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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan dalam pengaruh variabel 

makroekonomi dan Financial Technology (Fintech) terhadap pertumbuhan 

ekonomi pada periode sebelum dan sesudah munculnya pandemi COVID-19. 

Pandemi ini tidak hanya menciptakan tantangan ekonomi global, tetapi juga 

mempercepat perubahan dalam pola penggunaan teknologi keuangan. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada tahun Januari 2019 – Juni 

2023. Analisis yang digunakan adalah analisis Error Correction Model (ECM) 

dengan menggunakan alat analisis eviews 9. Dalam jangka pendek Peer to Peer 

(P2P) Lending dan Covid-19 tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, 

sedangkan Fintech Payment dan Ekspor berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi, serta jumlah uang beredar, inflasi berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang Peer to Peer (P2P) Lending dan 

Jumlah uang beredar tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan, sedangkan Covid-

19, Inflasi, berpengaruh negatif, serta Fintech Payment dan Ekspor berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 

Kata kunci : Covid-19, Financial Technology, Inflasi, Jumlah uang beredar, 

Ekspor, dan Pertumbuhan Ekonomi 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze changes in the influence of macroeconomic variables 

and Financial Technology (Fintech) on economic growth in the period before and 

after the emergence of the COVID-19 pandemic. The pandemic has not only created 

global economic challenges, but has also accelerated changes in the pattern of 

using financial technology. The data used in this study are secondary data in 

January 2019 – June 2023. The analysis used is Error Correction Model (ECM) 

analysis using the eviews 9 analysis tool. In the short term, Peer to Peer (P2P) 

Lending and Covid-19 have no effect on economic growth, while Fintech Payment 

and Export have a positive effect on economic growth, as well as the money supply, 

inflation has a negative effect on economic growth. In the long run, Peer to Peer 

(P2P) Lending and money supply have no effect on growth, while Covid-19, 

Inflation, have a negative effect, and Fintech Payment and Export have a positive 

effect on economic growth. 

Keywords: Covid-19, Financial Technology, Inflation, Money Supply, Exports, 

and Economic Growt
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Sejak dinyatakan merdeka pada tahun 1945. Indonesia dalam sektor 

perekonomiannya telah mengalami beberapa hambatan serta tantangan 

perekonomian yang cukup besar, sehingga menjadi salah satu fenomena dalam 

history perjalanan bangsa Indonesia itu sendiri. Hal ini terjadi pada tahun 1960, 

ketika inflasi sangat tinggi. Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi yang sangat 

memperlambat pertumbuhan ekonomi menjadi - 13,01%, akan tetapi pada tahun 

1999 mulai meningkat sebesar 0,79%, peningkatan tersebut terjadi pada setiap 

tahunnya, hingga puncaknya ketika tahun 2007 peningkatan berada di angka 6,28%. 

Pada saat krisis tahun 1998 kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia 

pada saat itu adalah permulihan kepercayaan publik, pemulihan permintaan swasta, 

pembanahan system perbankan, dan resolusi terhadap hutang korporat. Hasilnya 

terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang akibat dari kebijakan tersebut. 

Peningkatan yang terjadi pada saat krisis pada tahun 1998 menjadikan Indonesia 

dapat menangani krisis Financial yang terjadi di Amerika Serikat dan juga menjadi 

salah satu krisis keuangan global bahkan Indonesiapun pada saat itu terkena imbas 

dari krisis keuangan global tersebut. Akan tetapi pemerintah akibat dari krisis tahun 

1998 dapat menangani krisis tersebut hingga tidak mengalami keterpurukan 

(Kurniasari, 2011). 

Pandemi COVID-19 telah berhasil mengubah banyak aspek kehidupan sejak 

pertama kali menyerang Indonesia pada awal tahun 2020 lalu. Pandemi merusak
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ekonomi dan kesehatan manusia. Hal ini disebabkan oleh penerapan kebijakan 

pembatasan sosial di seluruh daerah dalam upaya pemerintah untuk mengurangi 

penyebaran virus (Hanoatubun, 2020).  

Selama pandemi, semua perilaku masyarakat dibatasi, termasuk belajar, 

bertransaksi, konsumsi, dan produksi. Semula, semua kegiatan dapat dilakukan 

secara langsung dengan kontak fisik. Namun, karena pandemi, semua kegiatan 

beralih ke online dan kebijakan pembatasan sosial seperti kebijakan bekerja dari 

rumah (work from home) diterapkan secara luas. Adanya kebijakan ini 

menyebabkan produktivitas bisnis menurun. Selain itu, pandemi mengurangi daya 

beli masyarakat dan konsumsi, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi 

(Yamali & Putri, 2020). 

Semua ketidakpastian yang muncul akibat pandemi ini telah berubah menjadi 

krisis sosial-ekonomi. Bank Dunia memproyeksikan bahwa pandemi ini akan 

menyebabkan kontraksi PDB global sebesar 5,2 persen pada tahun 2020 (Bank 

Dunia, 2021). Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan menyebut krisis ini 

sebagai kemerosotan ekonomi terburuk sejak Depresi Besar (IMF, 2020). Untuk 

menghindari jatuhnya fasilitas kesehatan dan mencegah peningkatan angka 

kematian akibat COVID-19, hampir semua negara menerapkan kebijakan 

pembatasan sosial dan menutup sementara pintu imigrasi. Akibatnya, 

perekonomian mereka mengalami guncangan internal dan eksternal akibat 

menurunnya aktivitas perekonomian global. 

Dalam Teori Pertumbuhan Ekonomi, permintaan agregrat dalam sisitem 

perekonomian tertutup sangat dipengaruhi oleh faktor konsumsi, investasi dan 
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pengeluaran pemerintah untuk pembangunan ekonomi. Faktor-faktor tersebut dapat 

memainkan peran penting dalam meningkatkan penerimaan total di situasi yang 

cenderung normal. Namun, ketika situasi berubah menjadi abnormal seperti 

pandemi di mana aktivitas masyarakat dibatasi, maka aktivitas konsumsi 

masyarakat, investasi dan pembiayaan menjadi melemah sehingga pada saat itulah 

peran Fintech dibutuhkan (Alber & Dabour, 2020).  

 

Dapat dilihat nilai PDB Indonesia pada 2019, sebelum pandemi virus corona, 

adalah Rp 10.949.155,40 miliar rupiah. Kala itu, PDB per kapita adalah Rp 59,1 

juta (US$ 4.174,9). Namun ekonomi Indonesia sepanjang 2020 melaju -2,07%. 

Angka tersebut merupakan yang terendah sejak 1998 atau saat krisis moneter. 

Ekonomi negeri ini tumbuh -13,13%. Kondisi buruk perekonomian Indonesia 

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Periode 2019-2022 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), diolah excel 2023 

 



4  

 

 

terburuk sepanjang tahun lantaran terdampak pandemi Covid-19 dan roda 

perekonomian harus terhambat lantaran kebijakan pembatasan pergerakan 

masyarakat. Dan sepanjang tahun 2021 Indonesia mengalami pertumbuhan 

ekonomi (PDB) sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang 

sempat mengalami kontraksi.Meski sempat mencatat pertumbuhan negatif saat 

diterpa badai pandemi COVID-19 pada tahun 2020, perekonomian nasional terus 

menunjukkan resiliensi dan beranjak pulih lebih cepat. Badan Pusat Statistik (BPS) 

mencatat perekonomian Indonesia pada tahun 2022 berhasil tumbuh 5,31 persen 

dibanding tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).  Perekonomian domestik tahun 

2022 berhasil tumbuh berkat tingginya pertumbuhan pada triwulan IV-2022 yang 

naik 5,01 persen 

Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dibedakan dari dampak variabel ekonomi 

makro. Perubahan dalam variabel makroekonomi ini juga akan menentukan apakah 

perekonomian suatu negara mengalami perkembangan. Beberapa penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa ada beberapa elemen ekonomi makro yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, khususnya  Nilai Tukar, Inflasi, Suku Bunga 

Kredit Dasar dan Indeks Harga Saham  Gabungan Jakarta (IHSG) (Manopo, 2017). 

Dalam menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi suatu negara, dibutuhkan 

kebijakan ekonomi moneter untuk menjaga tingkat inflasi tidak mengalami 

hyperinlfation. Nilai inflasi akan berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi 

suatu negara. Jika nilai inflasi tinggi maka perekonomian suatu negara tersebut 

buruk. Terjadinya inflasi mengakibatkan kerugian yang dialami oleh beberapa 

masyarakat dalam segi pendapatan, melemahnya tingkat produksi dalam negri 
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sehingga menurunkan tingkat ekspor barang dalam negri, tingginya harga pokok 

yang disebabkan tingkat upah buruh dan harga baik yang naik (Indriyani 2016). 

Adapun salah satu penyebab inflasi adalah karena terlalu kuatnya permintaan 

terhadap komoditi-komoditi hasil produksi. Kenaikan permintaan terhadap barang 

komoditi disebabkan karena meningkatnya pengeluaran konsumsi, dan investasi 

dengan jumlah uang yang beredar tetap. Kenaikan permintaan ini akan 

mengakibatkan harga-harga naik dengan perekonomian masih belum mencapai 

kondisi full-employment (Atmadja, 1999). Hal ini  dapat mengakibatkan penurunan 

harga saham suatu perusahaan yang disebabkan oleh faktor ekstenal karena 

anggapan bahwa potensi perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang 

terkena dampak inflasi berdampak pada penawaran harga saham perusahaan 

tersebut (Amin, 2012). 

Di situasi yang sulit dan serba terbatas yang saat ini sedang terjadi, 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet dalam bidang 

keuangan menjadi sangat penting dan urgen. Digitalisasi yang saat ini berkembang 

pesat juga merambah dalam sektor keuangan yang ditandai dengan munculnya 

fenomena Financial Technology (Fintech). Fintech menjadi instrumen keuangan 

baru berbasis teknologi yang dapat mempermudah dan mempercepat aktivitas 

masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi khususnya di kondisi ekonomi 

yang sulit karena pandemi (Alber & Dabour, 2020). 

Jumlah uang beredar juga berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Kebijakan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan 

yang stabil dan jangka panjang. Sebagai variabel moneter, Ini menunjukkan bahwa 
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selama periode yang sama, jumlah uang beredar akan berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi; semakin besar jumlah uang beredar, semakin besar 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengaruh jumlah uang beredar terhadap 

pertumbuhan ekonomi secara sifnifikan dan positif. Menurut hipotesa Keynes, 

penawaran uang (uang) berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan output. 

Bank Indonesia akan menurunkan tingkat suku bunga jika terjadi kelebihan uang 

beredar. Kondisi seperti ini mendorong investasi, yang pada gilirannya akan 

meningkatkan output dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Saat ini kita sudah masuk pada era digital, digitalisasi sangat mempengaruhi 

industri administrasi keuangan karena hampir semua transaksi keuangan saat ini 

berbasis data. Efek besar ini juga karena hampir semua siklus dalam industri 

administrasi moneter dilakukan secara online, seperti cicilan berbasis web atau 

bursa saham. Perkembangan teknologi data yang cepat telah mendorong siklus 

digitalisasi yang mendorong otomatisasi proses yang lebih luas, namun juga 

merupakan perubahan mendasar dalam rantai nilai administrasi keuangan. 

Financial techonlogy atau Fintech muncul dikarenakan berkembang pesatnya 

teknologi informasi sehingga transformasi layanan keuangan meningkat 

(Puschmann, 2017). Peningkatan dalam inovasi data seperti penanganan sosial, 

informasi yang sangat besar, dan penanganan cloud tidak hanya memberdayakan 

perusahaan jasa keuangan untuk memekanisasi proses bisnis, tetapi juga 

menawarkan produk, layanan, siklus, dan strategi baru dalam industri administrasi 

keuangan. Platform Peer to Peer (P2P) merupakan salah satu bentuk nyata dari 

peningkatan tersebut (Maulana, & Wiharno, 2022). 
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Oleh sebab itu, Fintech berpotensi mengambil peran dalam membantu proses 

pemulihan ekonomi nasional akibat perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh 

pandemi dengan pergerakannya yang masih dinilai positif sampai saat ini. Peran 

Fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan terlihat dalam beberapa karakter 

dasar Fintech yang dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, peningkatan akses 

serta desentralisasi sistem keuangan, dimana kemajuan teknologi yang 

dipergunakan memungkinkan inklusi keuangan baik dari komunitas individu 

ataupun UMKM yang tidak bankable untuk dapat kiranya tetap berperan sebagai 

media penyedia dan pengguna dana dalam sistem keuangan; kedua, peningkatan 

transparansi, akuntabilitas serta kolaborasi lintas sektor, dimana teknologi juga 

dapat menjadi penyedia transparansi, penelusuran, pertanggungjawaban, dan 

pembagian informasi yang lebih besar kepada pemerintah, masyarakat dan swasta 

untuk saling bekerja sama; dan ketiga, biaya yang lebih rendah melalui peningkatan 

efisiensi, kecepatan dan otomatisasi sebab karakter Fintech bisa memberikan akses 

layanan keungan formal berbasis digital pada seluruh lapisan msyarakat (Hasan, 

Hassan, & Aliyu, 2020). 

Perkembangan Fintech Lending dan Fintech Payment akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonmi yang disebabkan karena transaksi yang dijalankan lebih 

efisien. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Birgitta and Tisnawati 

(2021) menjelaskan bahwa pertumbuhan yang disebabkan oleh banyaknya 

transaksi pembayaran dengan E-Money akan menjaga stabilitas ekonomi dengan 

pengaruh yang positif.  

Sedangkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Maulana dan 
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Wiharno (2022) Peer to Peer (P2P) Lending memiliki pengaruh postifif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil ini dapat menjelaskan 

bahwa pertumbuhan P2P Lending mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.  

Penelitian lainnya di Negara China dilakukan oleh Song & Appiah-Otoo 

(2022) yang menemukan bahwa setiap peningkatan transaksi Fintech sebesar 10% 

di negara China, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut 

sebesar 8%.  

Lalu Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Alfatar dan Daryono Soebagiyo. 

Hasil dari Penelitian ini Secara parsial pertumbuhan ekonomi dipengaruhi  oleh  

suku  bunga,  inflasi,  dan  nilai  tukar,  menurut  penelitian  ini.  Sementara  itu, 

pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  antara tahun  2001  hingga  2022  tidak 

dipengaruhi  oleh  ekspor maupun   impor. Sementara   secara   simultan,   

pertumbuhan   ekonomi   tahun   2001-2022 dipengaruhi  oleh   ekspor,  impor,  

nilai  tukar,  inflasi  dan  suku  bunga. Karena  variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini tidak dapat sepenuhnya menjelaskan faktor-faktor   

pertumbuhan   ekonomi,   maka   peneliti   berharap   penelitian   selanjutnya   dapat 

menggunakan variabel yang lebih sulit diukur dan lebih kompleks. 

“Pengaruh Financial Technology, dan Variabel Makroekonomi 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Masa Covid-19” 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 

merumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Fintech P2P Lending terhadap Pertumbuhan  

Ekonomi di Indonesia? 
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2. Bagaimana pengaruh Fintech Payment terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

di Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di  

Indonesia? 

4. Bagaimana pengaruh jumlah uang beredar (m2) terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di  Indonesia? 

5. Bagaimana pengaruh Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di  

Indonesia? 

6. Bagaimana pengaruh Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi di  

Indonesia? 

C. Tujuan dan Manfaat 

Bedasarkan dari pemaparan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh Fintech P2P Lending terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Indonesia 

2. Menganalisis pengaruh Fintech Payment terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

di Indonesia 

3. Menganalisis pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Indonesia 

4. Menganalisis pengaruh jumlah uang beredar m2 terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Indonesia 

5. Menganalisis pengaruh Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Indonesia 

6. Menganalisis pengaruh Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 
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Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan serta pengetahuan yang luas khususnya pada 

pengaruh Financial Technology, dan variabel makroekonomi terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

2. Bagi akademis 

Penulis sangat berharap nantinya untuk peneliti selanjutnya dapat 

menjadikan tulisan ini sebagai referensi. 

3. Bagi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pengambilan 

kebijakan dalam bidang perkembangan Financial Technology, dan 

makroekonomi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ketika terjadinya 

krisis ekonomi sebagai referensi atau rujukan. 

E. Sistematika Pembahasan 

 Kajian dalam kepenulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab 

pembahasan. Sistematika pembahasan ini merupakan gambaran alur pemikiran 

penulis dari awal hingga penutup. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian yang dilakukan 

yang meliputi fenomena tentang objek kajian, dasar teori (intisari) yang mendukung 

fenomena, dan data-data pendukung terkait. Selain itu, bab pertama juga berisi 

rumusan masalah yang penulis angkat, tujuan dan manfaat penelitian ini. Kemudian 
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diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mendapatkan gambaran arah 

penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 Bab kedua ini menguraikan definisi dan konsep penelitian yang selanjutnya 

dikaitkan dengan teori yang digunakan. Bab ini juga menjelaskan mengenai 

penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis. Berdasarkan 

teori dan kajian terdahulu inilah penulis menyusun kerangka pemikiran dan 

pengembangan hipotesa yang ada untuk mempermudah pemahaman terhadap 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang variabel penelitian yang digunakan beserta metode 

pengumpulan datanya dan definisi operasionalnya masing-masing. Selain itu juga 

dijelaskan mengenai teknik analisis berupa alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini diuraikan temuan dari studi berupa analisis deskriptif dan 

implementasi dari hasil olahan data. Penjelasan yang ada menjadi jawaban atas 

rumusan masalah yang dicantumkan pada bab pertama. 

BAB V PENUTUP 

 Bab terakhir ini berupa kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan. 

Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran dan masukan untuk berbagai pihak 

terkait mengenai studi ini. Bab ini juga menyampaikan kekurangan yang ada 

sebagai bahan analisa lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya.
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini mengukur dampak Financial Technology dan variable 

Makroekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek maupun 

dalam jangka panjang pada masa Covid-19 di Indonesia selama periode bulan 

Januari 2019 -bulan Juni 2023. Dimana terdapat Covid-19 sebagai krisis global 

yang terjadi di Indonesia diawali pada awal tahun 2020. Pengukuran ini dilakukan 

dengan Error Correction Model untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi 

baik sebelum maupun sesudah Covid-19 selama periode yang diteliti. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam jangka pendek, kondisi 

pertumbuhan ekonomi selama periode 2018-2023 tidak dipengaruhi oleh Covid-19. 

Namun, dalam jangka panjang Covid-19 berpengaruh negatif signifikan 

mempengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi.  

Bedasarkan hasil penelitian, dalam jangka pendek maupun jangka panjang 

Peer to Peer Lending berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena 

adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2022, uang yang 

disalurkan melalui Peer to Peer Lending tidak terlalu membantu perekonomian. 

Sebab, banyak orang yang kehilangan pekerjaan selama pandemi sehingga tidak 

punya banyak uang untuk dibelanjakan. Dan dunia usaha juga tidak menghasilkan 

banyak uang karena krisis ini. 

Bedasarkan hasil penelitian, dalam jangka pendek maupun jangka panjang 

Fintech Payment berpengaruh positif signikan. Dalam hal ini Fintech Payment 
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dapat mengurangi hambatan dalam proses transaksi keuangan. Pembayaran digital 

dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, mengurangi keterlambatan dalam 

transfer dana dan mempercepat aliran kas di dalam ekonomi pada masa Covid-19. 

Dengan demikian, Fintech Payment memberikan kontribusi positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efisiensi, inklusivitas keuangan, 

inovasi, dan pengurangan biaya transaksi. 

Inflasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang adalah negatif 

signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi yang tinggi 

atau tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi. Ketidakpastian ini bisa 

membuat perusahaan enggan untuk berinvestasi atau memperluas bisnis mereka. 

Pengusaha cenderung enggan berinvestasi jika mereka tidak dapat dengan pasti 

merencanakan biaya dan pendapatan di masa depan, hal ini dapat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia. 

Variable selanjutnya jumlah uang beredar dalam jangka pendek maupun 

dalam jangka panjang tidak berpengaruh. Hal ini karena, jumlah uang beredar juga 

dapat berdampak pada stabilitas keuangan. Terlalu banyak uang beredar dapat 

menciptakan meningkatnya harga aset (misalnya, dalam harga saham atau 

properti), yang dapat menyebabkan risiko ketidakstabilan keuangan. 

Variable terakhir yaitu ekspor, ekspor positif signifikan mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kondisi ini sesuai 

dengan pernyataan hipotesis yang dikemukakan diawal penelitian. Ekspor merupakan 

aktivitas dalam perdagangan internasional yang dapat menambah pendapatan suatu 

negara. Semakin meningkatnya ekspor, maka akan semakin meningkat pula 
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pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

B. Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

saran yang perlu untuk diperhatikan dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pembuat kebijakan maupun bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Adapun saran dari 

peneliti untuk pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah sebagai pemangku kebijakan saran dari peneliti untuk segera 

membuat kebijakan transisi ke energi dan teknologi yang ramah lingkungan. 

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa Inovasi Teknologi Hijau dan Konsumsi Energi 

Terbarukan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kerusakan lingkungan yang 

dalam penelitian ini diukur menggunakan Ecological Footprint. Ketika Inovasi 

Teknologi Hijau dan Konsumsi Energi Terbarukan meningkat maka kerusakan 

lingkungan di negara tersebut akan berkurang. Hal ini merupakan jawaban dari krisis 

iklim yang terjadi di Indonesia bahkan seluruh dunia pada saat ini. 2. Bagi penelitian 

selanjutnya, supaya dapat melakukan inovasi lain 

2. Untuk penelitian lanjutan, inovasi baru yang tidak ditemukan dalam penelitian 

ini dan terus mengembangkan indikator variabel lainnya yang masih kurang 

baik, sehingga dapat mengungkap masalah pertumbuhan ekonomi yang lebih 

luas.
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