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PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM PROVINSI 

(UMP) DAN INFLASI TERHADAP PENGANGGURAN 

DI PROVINSI SULAWESI SELATAN  

Nama Penyusun : Ilham T 

NIM   : 90300116033 

Judul Penelitian : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum 

Provinsi (Ump) Dan Inflasi Terhadap Pengangguran 

Di Provinsi Sulawesi Selatan  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan 

ekonomi, upah minimum provinsi dan inflasi terhadap pengangguran di Provinsi 

Sulawesi Selatan pada tahun 2005-2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah  

kuantitatif, yaitu metode penelitian yang merupakan pendekatan ilmiah terhadap 

keputusan ekonomi dengan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel yang diteliti. Yang diestimasi 

menggunakan program IBM SPSS Statistics 20.  

Hasil penelitian menunjukan secara simultan pertumbuhan ekonomi, upah 

minimum provinsi dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Secara parsial pertumbuhan ekonomi dan upah minimim 

provinsi berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi 

Selatan. Sedang inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Kata Kunci: Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Inflasi 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Era globalisasi merupakan tantangan perekonomian bagi setiap negara 

terutama negara berkembang seperti Indonesia. Negara berkembang umumnya 

menghadapi berbagai masalah mulai dari kemiskinan dan pengangguran hingga ke 

sektor lain tak terkecuali pada masalah ketenagakerjaan. Dalam pembangunan 

ekonomi di negara berkembang pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya 

merupakan masalah yang rumit dan lebih serius dari masalah perubahan dalam 

distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan 

rendah. Keadaan di negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukkan 

bahwa pembangunan ekonomi tidak sanggup menciptakan kesempatan kerja yang 

lebih cepat dari pertambahan penduduk.  

Salah satu faktor yang menentukan kesejahteraan atau kemakmuran 

masyarakat adalah pendapatannya. Pendapatan yang maksimum tercapai jika tingkat 

penggunaan tenaga kerja penuh dapat di realisasi. Pengangguran dapat mengurangi 

pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan. 

Dari sisi individu, pengeluaran konsumsi orang yang menganggur akan semakin 

kecil, sehingga mengganggu tingkat kesehatan keluarganya. Dalam jangka panjang 

pengangguran akan menimbulkan kekacauan sosial dan politik bagi suatu negara 

Para ekonom merasa perlu mengkaji pengangguran dalam hubungan dengan 

faktor-faktor penyebab dan berbagai kemungkinan opsi pemecahannya. Pembahasan 

pasar tenaga kerja, pendapatan nasional, dan pertumbuhan ekonomi biasanya sering 



 

2 

 

kali di asumsikan bahwa perekonomian berada dalam kesempatan kerja penuh (full 

employment). Padahal, sesungguhnya tidak setiap orang yang berada dalam angkatan 

kerja selalu mendapatkan pekerjaan. Di mana pun di dunia ini, selalu ada 

pengangguran meski jumlahnya beragam antar - negara dan berfluktuasi tahun demi 

tahun.
1
 

Dalam islam sendiri kita dituntut untuk bekerja guna untuk memenuhi 

kebutuhan kita. Beberapa orang berpendapat bahwa kita hidup didunia ini hanya 

untuk menuju akhirat, yang akhirnya membuat kita bermalas - malasan dalam 

bekerja dan enggan untuk melamar pekerjaan apalagi jika kita masih memiliki orang 

tua yang menanggung kebutuhan kita sehari - hari. Allah SWT berfirman dalam Al 

QS Al Mulk/67: 15 dijelaskan sebagai berikut: 

                                  

Terjemahnya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. 

dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. 

 

Ayat diatas merupakan ajakan, bahkan dorongan kepada umat manusia secara 

umum dan kaum muslimin khususnya agar memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan 

menggunakannya untuk kenyamanan hidup mereka tampa melupakan generasi 

sesudahnya. Dalam konteks ini, Imam An Nawawi dalam mukadimah kitabnya, Al 

Majmu’, menyatakan bahwa umat islam hendaknya mampu memenuhi dan 

memproduksi semua kebutuhannya walaupun jarum agar mereka tidak 

                                                 
1
Ali Ibrahim Hasyim, Makro Ekonomi (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 198. 
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mengandalkan pihak lain.
2
 Dengan demikian maka untuk memenuhi kebutuhan kita 

maka kita harus bekerja, apapun pekerjaan itu baik sebagai petani ataupun pegawai 

kantoran dan lain sebagainya asalkan halal dan sesuai dengan syariat islam. 

Masalah pengangguran di Indonesia saat ini masih sangat mengkhawatirkan 

hal ini dapat dilihat dari tingkat pengangguran yang masih sangat tinggi jika 

dibandingkan dengan Negara-Negara ASEAN lainnya, Berikut grafik yang 

menunjukkan tingkat pengangguran yang ada di Negara-Negara ASEAN. 

Gambar 1.1 

Tingkat Pengangguran Negara-Negara ASEAN 

 

 
Sumber: World Bank, 2020. 

 

Berdasarkan  grafik diatas tingkat pengangguran Indonesia berada di posisi ke 

dua dengan tingkat pengangguran 4,7% setelah Brunei Darussalam dengan tingkat 

pengangguran 9,1%, lalu berturut – turut  singapuran dengan tingkat pengangguran 

4,1%, Malaysia 3,3%, Filipina 2,2% Vietnam 1% Myanmar 1,6% dan Thailand 

0,8%. Sebagai negara dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang 

sangat melimpah sungguh mengherankan jika negara kita menempati posisi kedua 

tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN.   

                                                 
2
M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: Pesan Kesan  dan Keserasian Al-Quran (Tangerang: 

Lentera Hati, 2016) h. 213-214 
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Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 270 juta jiwa dari total 

populasi dunia sebanyak 7,7 miliar jiwa dan menempati peringkat ke empat negara 

berpenduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok dengan jumlah penduduk 

sebanyak 1,39 miliar jiwa, India 1,36 miliar jiwa, dan Amerika Serikat 328 juta 

jiwa.
3
 Untuk melihat secara lebih jelas demografi Negara Indonesia berikut tabel 

penduduk usia kerja, angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat 

partisipasi angkatan kerja yang ada di Indonesia 

Tabel 1.1 

Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia 

 

Tahun 
Penduduk Usia Kerja 

(Juta) 

Angkatan Kerja (Juta) 
TPT (%) 

TPAK 

(%) 
Bekerja Menganggur 

2015 186,01 114,82 7,56 6,18 65,76 

2016 189,10 118,41 7,03 5,61 66,34 

2017 192,08 121,02 7,04 5,50 66,67 

2018 194,78 124,01 7,00 5,34 67,26 

2019 197,91 126,51 7,05 5,28 67,49 

    Sumber : Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019, BPS 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja Indonesia 

dalam 5 tahun terakhir terus meningkat dimana pada tahun 2015 penduduk usia kerja 

berjumlah 186,01 juta jiwa meningkat sebanyak 11,9 juta jiwa pada tahun 2019 

menjadi 197,91 juta jiwa. Sedang jumlah orang yang menganggur di Indonesia dalam 

5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 

                                                 
3
World Bank, “World Population Prospect: 2019”, Situs Resmi World Bank 

https://www.worldbank.org/ (17 September 2020) 
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pengangguran sebanyak 7,56 juta jiwa mengalami penurunan sebanyak 510.000 jiwa 

pada tahun 2019 menjadi 7,05 juta jiwa. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah 

persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
4
, pada tahun 2015 

TPT Indonesia adalah 6,18% mengalami penurunan sebanyak 0,9% pada tahun 2019 

menjadi 5,28% hal ini sejalan dengan menurunnya jumlah orang yang menganggur. 

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah 

angkatan kerja dengan penduduk usia kerja.
5
, pada tahun 2015 TPAK Indonesia 

adalah 65,76% meningkat sebanyak 1,73% pada tahun 2019 menjadi 67,49%  

Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari 6 Provinsi di Pulau Sulawesi. 

Permasalahan pengangguran juga tak luput dialami Sulawesi Selatan. Jumlah 

angkatan kerja di Sulawesi Selatan pada Agustus 2019 adalah sebanyak 4.030.400 

orang, bertambah sebanyak 42.371 orang jika dibandingkan Agustus 2018. Dengan 

jumlah orang bekerja adalah sebanyak 3.830.096 dan yang menganggur sebanyak 

200.304.
6
 Tingkat pengangguran Sulawesi  Selatan dalam 5 tahun terakhir fluktuatif 

dari tahun ke tahun walau secara agregat pengangguran turun dari 220.636 orang 

pada tahun 2015 menjadi 200.304 pada tahun 2019 atau berkurang sebanyak 20.332 

orang,  namun dari 6 Provinsi di Pulau Sulawesi, Sulawesi Selatan berada di posisi 

ke 2 dengan tingkat pengangguran tertinggi. Berikut grafik tingkat pengangguran di 

Pulau Sulawesi 

 

                                                 
 
4
Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2015), h. 19.    
5
Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga, h 18. 

6
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. “Keadaan Ketenagakerjaan Sulawesi 

Selatan Agustus 2019”. Official Website Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 

https://sulsel.bps.go.id/ (17 September 2020) 
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Gambar 1.2 

Tingkat Pengangguran Provinsi di Pulau Sulawesi pada Tahun 2019 

 

 
Sumber: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019, BPS 

 

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Sulawesi Selatan 

berada di posisi ke 2 tingkat pengangguran tertinggi sebanyak 4,97% terpaut 0.91% 

dari Gorontalo di posisi ke 3. Jika di urut  tingkat pengangguran tertinggi di Pulau 

Sulawesi adalah Sulawesi Utara sebanyak 6,25%, Sulawesi Selatan sebanyak 4,97%, 

Gorontalo sebanyak 4,06%, Sulawesi Tenggara sebanyak 3,59%, Sulawesi Barat 

sebanyak 3,18%, dan Sulawesi Tengah sebanyak 3,15%.     

Berdasarkan dari grafik di atas masalah pengangguran di Sulawesi Selatan 

masih mengkhawatirkan. Padahal Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Sulawesi Selatan adalah yang tertinggi dan bahkan berbanding sangat jauh dengan 

provinsi lainnya di antara provinsi di Pulau Sulawesi. Berikut ini adalah data Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi-Provinsi yang ada di Pulau Sulawesi 

pada tahun 2019 atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran. 
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Gambar 1.3 

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi di Pulau Sulawesi pada 

Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 

 

Berdasarkan grafik di atas Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Provinsi Sulawesi Selatan jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya yang ada di 

Pulau Sulawesi perbedaannya sangat mencolok. Pendapatan Domestik Regional 

Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 adalah sebesar 504,7 

Triliun, Berbanding sangat jauh dengan Provinsi Sulawesi Tengah di peringkat kedua 

dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 166,4 Triliun di tahun 

yang sama, disusul Provinsi Sulawesi Utara sebesar 130,2 Triliun, Provinsi Sulawesi 

Tenggara sebesar 129,3 Triliun, Provinsi Sulawesi Barat sebesar 46,4 Triliun, dan 

Provinsi Gorontalo sebesar 41,1 Triliun.  

Dengan nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang sangat 

tinggi dibandingkan dengan Provinsi lain yang ada di Pulau Sulawesi,yang bahkan 

jumlahnya lebih tinggi tiga kali lipat dari Pendapatan Domestik Regional Bruto 

(PDRB) Provinsi Sulawesi Barat di peringkat ke dua sungguh sebuah ironi jika saat 
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ini Provinsi Sulawesi Selatan berada di peringkat kedua dengan pengangguran 

tertinggi di Pulau Sulawesi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam 

menilai kinerja suatu perekonomian terutama untuk melakukan analisis tentang hasil 

pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi dapat 

didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang 

menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat akan bertambah. 

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi 

jangka panjang. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi 

barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya.  

Pertumbuhan ekonomi dapat ditentukan oleh pendapatan nasional yang mana 

dalam menerangkan penghitungan pendapatan nasional dilakukan berdasarkan 

kepada harga yang berlaku dan harga konstan. Peningkatan nilai pendapatan nasional 

yang menurut harga konstan dapat digunakan untuk menentukan tingkat 

pertumbuhan ekonomi
7
.  Pertumbuhan ekonomi melalui Pendapatan Domestik 

Regional Bruto (PDRB) yang meningkat diharapkan mampu untuk menyerap tenaga 

kerja sehingga mampu menguragi jumlah pengangguran dan dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 Dalam lima tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi 

Selatan cenderung menurun. Berikut ini adalah data laju pertumbuhan ekonomi 

Sulawesi Selatan. 

 

 

                                                 
7
Sadono Sukirno, Makroekonomi Modern (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 56.  
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Gambar 1.4 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Data diolah       

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi 

Sulawesi Selatan cenderung menurun dalam lima tahun terakhir. Dimana pada tahun 

2015 pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan adalah 7,14% dan sempat meningkat 

pada tahun 2016 menjadi 7,42%. Namun pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi 

Sulawesi Selatan mengalami penurunan menjadi 7,21%, pada tahun 2018 mengalami 

penurunan menjadi 7,06% dan pada tahun 2019 kembali  mengalami penurunan 

menjadi 6,92%.    

Upah sangat penting peranannya bagi para pekerja tidak hanya untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya namun upah juga berkontribusi dalam 

rangka untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja. Bagi suatu perusahaan 

besarnya tingkat upah akan menyebabkan banyaknya biaya (cost) yang dikeluarkan. 

Jadi kenaikan tingkat upah akan menyebabkan kenaikan biaya produksi, yang mana 

kenaikan biaya produksi akan meningkatkan harga produk. Kenaikan harga produk 

akan mendapat respon negatif dari konsumen sehingga konsumen mengurangi 

pembelian. Kondisi tersebut menyebabkan produsen mengurangi produksi dan akan 
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berpengaruh terhadap pengurangan jumlah tenaga kerja yang diserap dan pada 

akhirnya pengangguran akan meningkat.  

Secara umum upah adalah balas jasa yang diberikan oleh pengusaha atau 

investor atas partisipasinya dalam kegiatan produksi. Besarnya upah tentu 

bergantung kepada beberapa faktor, diantaranya kondisi perusahaan, stabilitas 

politik, keamanan serta perekonomian secara umum, selain itu upah juga diatur 

dalam ketentuan yang pastinya berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, antara 

satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Dalam 5 tahun terakhir Upah 

Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan. Berikut 

data Upah Minimimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan.   

Gambar 1.5 

Laju Tingkat Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan 

 

 
Sumber: Sulawesi Selatan Dalam Angka 2016 – 2020, BPS. 

 

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa dalam 5 tahun terakhir upah 

minimum Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan, yang mana pada 

tahun 2015 upah minimum sebanyak Rp,  2.000,000 terus mengalami peningkatan 

hingga tahun 2019 menjadi Rp, 2.860.382 atau meningkat sebanyak Rp. 860.382. 

Dalam penetapan  upah  minimum harus memenuhi standar kebutuhan hidup layak 
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(KHL) dengan memperhatikan produktivitas pekerja dan pertumbuhan ekonomi, jadi 

dapat disimpulkan bahwa produktivitas dan perekonomian Sulawesi Selatan terus 

mengalami peningkatan dan mendorong meningkatnya tingkat upah. 

Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam 

suatu perekonomian. Sedang tingkat inflasi merupakan persentase pertambahan 

kenaikan harga dari suatu periode ke periode lainnya.
8
 Semakin tinggi tingkat inflasi 

yang terjadi dapat berakibat pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun. 

Secara umum tingkat inflasi Provinsi Sulawesi dalam lima tahun terakhir berubah- 

ubah (fluktuatif). Berikut data Tingkat Inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan 

Gambar 1.6 

Laju Tingkat Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan  

 

 
Sumber: Sulawesi Selatan Dalam Angka 2016 – 2020, BPS 

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa dalam 5 tahun terakhir laju 

inflasi Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuatif. Dimana pada tahun 2015 tingkat 

inflasinya adalah sebesar 4.48%, mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 

2.94%, kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 4.44%, lalu 

                                                 
8
Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2015), h. 14.    
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mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 3.57% dan kembali mengalami 

penurunan pada tahun 2019 menjadi 2.97%.  

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran 

yang masih cukup tinggi jika di bandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau 

Sulawesi. Provinsi Sulawesi Selatan berada di posisi ke dua pengangguran tertinggi 

di bawah Sulawesi Utara, masalah pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan ini 

cukup memprihatinkan apalagi jika tidak di tangani secara serius oleh pemerintah. 

Melihat fenomena dan penjelasan diatas, maka penulis membuat penelitian berjudul 

“ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Inflasi 

terhadap Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan “ 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat di 

rumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pengangguran di 

Provinsi Sulawesi Selatan? 

2.  Apakah Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh terhadap 

Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan? 

3. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi 

Selatan?  

4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Inflasi 

berpengaruh secara simultan terhadap Pengangguran di Provinsi Sulawesi 

Selatan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap jumlah 

Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan 

2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Jumlah 

Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan 

3. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Jumlah Pengangguran di 

Provinsi Sulawesi Selatan 

4. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi 

(UMP) dan Inflasi secara simultan terhadap Pengangguran di Provinsi 

Sulawesi Selatan  

 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktik sebagai berikut: 

 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu di bidang ekonomi 

khususnya yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau 

referensi untuk kegiatan penelitian dengan tema yang sama. 
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2. Manfaat Praktik  

a. Sebagai wadah bagi saya sebagai peneliti untuk mengembangkan pemikiran dan 

sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari di bangku 

perkuliahan sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada di 

masyarakat. 

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam upayanya 

untuk membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan 

ketenagakerjaan 



15 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Teori Ketenagakerjaan 

1. Pengertian Ketenagakerjaan 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan bahwa yang disebut dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang 

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 

2. Tenaga Kerja 

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tenaga kerja berikut beberapa 

pengertian dari tenaga kerja. Menurut Soeroto tenaga kerja secara keseluruhan adalah 

kemampuan manusia untuk mengeluarkan usaha tiap satuan waktu untuk 

menghasilkan barang dan jasa baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.
9
 

Menurut Simanjuntak yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah penduduk yang 

sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan-

kegiatan lain seperti bersekolah, mengurus rumah tangga, dan penerima pendapatan 

lain.
10

  

Tenaga kerja atau buruh adalah seseorang atau sekelompok orang yang 

menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan baik secara 

jasmani maupun rohani. Definisi lainnya tenaga kerja adalah seluruh penduduk 

dalam usia kerja (15 tahun ke atas) yang potensial dapat memproduksi barang dan 

jasa. Ada juga yang mengatakan tenaga kerja sebagai setiap orang yang mampu 

                                                 
9
Seoroto, Strategi Pembangunan  dan Perencanaan Tenaga Kerja (Jakarta: Gajah  Mada 

University Press, 1992), h. 8. 
10

Payaman J. Simanjuntak, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia (Jakarta: Lembaga 

Penerbit FEUI, 2001) 
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melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa,untuk memenuhi 

kebutuhan diri sendiri maupun untuk masyarakat.
11

 

   Menurut Dumairy yang dimaksud tenaga kerja adalah penduduk yang 

berumur di dalam batas usia kerja, baik yang sedang bekerja maupun sedang mencari 

pekerjaan dengan batas usia minimum 15 tahun ke atas tanpa batas umur 

maksimum.
12

 Tenaga kerja sering atau disebut manpower yaitu seluruh penduduk yang 

mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif. Sedangkan menurut Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Tenaga Kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga Kerja sendiri dibagi 

menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.13 

   Semenjak dilaksanakannya Sakernas 2001, batas usia kerja yang semula 10 

tahun dirubah oleh pemerintah menjadi 15 tahun atau lebih mengikuti definisi yang 

dianjurkan oleh International Labour Organization (ILO), selain batasan umur yang 

diterapkan oleh pemerintah untuk melindungi tenaga kerja dibawah umur, pemerintah 

juga melaksanakan berbagai program antara lain membuat program wajib belajar 

sembilan tahun. Berdasarkan Uraian di atas dapat dilihat bahwa Indonesia tidak memiliki 

batasan umur maksimum tenaga kerja, karena Indonesia belum mempunyai jaminan 

sosial nasional, dan hanya pegawai negeri dan sebagian pegawai dari perusahaan swasta 

yang memiliki tunjangan hari tua, namun biasanya tunjangan ini tidak mampu 

mencukupi kebutuhan mereka. Karena itu mereka yang sudah mencapai usia pensiun 

                                                 
11

D.C. Tyas, Ketenagakerjaan Di Indonesia (Semarang: ALPRIN, 2010), h. 1. 
12

Dumairy, Perekonomian Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 99 
13

Dita Dewi Kuntiarti, “Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk dan Kenaikan Upah Minimum 

terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten Tahun 2010–2015”,Skripsi (Yogyakarta: 

Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), h.10. 
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biasanya masi tetap aktif dalam kegiatan ekonomi makanya tetap digolongkan sebagai 

tenaga kerja.14  

3. Pasar Tenaga Kerja 

Tenaga kerja sebagai faktor produksi juga memiliki pasar, yaitu pasar tenaga 

kerja. Besar kecilnya permintaan dan penawaran tenaga kerja bergantung pada harga 

tenaga kerja itu atau yang dikenal sebagai upah (wage). Jika implementasikan pada 

sumber daya manusia keseluruhan dalam perekonomian, maka dapat disebut bahwa 

tingkat upah (wage rate) dinyatakan dalam rupiah per jam, rupiah per minggu, rupiah 

perbulan dan sebagainya ditentukan oleh kurva permintaan dan kurva penawaran 

agregat tenaga kerja. Kurva permintaan tenaga kerja menampilkan jumlah-jumlah 

tenaga kerja per satuan waktu yang diminta oleh masyarakat pada berbagai tingkat 

upah nyata (real wage rate), bukan tingkat upah nominal. Hubungan tingkat upah 

nyata dengan tingkat upah nominal secara matematis adalah berikut ini. 

W = w/P atau w = WP 

Dimana :  

W: Tingkat upah nyata 

w: Tingkat upah nominal 

P: Tingkat Harga 

Disisi lain, kurva penawaran tenaga kerja adalah kurva yang menunjukkan 

tenaga kerja per satuan waktu yang ingin dijual oleh masyarakat pada berbagai 

tingkat upah nyata. Berikut ini adalah gambar kurva permintaan, kurva penawaran 

dan output yang dihasilkan dalam perekonomian secara keseluruhan. 

                                                 
14

Ilham, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja Wanita Kota Makassar Periode 2000 – 2009”. Skripsi (Makassar: Universitas 

Hasanuddin, 2011) 
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Gambar 2.1 

 Kurva Permintaan Tenaga Kerja, Kurva Penawaran Tenaga Kerja dan Output 

yang Dihasilkan dalam Perekonomian Secara Keseluruhan 

 

 
Sumber: Hasyim, A. I, Makro Ekonomi (2016) 

 

Pada gambar 1.6 diatas kurva permintaan dan kurva penawaran berturut-turut 

adalah DN dan SN. Bentuk kurva permintaan turun dari kiri atas kekanan bawah 

dengan sudut kemiringan (slope) yang negatif. Pada kurva penawaran tenaga kerja 

berbentuk melengkung berbalik kebelakang (backward-bending curve). Maksudnya 

bahwa pada tingkat upah nyata yang rendah, dengan naiknya tingkat upah, pekerja 

akan lebih memperpanjang kerjanya atau lebih lama bekerja persatuan waktu dan 

slope-nya positif. Namun demikian sampai pada ketinggian upah tertentu, kesediaan 

pekerja untuk bekerja ada kecenderungan menurun. Makin tinggi tingkat upah, maka 

kesediaan untuk bekerja makin menurun, sehingga kurva penawaran tenaga kerja 

berbalik kebelakang. Perilaku seperti ini mudah dipahami karena mereka harus 

menyisihkan waktunya untuk menikmati hasil lebih (aktiva) dari pendapatan mereka. 
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Mereka menghendaki waktu luang (santai) bersama keluarga, untuk piknik, 

mengunjungi keluarga dan sebagainya. 

Pada gambar 1.6 Keseimbangan pasar tenaga kerja terdapat pada titik E 

dengan tingkat upah sebesar W* dengan jumlah tenaga kerja atau tingkat kesempatan 

kerja N*. Untuk mengetahui besarnya output yang dihasilkan dalam perekonomian 

secara keseluruhan maka pada fungsi produksi OQ yang dipotong oleh garis 

kesempatan kerja N* pada titik T dan dari titik T inilah diukurkan ke sumbu vertikal 

Y pada titik Y*. Nilai Y* inilah yang menunjukkan jumlah output nasional yaitu 

jumlah barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian dalam waktu satu tahun.
15

  

4. Angkatan Kerja (Labour Force) 

Angkatan kerja merupakan penduduk, baik perempuan maupun laki-laki 

dalam usia produktif (usia kerja) yang berumur 15-64 tahun yang sedang  bekerja 

atau mencari pekerjaan (menganggur). Angkatan kerja terbagi menjadi dua bagian 

yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja atau 

menganggur. 

a. Bekerja 

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan 

maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, 

paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut 

termasuk pola kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha 

/kegiatan ekonomi  

 

                                                 
15

Ali Ibrahim Hasyim, Makro Ekonomi (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 111.  
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b. Penganggur 

Penganggur yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang 

yang tidak bekerja dan (masih atau sedang) mencari pekerjaan. Pengangguran 

disebabkan antara lain pendidikan dan keterampilan angkatan kerja yang rendah, 

penerapan sistem padat modal dalam proses produksi, keterbatasan lapangan kerja 

karena lesunya perekonomian, serta persebaran tenaga kerja yang tidak merata 

5. Bukan Angkatan Kerja 

Selisih antara angkatan kerja dan tenaga kerja disebut kelompok bukan 

angkatan kerja. Kelompok ini meliputi penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih 

sekolah, ibu rumah tangga, pensiunan, orang yang lumpuh total serta orang yang 

tidak  mau dan tidak mampu bekerja. Bukan angkatan kerja adalah penduduk yang 

berusia sepuluh tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, 

mengurus rumah tangga atau lainnya, serta tidak melakukan suatu kegiatan yang 

tidak termasuk kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan 

Berdasarkan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja penduduk dapat dibedakan 

sebagai berikut: 

a. Bekerja Penuh, yaitu tenaga kerja yang bersangkutan termanfaatkan secara 

cukup atau optimal 

b. Bekerja tidak penuh atau/setengah menganggur, yaitu bekerja tetapi tenaganya 

kurang termanfaatkan diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, atau 

penghasilan yang diperoleh. Setengah menganggur dapat dibagi jadi dua yaitu: 
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1) Setengah menganggur yang kentara (visible underemployment) adalah jika 

seseorang bekerja tidak tetap (part time) di luar keinginannya sendiri, atau 

bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya. 

2) Setengah menganggur yang tidak kentara (invisible underemployment) adalah 

jika seseorang bekerja secara penuh (full time) tetapi pekerjaannya dianggap 

tidak mencukupi karena pendapatannya terlalu rendah atau pekerjaannya 

tidak memungkinkan untuk mengembangkan seluruh keahliannya 

6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

Salah satu konsep yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan adalah 

tinggi rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Dari data angkatan kerja 

bisa diketahui tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPAK adalah bagian dari 

angkatan kerja yang mempunyai kesempatan kerja selama seminggu yang lalu, baik 

yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena sedang cuti atau sedang 

menunggu panen (bagi petani/peternak). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

              

                                 
       

Data TPAK bermanfaat untuk mengetahui profesi tenaga kerja yang benar 

benar terlibat dalam proses produksi.
16

 

7. Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia 

Salah satu dari beberapa aturan penting dalam UU Ketenagakerjaan adalah 

UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh. Undang-undang ini 

antara lain menyangkut tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan 

                                                 
16

Hamidah Gigih Aryanti, dkk., Ketenagakerjaan. (Klaten: Cempaka Putih, 2015), h. 3-5. 
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mengeluarkan fikiran baik secara lisan maupun tulisan, memperoleh pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama 

dalam hukum yang merupakan hak setiap warga negara. Undang-undang ini 

berisikan azas hukum ketenagakerjaan Indonesia yang didasarkan pada azas 

pembangunan nasional, khususnya pada azas demokrasi pancasila serta azas adil dan 

merata. 

Adapun ruang lingkup ketenagakerjaan meliputi prakerja, masa dalam 

hubungan kerja dan masa purnakerja. Jangkauan hukum ketenagakerjaan lebih luas 

dari hukum perdata sebagaimana diatur dalam Buku II Title 7A yang lebih 

menitikberatkan pada aktivitas tenaga kerja dalam hubungan kerja. Menurut pasal 1 

angka 15 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa hubungan kerja 

adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian 

kerja yang mempunyai unsur-unsur pekerjaan, upah, dan perintah untuk waktu 

tertentu atau waktu yang tidak tentu. Perjanjian kerja di adakan antara pengusaha 

dengan pekerja sebelum memulai masa kerja. Hal ini dilakukan agar ada ketentuan 

yang harus ditepati oleh kedua belah pihak, agar kerjasama tetap dapat dilaksanakan 

dan menghasilkan kepuasan bagi kedua belah pihak.
17

 

Undang-undang Ketenagakerjaan masih menjadi masalah terutama bagi para 

investor. Menurut mereka Undang-Undang ini sifatnya berat sebelah dan hanya 

mendukung sisi pekerja saja. Keluhan  terhadap Undang-undang ketenagakerjaan 

hampir merata disampaikan oleh para investor. Perlindungan yang diberikan 

membuat pekerja menjadi besar kepala dan seringkali bertindak seenaknya. Bersama 

                                                 
17

D.C. Tyas, Ketenagakerjaan Di Indonesia (Semarang: ALPRIN, 2010), h. 12-16. 
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dengan serikat pekerja, banyak pekerja yang  memilih untuk mengacau di tempat 

kerja selama tuntutan mereka tidak terpenuhi. International Labour Organization 

(ILO) menilai Undang-undang ketenagakerjaan Indonesia di mata investor sama 

buruknya dengan Spanyol dan Portugal. Dua negara ini dianggap paling terbelakang 

di Eropa. Di Asia, Singapura dinilai sebagai negara paling bebas dalam peraturannya. 

Namun demikian, meskipun mudah merekrut dan memberhentikan karyawan, tingkat 

pengangguran di Singapura sangatlah sedikit. 
18

 

 

B. Teori Pengangguran 

1. Pengertian Pengangguran 

   Menurut Mankiw Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang 

mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat 

yang akan menyebabkan penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis.
19

 

Menurut Sadono Sukirno, Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang 

dihadapi oleh segolongan tenaga kerja, yang telah berusaha mencari pekerjaan, tetapi 

tidak memperolehnya.
20

 Menurut Kaufman dan Hotchkiss Pengangguran merupakan 

suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka 

sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari 

pekerjaan.
21
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   Menurut Badan Pusat Statistik dalam konsep/penjelasan teknis Penganggur 

Terbuka, terdiri dari: 

a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan 

b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha  

c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa 

tidak mungkin mendapatkan pekerjaan 

d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.
22

 

2. Jenis-Jenis Pengangguran 

a. Jenis Pengangguran Berdasarkan Sebabnya 

1) Pengangguran Normal atau Friksional 

 Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga 

persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai 

mencapai kesempatan kerja penuh. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan 

karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang 

lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah 

rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya, pengusaha susah memperoleh 

pekerja, maka pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Ini akan mendorong 

para pekerja untuk meninggalkan pekerjaan yang lama dan mencari pekerjaan baru 

yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses 

mencari kerja ini baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai 

penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal 
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2) Pengangguran Siklikal  

 Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh adakalanya permintaan 

agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih 

banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa 

lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya, di negara-negara 

produsen bahan pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-

harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan 

lain yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan 

terhadap produksinya. Akibatnya perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau 

menutup perusahaannya karena merosotnya permintaan agregat, sehingga terciptalah 

pengangguran baru dan dinamakan pengangguran siklikal 

3) Pengangguran Struktural  

 Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus 

berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemunduran ini 

ditimbukan oleh salah satu atau beberapa faktor seperti, adanya barang baru yang 

lebih baik, kemajuan teknologi yang mengurangi permintaan atas barang tersebut, 

biaya pengeluaran yang sudah sangat tinggi dan tak mampu bersaing. Kemerosotan 

itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri itu menurun dan sebagian 

pekerja terpaksa diberhentikan. Inilah yang dinamakan sebagai pengangguran 

struktural karena disebabkan perubahan struktural kegiatan ekonomi . 

4) Pengangguran Teknologi  

 Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga 

manusia oleh mesin mesin dan bahan kimia. Racun belalang dan rumput misalnya 
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telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan. Begitu 

juga dengan mesin telah mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan tenaga 

manusia. Sedang di pabrik-pabrik robot telah telah menggantikan kerja-kerja 

manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh  penggunaan mesin dan kemajuan 

teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi. 

b. Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya 

1) Pengangguran Terbuka  

 Pengangguran ini tercipta sebagai akibat penciptaan kesempatan kerja yang 

lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya semakin banyak 

jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini 

dalam jangka panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka 

menganggur secara nyata dan sepenuh waktu. Pengangguran terbuka dapat pula 

terjadi sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, kemajuan teknologi 

yang mengurangi tenaga kerja atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan 

suatu industri. 

2) Pengangguran Tersembunyi 

 Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja 

yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Antara lain faktor yang perlu 

dipertimbangkan seperti, besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, 

mesin yang digunakan, dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara 

berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi 

adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan 

kegiatannya secara efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan 
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kedalam pengangguran tersembunyi. Contohnya ialah pelayan restoran yang lebih 

banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang 

besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil. 

3) Pengangguran Bermusim 

 Pengangguran ini banyak terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada 

musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka 

dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau para pesawah tidak dapat 

mengerjakan sawahnya. Apabila dalam masa di atas para penyadap karet, nelayan, 

dan pesawah tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. 

Pengangguran seperti ini digolongkan kedalam pengangguran bermusim. 

4) Setengah Menganggur 

 Di negara-negara berkembang migrasi dari desa ke kota sangat pesat. Sebagai 

akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan 

dengan mudah. Sebagian terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Disamping 

itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu dan jam 

kerja mereka jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja 

satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja yang 

mempunya jam kerja seperti ini dinamakan sebagai setengah menganggur.
23

  

3. Dampak Pengangguran 

  Penyelenggaraan pembangunan nasional bertujuan meningkatkan 

kemakmuran dan taraf hidup masyarakat. Akan tetapi, pembangunan nasional masih 
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terhambat pada masalah pengangguran. Pengangguran menimbulkan beberapa 

dampak dalam kehidupan masyarakat pada berbagai bidang antara lain: 

a. Permintaan Agregat Menurun 

 Pengangguran menyebabkan seseorang tidak memperoleh penghasilan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Daya beli masyarakat berkurang sehingga permintaan 

barang dan jasa secara keseluruhan menjadi turun. Kondisi ini menyebabkan 

kelesuan dalam kegiatan produksi barang dan jasa.  

b. Penawaran Agregat Menurun  

 Akibat permintaan barang dan jasa menurun, Produsen akan mengurangi 

jumlah produksi. Akibatnya penawaran agregat terhadap barang dan jasa menurun. 

Kondisi ini dapat berdampak pada berkurangnya keuntungan produsen. Dampak 

lebih dari penurunan penawaran agregat adalah pertumbuhan ekonomi akan turun 

karena jumlah produksi barang atau jasa secara nasional turun. 

c. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Menurun 

 Akibat kegiatan produksi berkurang, produsen berusaha menekan biaya 

produksi dengan mengurangi tingkat upah. Tingkat upah yang menurun 

menyebabkan daya beli masyarakat berkurang. Masyarakat tidak mampu memenuhi 

kebutuhan hidupnya secara layak sehingga kesejahteraan menurun.  

d. Tingkat Investasi Dalam Negeri Menurun 

 Pengangguran menyebabkan daya beli masyarakat berkurang sehingga 

produksi dikurangi. Akibatnya keinginan investor untuk memperluas dan mendirikan 

usaha juga ikut berkurang. Dampaknya kegiatan investasi dalam negeri pun 

berkurang. 
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e. Penerimaan Negara di Sektor Pajak Berkurang 

  Pengangguran menyebabkan penerimaan dari sektor pajak berkurang, jumlah 

penganggur yang besar menyebabkan kegiatan perekonomian menurun. Kondisi ini 

berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat. Akhirnya pajak yang 

bersumber dari masyarakat menurun, dana untuk menyelenggarakan pembangunan 

ekonomi pun berkurang. Akibatnya kegiatan pembangunan ekonomi terhambat. 

f. Pekerjaan di Sektor Informal Bermunculan 

 Seseorang yang menganggur berusaha memperbaiki penghasilan dengan cara 

memasuki lapangan pekerjaan di sektor informal. Di kota-kota besar pekerjaan di 

sektor informal bermunculan akibat tenaga kerja tidak mampu memenuhi kualifikasi 

di sektor formal. 

g. Angka Kriminalitas Meningkat 

 Pengangguran menyebabkan sebagian masyarakat menghalalkan segala cara 

untuk memperoleh penghasilan demi menjaga kelangsungan hidupnya. Akibatnya 

sebagian orang yang tidak memiliki pekerjaan melakukan tindakan kriminal untuk 

memperoleh penghasilan. Kondisi ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat. 

h. Biaya Sosial Meningkat 

 Pengangguran mengakibatkan meningkatnya biaya sosial. Pengangguran 

mengharuskan masyarakat memikul biaya-biaya perawatan pasien yang stres 

(depresi) karena menganggur, biaya keamanan dan biaya pengobatan akibat 

meningkatnya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh penganggur, serta biaya 

pemulihan dan renovasi beberapa tempat akibat demonstrasi dan kerusuhan yang 

dipicu oleh ketidakpuasan dan kecemburuan sosial para penganggur. Pemerintah 
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harus menyiapkan anggaran lebih untuk menanggulangi gejala sosial tersebut demi 

memberikan kenyamanan kepada masyarakat.
24

 

4. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran 

 Dalam Rangka mengatasi masalah pengangguran, baik penganggur karena 

PHK maupun yang belum terserap di pasar kerja, pemerintah mengambil langkah-

langkah kebijakan yang dapat memperluas kesempatan kerja seperti berikut:  

a. Menciptakan Lapangan Kerja 

  Untuk menolong para warga yang paling terpengaruh dampak ketidakpastian 

ekonomi, termasuk para penganggur karena PHK, telah dilakukan berbagai program 

jangka pendek. Program-program tersebut diantaranya menciptakan lapangan kerja, 

dengan cara membangun sarana dan prasarana pendukung desa tertinggal. Program 

ini ada pada tahun 2000 telah berhasil menyediakan lapangan kerja yang setara 

dengan 13 juta hari orang kerja. 

  Selain upaya jangka pendek, dilakukan juga upaya strategis dalam 

mengembangkan kesempatan kerja. Krisis ekonomi menyebabkan dilakukannya 

penyesuaian di segala bidang, termasuk bidang usaha yang menjanjikan. Untuk itu 

pemecahan masalah ketenagakerjaan tidak lepas dari kondisi ekonomi makro yang 

mendorong terbukanya kesempatan kerja, seperti pertumbuhan ekonomi yang 

memadai, tingkat inflasi yang rendah, serta berbagai kebijakan yang memberikan 

insentif bagi mobilitas tenaga kerja. 
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b. Program Pengembangan Kesempatan Kerja  

  Dalam rangka mengurangi pengangguran yang belum dapat terserap di pasar 

kerja, pemerintah melaksanakan berbagai program pengembangan kesempatan kerja. 

Langkah nyata yang telah dilakukan dalam rangka perluasan kesempatan kerja, 

antara lain melalui upaya pemberdayaan usaha kecil dan menengah, pemberdayaan 

bagi para penganggur dan setengah penganggur melalui sistem padat karya, maupun 

pembinaan terhadap usaha – usaha mandiri, khususnya dalam rangka memberikan 

kesempatan kerja dan menyerap tenaga kerja.   

c. Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja  

  Pemerintah harus menyediakan pelatihan keterampilan tenaga kerja yang 

sesuai dan memadai, agar para penganggur yang masih mencari pekerjaan dapat 

memperoleh pekerjaan. Adapun bagi yang berstatus setengah penganggur agar dapat 

meningkatkan produktivitasnya. Pelatihan keterampilan dilaksanakan dengan 

melibatkan peran serta pengguna tenaga kerja dan perusahaan, mulai dari saat 

perencanaan, penyusunan program, sampai pada pelaksanaan pelatihan.   

  Untuk meningkatkan kualitas hasil pelatihan, dibutuhkan peran serta 

perusahaan beserta asosiasi profesi dan keahlian. Dengan begitu, pelatihan 

diharapkan dapat berorientasi pada kebutuhan pasar. Untuk mengantisipasi 

kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil, produktif, dan profesional dilakukan 

pemantapan pelaksanaan program dan penataan kembali penyelenggaran pelatihan, 

khususnya di Balai Latihan Kerja/Kursus Latihan Kerja (BLK/KLK). 
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d. Pembekalan Kewirausahaan  

  Masih dalam upaya perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang 

berpendidikan tinggi seperti sarjana, diploma, dan  yang setingkat, mengingat saat ini 

banyak pengangguran yang sebenarnya berpendidikan, pemerintah mengadakan 

pembinaan melalui bimbingan usaha mandiri dan pembekalan kewirausahaan. Calon 

pekerja ini selanjutnya ditempatkan  

e. Teknologi Padat Kerja 

  Untuk membina masyarakat di daerah transmigrasi, telah ditempatkan tenaga 

motivator di beberapa daerah transmigrasi. Sementara bagi masyarakat 

berpendidikan rendah dan belum mengenal pemakaian teknologi tepat guna atau 

teknologi sederhana, diperkenalkan teknologi padat karya untuk memberi peluang 

usaha bagi para pekerja, khususnya di daerah pedesaan. Berkaitan dengan program 

penempatan tenaga kerja, telah dilakukan penempatan tenaga kerja ke bidang usaha 

yang membutuhkan pekerja. Umumnya BLK/KLK mengarahkan para pekerja yang 

sudah selesai berlatih ke sebuah bidang usaha yang memerlukan pekerja, dengan 

keterampilan yang telah diajarkan oleh BLK/KLK tersebut.   

f. Menggalakkan KB 

  Untuk mengurangi laju pertumbuhan jumlah tenaga kerja di Indonesia yang 

sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, pemerintah tetap mengandalkan 

Program keluarga Berencana (KB). KB sudah terbukti dapat menahan laju 

pertumbuhan penduduk. Hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah terus 

menyebarluaskan KB hingga ke daerah pelosok, karena umumnya pengetahuan 
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masyarakat di daerah pelosok tentang KB masih kurang dan alat-alat kontrasepsi 

masih sulit didapat disana. 
25

 

 

C. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

 Menurut Murni pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi yang terjadi 

adanya perkembangan GNP potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan 

output perkapita dan meningkatnya standar hidup di masyarakat.
26

 Menurut Sukirno 

pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam 

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakan meningkat.
27

 Menurut Kuznet 

pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara 

yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada 

penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh adanya faktor produksi. 

Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat 

pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh 

pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya.
28

 

 Konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah dua hal yang 

berbeda. Istilah pertumbuhan ekonomi (economic growth) digunakan untuk 

mengukur prestasi dari perkembangan suatu ekonomi dengan persentase 

pertambahan pendapatan riil dalam suatu negara. Sedang pembangunan ekonomi 

(economic development) biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di 
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negara-negara berkembang. Beberapa ahli berpendapat bahwa pembangunan 

ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan struktur dan 

corak kegiatan ekonomi. Artinya pembangunan ekonomi dimaknai lebih kompleks 

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya tertarik kepada 

perkembangan pendapatan riil saja.
29

 

 Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan melihat pendapatan nasional 

sebuah negara berdasarkan kepada harga konstan. Peningkatan nilai pendapatan 

nasional menurut harga konstan dapat memberikan gambaran mengenai 

pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Pertumbuhan ekonomi mengukur 

pertambahan pendapatan nasional riil, yaitu pendapatan nasional yang dihitung pada 

harga konstan. Kenaikan pendapatan nasional riil ini berarti barang-barang dan jasa 

yang dihasilkan suatu negara telah meningkat kalau dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. 

 Dengan demikian tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu tahun tertentu 

(tahun t) dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut: 

 gt = (Y 
r
t – Y

r
t-1)/Y

r
t-1x 100 

Dimana: 

gt : Tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun t yang dinyatakan dalam persen 

Y
r
t : Pendapatan nasional riil pada tahun t 

Y
r
t-1 : Pendapatan nasional riil tahun sebelumnya. 
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 Pendapatan nasional yang dimaksud dalam formula itu dapat diartikan 

sebagai produk domestik regional bruto atau produk domestik nasional bruto. Tetapi 

yang sebaiknya digunakan adalah produk domestik bruto karena konsep ini 

menggambarkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi 

dan kegiatan memproduksi didalam kawasan sebuah negara. Yang dengan demikian 

ia menggambarkan kenaikan produksi nasional yang benar-benar berlaku dalam 

negara tersebut.
30

 

 Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bidang penyelidikan yang sudah 

lama dibahas ahli-ahli ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memiliki beberapa teori yang 

diungkapkan oleh para ahli ekonomi. Berikut teori-teori pertumbuhan ekonomi. 

1. Teori Pertumbuhan Klasik 

  Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang 

modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walau 

menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli 

ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatiannya pada pengaruh pertambahan 

penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam teori dimisalkan luas tanah dan 

kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami 

perubahan. Berdasarkan pemisalan ini selanjutnya dianalisis bagaimana pengaruh 

pertambahan penduduk kepada tingkat produksi nasional dan pendapatan. 

  Menurut pandangan ahli ekonomi klasik hukum hasil tambahan yang semakin 

berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan 
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ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Pada permulaannya, apabila 

penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif banyak, tingkat pengembalian modal dari 

investasi yang dibuat adalah tinggi. Maka para pengusaha akan mendapat 

keuntungan yang besar dan akan menimbulkan investasi baru yang akan 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Keadaan seperti ini tidak akan terus menerus 

berlangsung karena apabila penduduk sudah terlalu banyak maka, pertumbuhannya 

akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk 

telah menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat akan menurun kembali. 

Apabila keadaan ini dicapai maka ekonomi dikatakan tidak akan akan berkembang 

(stationary state). 

2. Teori Schumpeter 

  Teori Schumpeter menekankan pentingnya peranan pengusaha dalam 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para 

pengusaha adalah golongan yang secara terus menerus membuat pembaharuan atau 

inovasi dalam kegiatan ekonomi. Dalam mengemukakan teorinya Schumpeter 

memulai analisanya dengan memisalkan bahwa perekonomian sedang dalam 

keadaan tidak berkembang. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena 

pengusaha segera menyadari tentang berbagai kemungkinan untuk mengadakan 

inovasi yang menguntungkan. Didorong oleh keinginan untuk mendapatkan 

keuntungan maka pengusaha akan melakukan investasi baru yang akan meningkatan 

pertumbuhan ekonomi. 

  Menurut Schumpeter makin tinggi tingkat kemajuan suatu ekonomi semakin 

terbatas kemungkinan untuk melakukan inovasi. Maka semakin lama pertumbuhan 
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ekonomi akan semakin lambat jalannya yang pada akhirnya akan mencapai keadaan 

tidak berkembang (stationary state). Akan tetapi beda dengan pandangan klasik, 

menurut Schumpeter keadaan stationary state akan terjadi saat pertumbuhan 

ekonomi sudah tinggi. Sedang menurut klasik keadaan stationary state akan dicapai 

saat perekonomian berada pada tingkat pendapatan yang subsisten, yaitu pada tingkat 

pendapatan yang sangat rendah. 

3. Teori Harrod-Domar  

  Secara terpisah Roy Harrod dari Inggris dan Evsey Domar dari Amerika 

Serikat mengembangkan teori pertumbuhan yang bersamaan pandangannya. Oleh 

sebab itu teori ini sekarang dikenal dengan teori Harrod-Domar. Teori ini pada 

dasarnya melengkapi teori keynes mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi. 

Sebagaimana menurut Keynes bahwa pengeluaran agregat akan menentukan tingkat 

kegiatan ekonomi. Yang mana dalam perekonomian dua sektor pengeluaran agregat 

terdiri dari konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan.  

  Teori Harrod-Domar selangkah lebih maju dengan mengingatkan bahwa 

sebagai akibat dari invetasi yang dilakukan pada masa tersebut, maka pada masa 

berikutnya kapasitas barang-barang modal dalam perekonomian akan bertambah. 

Analisis selanjutnya adalah keadaan yang perlu diwujudkan agar pada masa 

berikutnya barang-barang modal yang tersedia akan sepenuhnya digunakan. Menurut 

teori ini agar seluruh barang modal yang tersedia digunakan maka permintaan 

agregat haruslah bertambah sebanyak kenaikan kapasitas barang-barang modal yang 

terwujud sebagai akibat dari investasi masa lalu.  
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4. Teori Neo-Klasik 

  Teori pertumbuhan Neo-Klasik pertama kali di kembangkan oleh Robert 

Solow, yang memperoleh hadiah nobel pada tahun 1987 untuk teorinya tersebut. 

Teorinya dikemukakan dalam Quarterly Journal Of Economics terbitan bulan 

Februari 1956 dalam tulisan yang berjudul A Contribution of the Theory of Economic 

Growth.Teori Neo-Klasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari 

pertambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran 

agregat yang sangat berbeda dengan pendekatan Harrod-Domar yang menyatakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung kepada perkembangan permintaan agregat. 

  Dalam analisis Neo-Klasik diyakini bahwa perkembangan faktor-faktor 

produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor utama yang menentukan tingkat 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak berbeda dengan teori Klasik bahwa 

perkembangan faktor-faktor produksi,terutama tenaga kerja dan modal dan 

perkembangan teknologi merupakan faktor yang menentukan perkembangan 

teknologi. Walau bagaimanapun teori teori Neo-Klasik dipandang lebih tepat dalam 

menerangkan fenomena pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 

  Yang utama adalah karena teori ini melihat bagaimana setiap faktor produksi 

dan perkembangan teknologi mempengaruhi perkembangan ekonomi. Sedang dalam 

teori Klasik yang diperhatikan hanya hubungan antara pertambahan penduduk dan 

perkembangan ekonomi. Teori Neo-klasik tidak hanya memperhatikan peranan  
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tenaga kerja, namun juga menganalisis sumbangan dari perkembangan stok modal 

dan perkembangan teknologi dalam perkembangan ekonomi.
31

 

  Adapun faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai 

berikut: 

1. Tanah dan kekayaan alam lainnya 

  Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan 

iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan hasil laut yang dapat diperoleh, dan 

jenis barang tambang yang ada. Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha 

untuk mengembangkan perekonomian suatu negara apalagi saat berada di tahap awal 

dimana pengembangan ekonomi diluar sektor utama (pertanian dan pertambangan) 

sangat sulit karena kurangnya modal, tenaga ahli (expert), dan terbatasnya  pasar 

bagi kegiatan ekonomi.  

2. Jumlah dan Mutu Penduduk dan Tenaga Kerja  

  Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong 

maupun penghambat perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan 

meningkatkan jumlah tenaga kerja. Peningkatan tersebut memungkinkan 

bertambahnya produksi dan juga memperluas pasar sehingga aktivitas perekonomian 

bergerak lebih cepat. Apalagi jika negara tersebut memperbaiki kualitas 

pendidikan,menambah pelatihan dan pengalaman kerja maka hal ini akan 

mengakibatkan produktivitas bertambah merangsang pertumbuhan ekonomi. 
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3. Barang-Barang Modal dan Tingkat Teknologi 

  Barang modal dan tingkat teknologi penting artinya dalam mempertinggi 

efisiensi pertumbuhan ekonomi. Tampa adanya alat untuk menangkap ikan dan 

berburu, alat-alat untuk bercocok tanam, dan alat-alat produksi lainnya masyarakat 

akan kesulitan memenuhi kebutuhannya. Dengan meningkatnya barang modal dan  

teknologi akan memberi efek positif bagi pertumbuhan ekonomi seperti, 

mempertinggi efisiensi dalam memproduksi suatu barang, terciptanya inovasi berupa 

barang-barang baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya, dan dapat 

meningkatkan mutu barang yang diproduksi. 

4. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat 

  Sistem sosial dan sikap masyarakat berperan penting dalam mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi. Sistem sosial dan sikap masyarakat yang cenderung 

mempertahankan  adat istiadat yang tradisional dapat menghambat pertumbuhan 

ekonomi. Apabila didalam masyarakat terdapat sistem sosial dan sikap masyarakat 

yang menghambat pertumbuhan ekonomi maka pemerintah harus berusaha 

menghapus hambatan tersebut. Perombakan dalam sistem sosial seperti 

menghapuskan penguasaan tuan tanah dan membagikan tanah kepada para petani. 

Perubahan sikap masyarakat juga perlu diciptakan agar masyarakat bersedia bekerja 

lebih keras untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Hal penting yang 

dapat dilakukan adalah dengan memperluas fasilitas pendidikan sehingga taraf 

pendidikan masyarakat bertambah.  

  Hubungan Pertumbuhan ekonomi dengan Pengangguran dijelaskan oleh 

Hukum Okun  yang ada pada gambar (2.2). Teori ini menyatakan bahwa ada 
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hubungan antara pertumbuhan ekonomi (dalam hal ini PDB) dengan pengangguran. 

Berikut kurva yang menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan 

pengangguran. Hukum okun menyatakan bahwa tingkat pengangguran 1 persen 

setiap ada kenaikan PDB riil 2 persen. Jika terjadi peningkatan output 

nasional/daerah dalam hal ini pertumbuhan ekonomi maka akan menyebabkan 

permintaan tenaga kerja naik dan pengangguran turun. Sebaliknya jika PDB riil turun 

maka akan menyebabkan output yang diproduksi turun Turunnya produksi 

mengakibatkan produsen mengurangi input dalam hal ini tenaga kerja yang akhirnya 

pengangguran meningkat. 

Gambar 2.2 

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran 

 

 
Sumber: Hasyim, A. I, Makro Ekonomi (2016) 

 

D. Teori Upah 

  Menurut Sumarsono, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari 

pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau 

dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar 

suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar 

suatu perjanjian kerja antara pengusah dengan karyawan termasuk tunjangan, baik 



 

42 

 

untuk karyawan itu sendiri maupun untuk kelurganya.
32

 Menurut Sadono Sukirno, 

upah diartikan sebagai Pembiayaan jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan 

oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi 

tidak dibedakan antara pembayaran atas jasa-jasa tetap dan profesional dengan 

pembayaran atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap.
33

   

  Menurut Kertonegoro ketetapan upah minimum adalah suatu ketetapan upah 

minimum yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan usulan atau masukan dari 

komisi pengupahan dan jaminan sosial dari dewan ketenagakerjaan daerah tentang 

keharusan perusahaan untuk membayarkan sekurang-kurangnya sejumlah upah 

kepada pekerja yang paling rendah tingkatannya.
34

 

  Besarnya upah tentu bergantung kepada beberapa faktor, diantaranya kondisi 

perusahaan, stabilitas politik, keamanan serta perekonomian secara umum, selain itu 

upah juga diatur dalam ketentuan yang pastinya berbeda antara satu daerah dengan 

daerah lain, antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Dipandang dari 

nilainya, upah dibedakan menjadi dua yaitu upah riil dan upah nominal. Upah riil 

adalah banyaknya barang yang dapat dibeli dengan uang upah tersebut. Sedang upah 

nominal adalah upah dalam bentuk uang yang jumlahnya tetap tampa mempedulikan 

harga barang dipasar. Menurut cara menetapkannya upah dibagi kedalam tiga sistem 

yaitu sistem upah jangka waktu, sistem upah menurut lama bekerja, dan sistem upah 

potongan. 
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Sonny Sumarsono, Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan 

(Jakarta: FE UI, 2003), h. 141. 
33

Sadono Sukirno, Pengantar Ekonomi Makro (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016) h. 58.  
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  Undang-undang No. 13 tahun 2003 memperhatikan hal-hal yang berkaitan 

dengan upah seperti berikut: 

1. Tidak boleh membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah. 

2. Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka 

besarnya upah pokok sedikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan 

tetap 

3. Pengusaha tetap membayar upah bila pekerja tidak masuk karena sakit dan lain-

lain.
35

 

  Penentuan tingkat upah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kadang-

kadang upah di tetapkan oleh tawar  menawar kolektif (collective bargaining), yaitu 

tawar menawar antara perusahaan dan serikat pekerja. Namun yang lebih sering 

terjadi adalah tawar menawar antara perusahaan dengan karyawan individu karena 

sulit untuk menentukan upah dengan suatu serikat pekerja. Seberapa besar daya 

tawar (bargaining power) yang dimiliki oleh seorang pekerja bergantung pada dua 

faktor. Pertama seberapa besar biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk  

menggantinya, jika ia meninggalkan perusahaan. Kedua adalah seberapa sulit 

baginya untuk mendapatkan pekerjaan lain, jika ia meninggalkan perusahaan. 

Semakin mahal perusahaan untuk menggantinya dan semakin mudah baginya untuk 

mendapatkan pekerjaan lain, semakin besar daya tawar yang ia miliki. 

  Penentuan tingkat upah juga dapat dilakukan dengan upah efisiensi yaitu 

upah yang dibayarkan perusahaan karena ingin pekerjanya lebih produktif dan upah 

                                                 
35
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yang tinggi dapat membantunya mencapai tujuan tersebut. Artinya dengan 

membayar upah yang lebih tinggi maka pekerja akan merasa senang, jika pekerja 

senang maka produktivitasnya akan meningkat, seiring dengan meningkatnya 

produktivitas pekerja maka profit perusahaan pun akan meningkat. Para ekonom 

menyebut teori yang menghubungkan produktivitas atau efisiensi pekerja dengan 

upah yang dibayarkan sebagai teori upah efisiensi (efficiency wage theories).
36

 

  Adapun hubungan antara upah dengan tingkat pengangguran dapat dilihat 

dalam kurva Phillips. Kurva Phillips menggambarkan ciri perhubungan antara 

tingkat kenaikan upah dan tingkat pengangguran dan antara tingkat harga dan tingkat 

pengangguran. Nama kurva tersebut diambil dari orang yang mula-mula sekali 

membuat studi dalam aspek tersebut.  Pada tahun 1958, A.W. Phillips, yang pada 

waktu itu menjadi profesor di London School of Economics, menerbitkan satu studi 

mengenai ciri-ciri perubahan tingkat upah di Inggris dalam periode 1861-1957. Studi 

tersebut meneliti hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah. 

Kesimpulan dari studi tersebut adalah terdapat suatu hubungan negatif (berbalikan) 

diantara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran.  

  Pada gambar (2.3) di jelaskan hubungan antara upah dan pengangguran. 

Diatas titik-titik dalam grafik  tersebut menunjukkan hubungan diantara kenaikan 

tingkat upah nominal dan tingkat pengangguran. Dalam tahun t0 yaitu tahun 1990, 

tingkat pengangguran adalah µ0 dan persentase kenaikan upah adalah    W0, dan 

dalam tahun t1 yaitu tahun 1995 tingkat pengangguran adalah µ1 dan tingkat kenaikan 

upah adalah   W1. Artinya secara singkat jika tingkat upah naik maka tingkat 
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pengangguran akan berkurang karena hubungan antara tingkat upah dan tingkat 

pengangguran bersifat negatif.
37

 

Gambar 2.3 

Kurva Phillips 

 
Sumber: Sadono Sukirno, Makroekonomi Modern. (2000) 

  

 

E. Teori Inflasi 

  Menurut Sukirno istilah inflasi digunakan apabila terjadi keadaan dimana 

uang yang ada berlebihan sehingga menimbulkan kenaikan harga yang 

menyeluruh.
38

 Menurut Budiono inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum 

barangbarang secara terus menerus.
39

 Menurut Nopirin inflasi adalah proses 

kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus, kenaikan harga 

yang hanya sekali saja dengan persentase yang cukup besar bukanlah merupakan 

inflasi.
40

 

  Untuk menentukan tingkat inflasi pada suatu periode tertentu kita harus 

membentuk indeks harga. Pada masa ini terdapat tiga indeks harga yaitu, indeks 

harga konsumen (consumer price indeks), indeks harga produsen (producer price 

indeks) dan pendeflasi GDP (GDP deflator). Namun yang sering digunakan untuk 
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38

 Sadono Sukirno, Makroekonomi Modern, h. 10. 
39

 Budiono, Ekonomi Moneter (Yogyakarta: BPFE , 2009), h. 161. 
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menentukan tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen karena lebih 

mencerminkan tingkat harga yang dibayar masyarakat sebagai konsumen untuk 

mendapatkan kebutuhannya. Untuk menghitung tingkat inflasi pada tahun tertentu 

dapat digunakan rumus sebagai berikut. 

           

     
      

  Dimana 

   CPI i : Indeks harga konsumen tahun dasar 

  CPI o : Indeks harga tahun sebelumnya 

   

  Inflasi berdasarkan sumber atau penyebab terjadinya dapat dibedakan 

menjadi sebagai berikut. 

1. Inflasi Tarikan Permintaan 

  Inflasi tarikan permintaan terjadi pada masa perekonomian berkembang 

dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang 

tinggi yang selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan 

ekonomi memproduksi barang dan jasa. Pada mulanya permintaan agregat yang 

meningkat akan mendorong peningkatan pendapatan nasional dan juga 

meningkatnya tingkat harga. Akibatnya pendapatan nasional  mencapai tingkat 

kesempatan kerja penuh dan tingkat harga yang semakin tinggi sehingga terciptalah 

inflasi. Jika masyarakat tetap menambah permintaannya maka perusahaan akan 

menambah produksi sehingga menyebabkan pendapatan nasional meningkat 

melebihi kesempatan kerja penuh dan akan menyebabkan kenaikan harga yang lebih 

cepat. 
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2. Inflasi Desakan Biaya 

  Inflasi desakan biaya terjadi pada saat perekonomian berkembang dengan 

pesat dan jumlah pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan menghadapi 

permintaan yang bertambah maka mereka akan menaikkan produksi dengan cara 

memberikan upah yang lebih tinggi kepada pekerja atau mencari pekerja baru dengan 

penawaran gaji yang tinggi. Jika upah atau gaji karyawan mengalami kenaikan, ini 

akan menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga perusahaan akan menaikkan 

harga untuk menutupi biaya produksi yang meningkat sehingga harga-harga  akan 

naik dan terciptalah inflasi. Dalam proses kenaikan harga sebagai akibat dari 

meningkatnya upah dan penawaran agregat ini pendapatan nasional riil akan 

menurun dibawah tingkat kesempatan kerja penuh.  

3. Inflasi Diimpor 

Inflasi juga dapat terjadi akibat kenaikan harga-harga barang impor. Apalagi jika 

barang-barang impor ini mempunyai peranan yang penting kegiatan produksi. 

Contohnya pada saat harga minyak naik. Minyak memiliki peran yang vital dalam 

proses produksi barang-barang industri. Kenaikan minyak ini akan membuat negara 

pengimpor minyak mengalami kenaikan biaya produksi sehingga harga barang-

barang industri akan naik dan terciptalah inflasi. Kenaikan harga barang impor yang 

penting artinya dalam industri akan menyebabkan biaya produksi naik yang mana 

akan membuat penawaran agregat bertambah, sedang pendapatan menurun dan 

tingkat harga mengalami kenaikan. Keadaan seperti ini disebut stagflasi yaitu 
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keadaan dimana aktivitas perekonomian menurun, pengangguran semakin tinggi dan 

pada waktu yang sama harga-harga mengalami kenaikan.
41

 

  Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya terbagi atas empat jenis, antara lain 

sebagai berikut. 

1. Inflasi ringan, yaitu inflasi yang nilainya dibawah 10% per tahun. 

2. Inflasi sedang, yaitu inflasi yang nilainya berkisar antara 10%-30% per tahun 

3. Inflasi berat, yaitu inflasi yang nilainya berkisar antara 30%-100% per tahun. 

4. Inflasi sangat berat (hyper inflasi), yaitu inflasi yang nilainya lebih dari 100% per 

tahun.
42

 

  Untuk dampaknya dalam perekonomian, inflasi ringan tidak begitu 

mengganggu perekonomian karena harga hanya mengalami kenaikan secara umum, 

Inflasi sedang dapat membahayakan perekonomian karena dapat menurunkan 

kesejahteraan masyarakat yang memiliki penghasilan tetap. Inflasi berat dapat 

mengacaukan perekonomian karena masyarakat tidak mau lagi menabung di bank 

dikarenakan bunga bank jauh lebih kecil dibandingkan laju inflasi. Inflasi sangat 

berat juga dapat mengacaukan perekonomian dikarenakan dapat mengacaukan 

stabilitas negara seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 yang saat itu 

inflasi mencapai 600%. 

  Inflasi dapat menimbulkan beberapa akibat buruk baik bagi orang per orang 

maupun, masyarakat, maupun kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Inflasi 

yang tinggi tidak akan mendorong perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-

menerus meningkat mengakibatkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. 

                                                 
41

Sadono Sukirno, Pengantar Ekonomi Makro Edisi Ketiga.(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2015), h. 333-336 
42

Budiono. Ekonomi Moneter (Yogyakarta: BPFE, 2009).  



 

49 

 

Pemilik modal akan mengalihkan uang yang ia miliki untuk tujuan spelukasi seperti 

membeli tanah, rumah, atau lainnya sehingga investasi produktif akan berkurang 

yang mengakibatkan kegiatan perekonomian menurun dan terjadi pengangguran. 

  Inflasi juga menimbulkan efek yang buruk bagi perdagangan. Komoditas 

ekspor tidak akan dapat bersaing di pasar internasional, karena itu volumenya 

menurun. Sementara di pihak lain komoditas dalam negeri naik dan impor justru 

menjadi relatif murah, akibatnya kuantitas impor akan lebih banyak dibanding 

kuantitas ekspor, sehingga cadangan devisa semakin berkurang dan neraca 

pembayaran akan menjadi lebih buruk. Akibat lainnya yaitu inflasi cenderung 

menurunkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Para pelaku ekonomi seperti 

para pekerja yang bergaji tetap. Inflasi biasanya berjalan lebih cepat daripada 

kenaikan upah para pekerja. Akibatnya upah riil para pekerja akan merosot dan ini 

berarti tingkat kesejahteraan sebagian besar masyarakat dengan sendirinya akan 

terus merosot.
43

  

  Hubungan antara inflasi dan pengangguran dapat dijelaskan dengan Kurva 

Philips yang sedikit dikembangkan di Amerika Serikat oleh Paul Samuelson dan 

Robert Solow dengan menggunakan data tingkat inflasi dan pengangguran tahun 

1948-1969 dimana penurunan tingkat pengangguran Amerika Serikat yang stabil 

terkait dengan peningkatan inflasi yang stabil pula. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa untuk mengurangi tingkat pengangguran maka harus diimbangi dengan 
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peningkatan inflasi yang stabil. Trade off antara tingkat inflasi dan tingkat 

pengangguran inilah yang dijelaskan dalam Kurva Phillips
44

 

F. Penelitian Terdahulu 

  Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti 

sebagai bahan penelitian: 

Penelitian  yang dilakukan oleh Hartanto dan Siti Umajah Masjkuri  dengan 

judul penelitian “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum 

Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah Pengangguran Di 

Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014”, dengan hasil 

penelitian yang menyatakan bahwa Variabel jumlah penduduk, pendidikan dan 

PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap jumlah pengangguran 

di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014. variabel jumlah 

penduduk secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan, variabel tingkat 

pendidikan yang diproksikan dengan rata-rata lama sekolah secara parsial memiliki 

pengaruh positif dan signifikan, variabel upah minimum secara parsial tidak 

signifikan terhadap jumlah pengangguran, variabel produk domestik regional bruto 

(PDRB) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan
45

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ayudha Lindiarta dengan judul penelitian 

“Analisis Pengaruh Tingkat Upah Minimum, Inflasi, Dan Jumlah Penduduk 

Terhadap Pengangguran Di Kota Malang 1996-2013” dengan hasil penelitian 
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Hartanto dan Siti Umajah Masjkuri, “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, 
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menyatakan bahwa bahwa variabel UMK mempunyai pengaruh negatif yang tidak 

signifikan terhadap variabel pengangguran dengan nilai sig t (0,296) > α = 0,05, 

variabel inflasi mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel 

pengangguran dengan nilai sig t (0,039) < α = 0,05, dan variabel jumlah penduduk 

mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap variabel pengangguran 

dengan nilai sig t (0,025) < α = 0,05, sedangkan secara simultan variabel UMK, 

inflasi, dan jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan.
46

 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Amalia dengan judul penelitian 

“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka dan 

Kemiskinan Di Kota Samarinda” dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pengangguran 

terbuka di Kota Samarinda adalah ditolak. Berdasarkan analisis jalur, diperoleh 

koefisien jalur pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran 

terbuka sebesar-1.240,574 dengan r value atau probability 0,145, memiliki tanda 

negatif dan tidak signifikan karena r value atau probability-nya lebih besar dari level 

of significance-nya dan bahwa inflasi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap 

pengangguran terbuka di Kota Samarinda adalah ditolak. Berdasarkan analisis jalur, 

diperoleh koefisien jalur pengaruh langsung inflasi terhadap pengangguran terbuka 

sebesar 517,962 dengan p value atau probability 0,329, memiliki tanda positif dan 
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tidak signifikan karena p value atau probability-nya lebih besar dari level of 

significance-nya.
47

  

Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Kembar Sari dengan judul penelitian 

“Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Upah Terhadap 

Pengangguran Terdidik Di Sumatera Barat” dengan hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan yang positif terhadap 

pengangguran terdidik di Sumatera Barat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengangguran terdidik di Sumatera 

Barat, serta upah berpengaruh signifikan yang negatif terhadap pengangguran 

terdidik di Sumatera Barat
48

 

Penelitian yang dilakukan oleh Chong-Uk Kim dan Gieyoung Lim dengan 

judul penelitian “Minimum Wage and Unemployment: An Empirical Study on OECD 

Countries” dengan  hasil penelitian yang menyatakan bahwa secara empiris, upah 

minimum yang lebih tinggi mengurangi permintaan tenaga kerja tetapi tidak 

mempengaruhi pasokan tenaga kerja dengan data dari 25 negara OECD selama 15 

tahun dari 2000 hingga 2014. Hasil empiris juga menunjukkan bahwa kenaikan upah 

minimum yang relatif sederhana memiliki dampak terbatas pada lapangan kerja. 

Rata-rata, kenaikan 10 persen dalam upah minimum mengurangi lapangan kerja 
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sebesar 0,7 persen, sehingga meningkatkan tingkat pengangguran sebesar 0,64 

persen
49

 

Penelitian yang dilakukan oleh David Card dan Alan B. Krueger dengan 

judul penelitian “Minimum Wage And Employment: A Case Study Of Fast Food 

Industri In New Jersey And Pennsylvania” hasil penelitian menyatakan bahwa 

kenaikan upah minimum sedikit meningkatkan lapangan kerja. Kami menyajikan 

berbagai spesifikasi alternatif untuk menyelidiki kekuatan kesimpulan ini. Tidak ada 

alternatif yang menunjukkan efek pekerjaan yang negatif. Selain itu, kami tidak 

menemukan bukti bahwa kenaikan upah minimum mengurangi jumlah gerai 

McDonald's yang dibuka di negara bagian. Kami memeriksa temuan kami untuk 

industri makanan cepat saji dengan membandingkan perubahan dalam tingkat 

lapangan kerja remaja di New Jersey, Pennsylvania, dan New York pada tahun ini 

menyusul kenaikan upah minimum. Sekali lagi, hasil-hasil ini menunjukkan 

peningkatan relatif dalam pekerjaan bagi pekerja berupah rendah di New Jersey.
50

 

 

G. Kerangka Pikir 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa 

ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi pengangguran seperti pertumbuhan 

ekonomi, upah minimum, tingkat inflasi, produk domestik regional bruto (PDRB), 

dan tingkat pendidikan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan variabel 

Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Inflasi untuk 
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mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap Pengangguran di Provinsi Sulawesi 

Selatan. Berikut ini adalah kerangka pikir untuk memudahkan penelitian ini. 

Gambar 2.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

   

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

H.   Hipotesis 

   Hipotesis merupakan dugaan yang kuat atau jawaban yang bersifat tentatif 

terhadap suatu masalah. Sebagai suatu dugaan yang kuat dan mungkin benar, serta 

perlu dibuktikan, maka hipotesis seyogianya bersandar pada teori yang telah 

mempunyai kekuatan dan pengakuan masyarakat ilmiah.
51

 Adapun hipotesis yang 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 
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H1:Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap 

Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. 

H2: Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif signifikan terhadap 

Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. 

H3: Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Pengangguran di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, yaitu metode penelitian 

yang merupakan pendekatan ilmiah terhadap keputusan ekonomi. Pendekatan 

metode ini berangkat dari data lalu diproses menjadi informasi yang berharga bagi 

pengambilan keputusan. Metode ini juga harus menggunakan alat bantu kuantitatif 

berupa software computer yang mana dalam penelitian ini menggunakan SPSS untuk 

mengolah data. Data kuantitatif ini berupa data runtut waktu (time series) yaitu data 

yang disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu.  

Lokasi Penelitian ini adalah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi 

(UMP) dan inflasi terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

B. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

berdasarkan runtut waktu (time series), data ini berupa pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005-2019, upah minimum provinsi (UMP) 

Sulawesi Selatan tahun 2005-2019, Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005-

2019, dan data pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005-2019. 

Sumber data merupakan tempat  dimana peneliti memperoleh sebuah  data 

serta informasi yang dibutuhkan dan  berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian 
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ini sumber data di peroleh dari website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi 

Selatan, jurnal dan buku, serta situs internet yang relevan dengan penelitian ini. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah studi pustaka. Studi 

pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, 

dokumentasi, dan lain-lain yang masih relevan dengan penelitian yang dilaksanakan.  

 

D. Teknik Analisis Data  

Dalam analisis ini, digunakan teknik analisis asosiatif, yaitu dengan ada 

tidaknya hubungan secara signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi, upah 

Minimum provinsi (UMP) dan inflasi dalam menurunkan jumlah pengangguran di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk pengujian hipotesisnya menggunakan regresi 

berganda dengan bentuk fun gsi sebagai berikut: 

Y = β0+β1X1+β2X2+β3X3+ µ….……………….……………... (1) 

Karena persamaan diatas merupakan persamaan non linier, maka untuk 

memudahkan regresi dapat dilakukan dengan mentransformasi persamaan diatas 

kedalam logaritma natural. Logaritma natural (Ln) digunakan jika terdapat hubungan 

yang tidak linier antara variabel dependen dengan variabel independen. Logaritma 

natural merupakan logaritma dengan basis e = 2,71828 (nilai e mendekati 2,71828) . 

Jika ditransformasi kedalam logaritma natural maka akan menghasilkan persamaan 

sebagai berikut: 

Ln Y = β0+β1lnX1+β2lnX2+β3lnX3+ µ..……………………. (2) 

Keterangan: 
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Y  = Tingkat Pengangguran 

X1  = Pertumbuhan Ekonomi 

X2  = Upah Minimum Provinsi (UMP) 

X3   = Inflasi 

Β0  = Konstanta 

β1-β2-β3  = Parameter 

µ  = Error Term 

 

Analisis regresi linear berganda memerlukan pengujian secara serempak 

dengan menggunakan F hitung. Signifikansi ditentukan dengan membandingkan F 

hitung dengan F tabel atau melihat signifikansi pada output SPSS. Penggunaan 

metode analisis regresi linear berganda memerlukan asumsi klasik yang secara 

statistik harus dipenuhi. 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa model yang diperoleh 

benar-benar memenuhi asumsi dasar dalam analisi regresi linier berganda. Dalam 

pengertian lain model yang dibuat harus lolos dari penyimpangan asumsi klasik. Uji 

asumsi klasik tersebut meliputi asumsi normalitas, multikolinearitas, 

heteroskedastisitas, dan asumsi linearitas. 

a. Uji Normalitas 

Deteksi Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

yang digunakan serta data yang digunakan mempunyai distribusi yang normal atau 

tidak. Untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen atau variabel 

independen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi normal akan 

membentuk suatu garis lurus diagonal, jika demikian maka data tersebut memenuhi 

asumsi normalitas. Normalitas bisa dideteksi dengan cara melihat penyebaran titik 
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pada sumbu diagonal dari grafik, adapun tolak ukur yang menjadi dasar pengambilan 

keputusan dalam uji normalitas yaitu: Pertama, jika nilai signifikan > 0,05 maka data 

tersebut dinyatakan distribusi yang normal; Kedua, sebaliknya jika nilai 

signifikannya < 0,05 maka data tersebut dinyatakan tidak normal. 

b. Uji Heterokedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi liniear 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastitas dapat digunakan. Adapun 

dasar analisis untuk uji heterokedastisitas sebagai berikut: Pertama, jika ada pola 

tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit) ini mengindikasikan telah terjadi 

heterokedastisitas. Kedua, jika ada pola yang jelas, serta titik-titk menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Cara 

untuk melihat ada tidaknya heterokedastisitas dengan cara melihat grafik plot antara 

nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dan residualnya SRESID. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji aoutokorelasi digunakan untuk menguji suatu model apakah diantara 

variabel pengganggu masing-masing  variabel bebas saling mempengaruhi. Untuk 

mengetahui apakah model regresi mengandung aoutokorelasi dapat menggunakan. 

dengan melakukan pengujian nilai durbin watson (DW test). Dasar pengambilan 

keputusannya adalah sebagai berikut: Jika angka D-W dibawah -2 berarti korelasi 

positif, jika angka D-W diatas +2 maka korelasi negatif, dan jika angka D-W 

diantara nilai -2 dan +2 maka tidak terjadi autokorelasi. 
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d. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara 

variabel independen, karena variabel bebas harus terbebas dari gejala 

multikolinearitas. Karena apabila terjadi gejala multikolinearitas maka variabel tidak 

akan ontogonal. Variabel ontogonal adalah suatu keadaan dimana variabel bebas 

yang nilai korelasinya sesama variabel bebas sama dengan 0. Uji multikolinearitas 

ini merupakan bentuk pengujian untuk asumsi dalam analisis regresi berganda. pada 

penelitian ini, untuk melihat ada tidaknya multikolinearitas dengan ketentuan seperti 

berikut: Nilai tolerance yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 

2. Uji Hipotesis 

Untuk mengetahui tingkat signifikan dari masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat maka dapat menggunakan uji statistik antara lain berupa 

analisis statistik R2 (koefisien Determinasi), Uji Simultan (Uji F), dan Uji Parsial 

(Uji t) 

a. Analisis Statistik R2 (Koefisien Determinasi) 

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel 

variabel independen secara bersama mampu memberikan penjelasan mengenai 

variabel dependen dimana R2 berkisar antara 0 sampai 1 ( 0 ≤ R2 ≤ 1). Semakin 

besar nilai R2, maka akan semakin besar variasi variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabel independen, sebaliknya, makin kecil nilai R2, maka semakin 

kecil variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel 

independent. 
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b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji Simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Adapun rumus yang digunakan adalah: 

  
   

 

    
     

 

Keterangan 

R2 : Koefisien determinasi 

k : Jumlah variabel bebas 

N : Jumlah sampel (observasi) 

 

Dengan tingkat keyakinan α tertentu df (n-k, k-1) jika Fhitung > Ftabel, maka Ho 

ditolak, yang berarti bahwa uji secara serempak semua variabel independen yang 

digunakan dapat menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Adapaun hipotesis yang digunakan:  

Ho : β1 = β2 = 0, artinya, variabel independen tidak mempengaruhi variabel 

dependent. 

Ho : β1 ≠ β2 ≠  0, artinya, variabel independen mempengaruhi variabel 

dependent. Dan apabila probabilitas (F-Statisik) lebih kecil dari 0,05 maka bisa 

dikatakan signifikan 

Kriteria pengujian yang digunakan: 

1) Fhitung > dari Ftabel: Ho ditolak dan Ha  diterima. Artinya, variabel independen 

secara bersama – sama  berpengaruh terhadap variabel dependen 

2) Fhitung ≤ dari Ftabel: Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya, variabel independen 

secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 
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c. Uji Parsial (Uji t) 

Hal ini dilakukan dengan cara pengujian variabel-variabel independent secara 

parsial (individu), digunakan untuk mengetahui signifikansi dan pengaruh variabel 

independent secara individu terhadap variasi terhadap variabel independent lainnya 

dengan cara membandingkan antara besarnya probabilitas dengan tingkat 

signifikansi tertentu. Apabila probabilitas lebih kecil daripada taraf signifikansi 0,05, 

maka hipotesis diterima yang berarti semua variabel-variabel independent secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Tapi apabila probabilitas 

lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05, maka hipotesis ditolak yang berarti 

semua variabel-variabel independent secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variable terikat. Pada penelitian ini menggunakan uji t dimana 

perhitungannya adalah sebagai berikut: 

thitung = 

  

       
 

dimana: 

β1  = nilai koefisien regresi 

SE  = nilai standar error dari β1 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

Operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjasi dua 

yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independen (X). Dimana variabel 

independen adalah Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan 
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Inflasi, sedang variabel dependennya adalah Jumlah Pengangguran. Seperti yang 

akan dijelaskan berikut ini: 

1. Pertumbuhan Ekonomi (X1) adalah perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah (persentase) 

2. Upah Minimum Provinsi (X2)  adalah upah yang paling rendah yang diberikan 

sebagai balas jasa kepada tenaga kerja dalam lingkup wilayah Provinsi (rupiah)  

3. Inflasi adalah proses kenaikan harga – harga yang berlaku dalam suatu 

perekonomian (persentase)  

4. Pengangguran (Y) adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh 

segolongan tenaga kerja, yang telah berusaha mencari pekerjaan, tetapi tidak 

memperolehnya (jiwa) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan 

 

1. Letak Geografis 

 Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan yang secara astronomis 

terletak antara 0° 12’ Lintang Selatan-8° Lintang Selatan dan antara 116°-48’122° 

36’ Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak 

pada garis lintang 00. Sedang berdasarkan letak geografisnya Sulawesi Selatan 

mempunyai dua kabupaten kepulauan, yaitu Kepulauan Selayar dan Pangkajene 

Kepulauan (Pangkep).  

 Adapun batas-batas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai 

berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar  

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Luas wilayah Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 45.764,53 km 

persegi yang meliputi 21 Kabupaten dan 3 Kota dengan Kabupaten Luwu Utara 

kabupaten terluas dengan luas 7.502,68 km persegi atau luas kabupaten tersebut 

merupakan 16,39 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sementara itu, 

Kabupaten Bantaeng merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil dengan luas 

99,33 km persegi atau 0,22 persen dari wilayah Sulawesi Selatan. 
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2. Topografi dan Iklim 

Dilihat dari persentase kemiringan lahan daerah dengan lahan datar dan 

landai masing 43% dan 6% terdapat di bagian selatan dan timur, terutama di 

Kabupaten Wajo, Bone, Barru, Sidrap, Soppeng, Pangkep, Bulukumba, Jeneponto, 

dan Takalar. Sedang daerah bergelombang, berbukit sampai bergunung dengan 

kemiringan agak curam, curam, dan sangat curam masing-masing 17%, 16%, dan 

19%, terdapat di bagian utara yang meliputi kabupaten Tana Toraja dan Pinrang serta 

bagian Utara Luwu.  

Jumlah sungai yang mengaliri wilayah Sulawesi Selatan tercatat sekitar 67 

aliran sungai, dengan jumlah aliran terbesar di Kabupaten Luwu, yakni 25 aliran 

sungai. Sungai terpanjang tercatat ada satu sungai yakni Sungai Saddang yang 

mengalir meliputi Kabupaten Tator, Enrekang dan, Pinrang. Panjang sungai tersebut 

masing-masing 150 km. Di Sulawesi Selatan terdapat empat danau yakni Danau 

Tempe dan Sidenreng yang berada di Kabupaten Wajo, serta danau Matano dan 

Towuti yang berlokasi di Kabupaten Luwu Timur. Jumlah gunung tercatat sebanyak 

7 gunung, dengan gunung tertinggi adalah Gunung Rantemario dengan ketinggian 

3.470 m diatas permukaan air laut. Gunung ini berdiri tegak di perbatasan Kabupaten 

Enrekang dan Luwu.
52

  

3. Ketenagakerjaan 

Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari Kelompok 

Umur, jumlah orang yang bekerja berada pada kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 

                                                 
52

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. “Sulawesi Selatan Dalam Angka 2020”. 

Official Website Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, https://sulsel.bps.go.id/ (17 

September 2020) 
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477.084 orang yang artinya orang yang bekerja di Provinsi Sulawesi Selatan 

merupakan usia produktif seseorang dalam bekerja. Sedang jumlah orang yang 

menganggur terbanyak berada pada kelompok umur 20-24 sebanyak 71.324 orang 

yang artinya penganggur banyak diisi oleh orang pada usia muda yang mana mereka 

harus lebih banyak mencari pengalaman dan melatih skill/keterampilan mereka agar 

bisa diserap dalam lapangan kerja. Jumlah angkatan kerja terbanyak ada pada 

kelompok umur 25-29 sebanyak 517.034 orang dengan tingkat partisipasi angkatan 

kerja sebesar 92,27%. Sedang bukan angkatan kerja terbanyak berada pada 

kelompok umur 15-19 sebanyak 560.794 orang, hal ini wajar karena pada usia 

tersebut seseorang masih berstatus sebagai pelajar.  

Untuk lebih lengkapya dapat dilihat dalam tabel 4.1 Penduduk Berumur 15 

Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang 

Lalu di Provinsi Sulawesi Selatan berikut. 

Tabel 4.1 

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Jenis 

Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Sulawesi Selatan 

 

Kelompok 

Umur 

Bekerja 

(Jiwa) 

Penganggur 

(Jiwa) 

Angkatan 

Kerja 

(Jiwa) 

TPAK (%) 

Bukan 

Angkatan 

Kerja(Jiwa) 

15-19 197,334 35,774 23,108 84,65 560,794 

20-24 418,224 71,324 489,548 85,43 300,723 

25-29 477,084 39,950 517,034 92,27 184,413 

30-34 456,770 18,710 475,480 96,07 157,920 

35-39 450,398 11,283 461,681 97,56 153,128 

40-44 448,062 6,761 454,823 98,51 138,240 

45-49 420,829 6,841 427,670 98,40 130,536 

50-54 350,151 4,847 354,998 98,63 126,362 

55-59 257,482 2,656 260,138 98,98 124,485 

60+ 353,762 2,158 355,920 99,39 500,284 

Total 3,830,096 200,304 4,030,400 95,03 2,376,885 

Sumber: Sulawesi Selatan Dalam Angka, 2020 
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B. Deskripsi Perkembangan Variabel 

1. Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan 

Pengangguran merupakan keadaan dimana seseorang tidak memiliki 

pekerjaan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik karena tidak 

mempunyai penghasilan sehingga dapat menurunkan tingkat kesejahteraan 

masyarakat. Pengangguran merupakan salah satu masalah di Provinsi Sulawesi 

Selatan yang pertumbuhannya fluktuatif tiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena 

peningkatan tenaga kerja baru lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja  baru 

yang tercipta. Berikut tabel jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Tabel 4.2 

Jumlah Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2019 

 

Tahun Pengangguran (jiwa) 

2005 551,614 

2006 370,308 

2007 372,714 

2008 311,768 

2009 314,664 

2010 298,952 

2011 236,926 

2012 208,983 

2013 176,912 

2014 188,765 

2015 220,636 

2016 186,291 

2017 213,695 

2018 213,105 

2019 200,304 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Data Diolah, 2020 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pengangguran di Provinsi 

Sulawesi Selatan berfluktuatif tiap tahunnya, dimana pengangguran tertinggi terdapat 

pada tahun 2005 dengan pengangguran sebanyak 551.614 jiwa meningkat sebanyak 

315.924 jiwa dari tahun 2004 dan pengangguran terendah terdapat pada tahun 2013 
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dengan jumlah pengangguran sebanyak 176.912 jiwa. Pengangguran yang tinggi 

dalam sudut pandang makroekonomi merupakan suatu masalah karena dengan 

banyaknya  pengagguran berarti banyak sumber daya yang terbuang percuma dan 

pendapatan masyarakat akan berkurang.
53

. 

2. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam 

menilai kinerja suatu perekonomian terutama untuk melakukan analisis tentang hasil 

pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi dapat 

didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang 

menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat akan bertambah. 

Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa 

meningkat dari tahun sebelumnya. Berikut tabel pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Sulawesi Selatan  

Tabel 4.3 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2019 

 

Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%) 

2005 6,05 

2006 6,72 

2007 6,34 

2008 7,78 

2009 6,23 

2010 8,19 

2011 8,13 

2012 8,87 

2013 7,62 

2014 7,54 

2015 7,19 

2016 7,42 

2017 7,23 
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Amri Amir, “Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di 

Indonesia”, Jurnal Inflasi dan Pengangguran 1 no. 1 (2007), h. 4 
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2018 7,07 

2019 6,92 

  Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Data Diolah, 2020 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Sulawesi Selatan selalu berfluktuatif tiap tahunnya yang mana pertumbuhan 

ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 

8,87%. Walau dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi 

Selatan cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 pertumbuhan 

ekonomi sebesar 7,42% dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 dengan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 6,92% 

3. Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan 

 Secara umum upah adalah balas jasa yang diberikan oleh pengusaha atau 

investor atas partisipasinya dalam kegiatan produksi. Besarnya upah tentu 

bergantung kepada beberapa faktor, diantaranya kondisi perusahaan, stabilitas 

politik, keamanan serta perekonomian secara umum, selain itu upah juga diatur 

dalam ketentuan yang pastinya berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, antara 

satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Berikut tabel upah minimum Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

Tabel 4.4 

Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2019 

 

Tahun Upah Minimum Provinsi (Rupiah) 

2005 510.000 

2006 612.000 

2007 673.000 

2008 740.520 

2009 905.000 

2010 1.000.000 

2011 1.100.000 

2012 1.200.000 
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2013 1.440.000 

2014 1.800.000 

2015 2.000.000 

2016 2.250.000 

2017 2.500.000 

2018 2.647.000 

2019 2.860.382 

  Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Data Diolah, 2020 

 

 Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa tiap tahunnya upah 

minimum di Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan. Dalam 

menentukan upah minimum harus memenuhi standar kebutuhan hidup layah (KHL) 

dengan memperhatikan produktvitas pekerja, namun secara umum besarnya upah 

juga bergantung kepada beberapa faktor, diantaranya kondisi perusahaan, stabilitas 

politik, keamanan serta perekonomian.   

4. Inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan 

 Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam 

suatu perekonomian. Sedang tingkat inflasi merupakan persentase pertambahan 

kenaikan harga dari suatu periode ke periode lainnya.
54

 Semakin tinggi tingkat inflasi 

yang terjadi dapat berakibat pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun. 

Inflasi merupakan dimana jumlah uang yang beredar tinggi sehingga membuat nilai 

riil mata uang menurun. Berikut ini adalah inflasi yang terjadi di Provinsi Sulawesi 

Selatan 

Tabel 4.5 

Inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2019 

 

Tahun Inflasi (%) 

2005 15,2 

2006 7,21 

2007 5,71 
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Sadono Sukirno, Makroekonomi Modern  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 10.   
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2008 11,79 

2009 3,25 

2010 6,82 

2011 2,86 

2012 4,41 

2013 6,22 

2014 8,61 

2015 4,48 

2016 2,94 

2017 4,44 

2018 3,57 

2019 2,79 

Sumber: Badan Pusat Statisti Data Diolah, 2020 

 

  Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa inflasi di Provinsi Sulawesi 

Selatan tiap tahunnya selalu berfluktuatif (berubah-ubah). Dimana inflasi tertinggi 

terjadi pada tahun 2014 dengan inflasi sebesar 8,61% dan inflasi terendah terjadi 

pada tahun 2019 dengan inflasi sebesar 2,79%. Inflasi dapat menimbulkan beberapa 

akibat buruk baik bagi orang per orang maupun, masyarakat, maupun kegiatan 

perekonomian secara keseluruhan. Inflasi yang tinggi tidak akan mendorong 

perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus meningkat mengakibatkan 

rendahnya daya beli masyarakat yang akan membuat perekonomian menjadi lesu. 

C. Analisis Data 

 Analisis statistik dilakukan beberapa uji statistik untuk mengetahui signifikan 

variabel persamaan, yaitu uji koefisien determinasi (  ), Uji f, dan Uji t. analisis data 

yang dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda. 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ini 

variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) keduanya memiliki 
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distribusi yang normal atau tidak. Normal P-P Plot dapat dideteksi dengan 

penyebaran dari data (titik) yang terdapat pada sumbu diagonal dalam grafik. Jika 

data menyebar di sekitar garis hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. Sebaliknya jika data menyebar jauh dari garis diagonal dalam 

grafik maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil analisis uji 

normalitas data pada penelitian ini sebagai berikut: 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas Data 

 

 
Sumber: Output SPSS yang diolah, 2020 

 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi diartikan sebagai pengujian asumsi untuk mengetahui ada 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi antara residual 

satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi ini 

dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Arti terjadinya 

korelasi dengan dirinya sendiri adalah nilai dari variabel dependen tidak 

berhubungan dengan variabel itu sendiri, baik nilai variabel sesudahnya atau 

sebelumnya. Pengujian ini menggunakan Durbin Watson, hasil penelitian uji korelasi 
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untuk penelitian ini dapat dilihat di tabel Model Summary pada bagian Durbin 

Watson. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Model 

Change Statistics Durbin-Watson 

df1 df2 Sig. F Change 

1.549 1 3 11 .000 

  Sumber: Output SPSS yang diolah, 2020 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1.549 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi. Karena dasar 

pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: Jika angka D-W dibawah -2 

berarti korelasi positif, jika angka D-W diatas +2 maka korelasi negatif, dan jika 

angka D-W diantara nilai -2 dan +2 maka tidak terjadi autokorelasi. Berdasarkan 

nilai durbin-watson sebesar 1.549 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi. 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel 

bebas (independen), untuk melihat ada tidaknya multikolinearitas dengan ketentuan 

seperti berikut: Nilai tolerance yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai Tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10. 

Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Model 

Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 

(Constant)      

Pertumbuhan 

Ekonomi 

-.582 -.721 -.363 .925 1.081 

Upah 

Minimum 

Provinsi 

-.862 -.836 -.532 
.575 1.740 

Inflasi .586 .198 .071 .607 1.647 

  Sumber: Output SPSS yang diolah, 2020 

Pada data diatas menunjukkan hasil bahwa nilai VIF variabel Pertumbuhan 

Ekonomi sebesar 1,081 Upah Minimum Provinsi sebesar 1,740 Inflasi sebesar 1,647 

yang kesemua variabel menunjukkan angka lebih kecil dari 10 (nilai VIF < 10). 

Sementara untuk nilai Tolerance > 0,10 yaitu Pertumbuhan Ekonomi  sebesar 0,925 

Upah Minimum Provinsi sebesar 0,575 dan Inflasi sebesar 0,607 sehingga bisa 

disimpulkan bahwa ketiga variabel independen tidak mengalami multikolinieritas. 

d. Uji Heterokedastisitas 

Tujuan dari pengujian heterokedastisitas untuk melihat apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Bisa juga diartikan bahwa uji ini bertujuan untuk melihat 

apakah variabel pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak.  

Mendeteksi adanya heterokedastisitas dengan cara melihat grafik plot antara 

nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi 

dapat dibuktikan dengan melihat grafik scatterplot antara ZPRED sumbu Y yang 
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diprediksi dan SRESID sumbu X sesungguhnya. Hasil pengujian ditunjukkan dalam 

grafik berikut. 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

 
Sumber: Output SPSS yang diolah, 2020 

Hasil analisis yang terdapat pada grafik scatterplot tersebut tidak 

menunjukkan ada pola yang jelas, tetapi ada titik-titik yang menyebar secara acak di 

atas dan dibawah angka 0, serta tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas. 

Dasar analisis untuk membuktikan adanya heterokedastisitas adalah sebagai berikut: 

Pertama, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola teratur seperti 

bergelombang, melebar kemudian menyempit maka mengindikasikan telah terjadi 

heterokedastisitas. Kedua, justru sebaliknya jika tidak ada pola tertentu maka 

diindikasikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Berdasarkan pola scatterplot 

diatas maka diindikasikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. 

2. Uji Hipotesis 

Analisis regresi berganda berfungsi sebagai alat untuk mengetahui tingkat 

pengaruh antara variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat), baik 
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secara simultan (bersamaan) maupun parsial (terpisah), serta menguji hipotesis 

penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil pengujiannya adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

 B Std. Error    

(Constant) 20.294 1.245  16.297 .000 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

-1.154 .334 -.378 -3.451 .005 

Upah 

Minimum 

Provinsi 

-.402 .079 -.072 -5.056 .000 

Inflasi .057 .085 .091 .670 .517 

  Sumber: Output SPSS data yang diolah, 2020 

Berdasarkan analisis regresi berganda dengan menggunakan Standardized 

Coefficients, hasil regresi dapat ditulis dalam persamaan berikut ini: 

Ln Y = 20,294 - 1,154X1 - 0,402X2 + 0.057X3   

a. Nilai Konstanta 

Nilai konstanta sebesar 20,294 berarti jika Pertumbuhan Ekonomi (X1), 

Upah Minimum Provinsi (X2), dan Inflasi (X3) nilainya 0 atau konstan 

maka Pengangguran (Y) nilainya sebesar 20,294 

b. Pertumbuhan Ekonomi  

Nilai konstanta regresi Pertumbuhan Ekonomi (X1) adalah sebesar -1,154 

dan bernilai negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap 
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peningkatan 1% Pertumbuhan Ekonomi akan menyebabkan penurunan 

Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,15%. 

c. Upah Minimum Provinsi  

Nilai konstanta regresi Upah Minimum Provinsi (X2) adalah sebesar -

0,402 dan bernilai negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap 

peningkatan 1% Upah Minimum Provinsi menyebabkan penurunan 

Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar adalah sebesar 0,40% 

d. Inflasi  

Nilai konstanta regresi Inflasi (X3) adalah sebesar 0,057 dan bernilai 

positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan 1% inflasi akan 

menyebabkan peningkatan Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan 

sebesar 0,057%.   

a. Uji t (Parsial) 

 

 Hal ini dilakukan dengan cara pengujian variabel Pertumbuhan Ekonomi, 

Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Inflasi secara parsial, digunakan untuk 

mengetahui signifikansi dan pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi, Upah 

Minimum Provinsi (UMP) dan Inflasi secara individu terhadap variansi variabel 

lainnya dengan cara membandingkan antara besarnya probabilitas dengan tingkat 

signifikansi tertentu. Apabila probabilitas lebih kecil daripada taraf signifikansi 0.05, 

maka hipotesis diterima yang berarti variabel Pertumbuhan Ekonomi, Upah 

Minimum Provinsi (UMP) dan Inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel pengangguran. Tapi apabila probabilitas lebih besar daripada taraf 

signifikansi 0.05, maka hipotesis ditolak yang berarti variabel Pertumbuhan 
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Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Inflasi secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel pengangguran. 

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi linier berganda diatas dapat dilihat hasil 

pengujian secara parsial masing-masing variabel Pertumbuhan Ekonomi, Upah 

Minimum Provinsi (UMP) dan Inflasi terhadap variabel Pengangguran. Berikut 

analisis masing masing variabel. 

1) Pertumbuhan Ekonomi. 

 Berdasarkan tabel diatas diperoleh koefisien Pertumbuhan Ekonomi sebesar 

-1,154 dengan nilai sigifikansi sebesar 0,005 dan dinyatakan lebih kecil dari taraf 

signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05 (0,005 < 0,05) yang 

artinya Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap 

Pengangguran. Adapun perbandingan antara nilai thitung dan nilai ttabel, dengan tingkat 

signifikansi 0,05 dengan degree of freedom (df) 15 – 4 = 11 adalah 2,200 sehingga 

thitung < ttabel (-3,451 < 2,200) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

Pengangguran. Dengan demikian dalam penelitian ini menerima hipotesis Ha dan 

menolak H0 

2) Upah Minimum Provinsi (UMP) 

 Berdasarkan tabel diatas diperoleh koefisien Upah Minimum Provinsi (UMP) 

sebesar -0,402 dengan nilai signifikansi 0,00 dan dinyatakan lebih kecil dari taraf 

signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05 (0,00 < 0,05) yang 

artinya variabel Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh yang negatif signifikan 

terhadap Pengangguran. Adapun perbandingan antara nilai thitung dan ttabel dengan 
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tingkat signifikansi 0,05 dengan df 15 – 4 = 11 adalah 2,200 sehingga thitung ttabel        

(-5,056 < 2,200) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Upah Minimum 

Provinsi (UMP) memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap Pengangguran. 

Dengan demikian dalam penelitian ini menerima Ha dan menolak H0 

3) Inflasi 

 Berdasarkan tabel diatas diperoleh koefisien Inflasi sebesar 0,057 dengan 

tanda positif artinya variabel Inflasi berpengaruh positif terhadap Pengangguran, 

adapun nilai signifikansinya sebesar 0,517 dan dinyatakan lebih besar dari taraf 

signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05 (0,517 > 0,05) sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel Inflasi memiliki pengaruh positif  dan tidak 

signifikan terhadap Pengangguran.    

b. Uji F (Simultan) 

 Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Inflasi yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel Pengangguran. Uji F digunakan untuk melihat kevalidasan model regresi 

yang digunakan. Dimana nilai F rasio dari koefisien regresi kemudian dibandingkan 

dengan F tabel dengan kriteria uji: 

   Jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak  

   Jika Fhitung < Ftabel maka H0 diterima 

 Dengan tingkat signifikan sebesar 5% (α=0,05). Uji F digunakan untuk 

menguji signifikansi pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi 
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(UMP) dan Inflasi terhadap Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut 

tabel hasil uji F (simultan). 

Tabel 4.9 

Hasil Uji F (Simultan) 

 

Model Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3 .438 26.397 .000
b
 

Residual 11 .017   

Total 14    

     Sumber: Output SPSS data yang diolah, 2020 

 Berdasarkan hasil regresi pada tabel diatas menunjukkan pengaruh variabel 

Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Inflasi terhadap 

Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 26.397 dengan 

signifikansi 0,00 lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu 0,05 (0,00 < 0,05). Juga dibuktikan dengan perbandingan Fhitung dengan 

Ftabel, maka diperoleh Ftabel sebesar 8,76 (α:5%, df1:3, df2: 11) sedangkan Fhitung 

sebesar 26,397 sehingga menunjukkan perbandingan antara Fhitung > Ftabel ( 26,397 > 

8,76). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum 

Provinsi (UMP) dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

variabel pengangguran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengujian 

hipotesis diatas menolak H0 dan menerima Ha 

c. Analisis Statistik R
2
 (Koefisien Determinasi) 

 Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variansi variabel Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum 

Provinsi dan Inflasi. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R
2
 yang 
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kecil berarti kemampuan variabel pengangguran dalam menjelaskan variansi variabel 

Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Inflasi amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum 

Provinsi (UMP) dan Inflasi memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksikan variansi variabel pengangguran. Berikut adalah tabel hasil uji 

koefisien determinasi. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

.937
a
 .878 .845 .128886196623 

    Sumber: Output SPSS data yang diolah, 2020 

 Berdasarkan tabel diatas variabel Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum 

Provinsi (UMP) dan Inflasi terhadap Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan di 

Peroleh R
2 

sebesar 0,878. Hal ini berarti variabel Pertumbuhan Ekonomi, Upah 

Minimum Provinsi (UMP) dan Inflasi dapat menjelaskan variabel Pengangguran di 

Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 87,8% dan sisanya 12,2% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian.  

D. Pembahasan 

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X1) Terhadap Pengangguran 

Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pengangguran dengan arah negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap 

peningkatan Pertumbuhan Ekonomi akan menurunkan Pengangguran di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi yaitu kenaikan kapasitas produksi atau 
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kenaikan pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin 

besarlah harapan untuk pembukaan kapasitas produksi baru yang tentu saja akan 

menyerap tenaga kerja baru, artinya jika penyerapan tenaga kerja naik maka otomatis 

pengangguran akan menurun. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Rofi, Novi 

Puji Lestari dan Rizkia Septianda dengan judul penelitian “Pertumbuhan Ekonomi, 

Upah Minimum, Dan Tingkat Pengangguran di Kalimantan Barat” dimana variabel 

Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat 

Pengangguran di Kalimantan Barat.
55

 dan Penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Nurcholis dengan judul penelitian Analisis “Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat 

Pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2014” dimana variabel 

Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat 

Pengangguran di Provinsi Jawa Timur.
56

 Namun tidak sejalan dengan Penelitian 

yang dilakukan oleh Anggun Kembar Sari dengan judul penelitian “Analisis 

Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Upah Terhadap 

Pengangguran Terdidik Di Sumatera Barat” dimana variabel Pertumbuhan Ekonomi 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pengangguran terdidik di Sumatera 

Barat.
57
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2. Pengaruh Upah Minimum Provinsi (X2) Terhadap Pengangguran  

Variabel Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pengangguran dengan arah negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) akan menurunkan jumlah 

Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut studi yang dilakukan A.W 

Phillips mengenai ciri-ciri perubahan tingkat upah di Inggris dalam periode 1861-

1957. Studi tersebut meneliti hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat 

kenaikan upah. Kesimpulan dari studi tersebut adalah terdapat suatu hubungan 

negatif (berbalikan) diantara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jihad Lukis Panjawa 

dan Daryono Soebagiyo dengan judul Penelitian “Efek Peningkatan Upah Minimum 

Terhadap Tingkat Pengangguran” dimana variabel Upah Minimum berpengaruh 

negatif signifikan Terhadap Pengangguran.
58

 dan Penelitian yang dilakukan oleh 

Riza Firdhania dan Fivien Muslihatinningsih dengan judul penelitian “Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jember” dimana variabel 

Upah Minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat 

Pengangguran di Kabupaten Jember.
59

 Namun tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Syahrina Syam dan Abdul Wahab dengan judul penelitian “Pengaruh 

Upah Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Kota Makassar” 

                                                 
58

Jihad Lukis Panjawa dan Daryono Soebagiyo, “Efek Peningkatan Upah Minimum 

Terhadap Tingkat Pengangguran”, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan 15 no. 1 
59

Riza Firdhania dan Fivien Muslihatinningsih, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat 

Pengangguran di Kabupaten Jember”, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi 4 no 1 (2017) 
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dimana variabel Upah Minimum Kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Tingkat Pengangguran di Kota Makassar.
60

 

3. Pengaruh Inflasi (X3) Terhadap Pengangguran 

Variabel Inflasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan. Yang artinya 

variabel inflasi tidak bisa menjelaskan pengaruhnya secara signifkan terhadap 

Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam Kurva Philips yang sedikit 

dimodifikasi oleh Paul Samuelson dan Robert Solow membuktikan adanya hubungan 

negatif antara laju pertumbuhan inflasi dan laju pertumbuhan pengangguran (tingkat 

pengangguran). Kurva Philips membuktikan bahwa antara stabilitas harga dan 

kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi secara bersamaan karena harus 

ada trade off. Jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi, berarti sebagai 

konsekwensinya harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isti Qomariyah dengan 

judul penelitian “Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap 

Tingkat Pengangguran di Jawa Timur” dimana variabel Inflasi memiliki pengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di Jawa Timur.
61

 

Berdasarkan analisis deskriptif inflasi umum di jawa timur rata-rata dipengaruhi oleh 

kenaikan bahan pokok, kenaikan minyak dan biaya kesehatan bukan sebagai akibat 

dari tarikan permintaan seperti yang dijelaskan dalam Kurva Phillips sehingga inflasi 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran di Jawa Timur. 
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Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang menjadi landasan dalam 

penelitian yaitu teori tentang Kurva Phillips yang mana menjelaskan bahwa terdapat 

hubungan terbalik/negatif antara inflasi dan pengangguran. Kritik terhadap Kurva 

Phillips juga pernah di lontarkan oleh Milton Friedman pada tahun 1976 mengatakan 

bahwa teori dasar Kurva Phillips hanya berlaku dalam jangka pendek karena 

berlakunya harga yang kaku (sticky price) sedang dalam jangka panjang berlaku 

harga fleksibel sehingga hubungan antara inflasi dan pengangguran kembali positif. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hasil 

penelitian sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan yang artinya setiap kenaikan 

Pertumbuhan Ekonomi akan menurunkan Pengangguran di Provinsi Sulawesi 

Selatan 

2. Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif dan signifkan terhadap 

Pengangguran di Provinsi Sulawesi  Selatan yang artinya setiap kenaikan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) akan menurunkan Pengangguran di Provinsi 

Sulawesi Selatan 

3. Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pengangguran di 

Provinsi Sulawesi Selatan yang artinya variabel inflasi tidak bisa menjelaskan 

pengaruhnya secara signifkan terhadap Pengangguran di Provinsi Sulawesi 

Selatan   

4. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan 

Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi 

Sulawesi Selatan yang artinya secara simultan ketiga variabel independen dapat 

menjelaskan pengaruhnya secara signifikan terhadap Pengangguran di Provinsi 

Sulawesi Selatan 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian ini, maka saran yang 

dapat peneliti beri adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah diharapkan dapat meningktkatkan dan menciptakan pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi 

tetapi juga mampu membuat sektor-sektor riil berkembang sehingga dapat 

menciptakan kesejahteraan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja 

2. Pemerintah diharapkan untuk dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan 

cara menyediakan pelatihan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan 

peningkatan mutu tenaga kerja diharapakan dapat menambah produktivitas 

tenaga kerja sehigga dapat memperoleh upah yang lebih tinggi dan selanjutnya 

meningkatkan aktivitas perekonomian sehingga dapat menciptakan lapangan 

kerja baru 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih memperluas atau menambah 

variabel-variabel ekonomi lainnya yang dapat menjelaskan pengaruhnya 

terhadap pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan seperti tingkat pendidikan, 

investasi, dan lain sebagainya sehingga dapat membantu pemerintah mengambil 

kebijakan terkait pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan.  
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LAMPIRAN 

DATA HASIL PENELITIAN 

Tabel 4.2 

Jumlah Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2019 

 

Tahun Pengangguran (jiwa) 

2005 551,614 

2006 370,308 

2007 372,714 

2008 311,768 

2009 314,664 

2010 298,952 

2011 236,926 

2012 208,983 

2013 176,912 

2014 188,765 

2015 220,636 

2016 186,291 

2017 213,695 

2018 213,105 

2019 200,304 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Data Diolah, 2020 

 

 

Tabel 4.3 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2019 

 

Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%) 

2005 6,05 

2006 6,72 

2007 6,34 

2008 7,78 

2009 6,23 

2010 8,19 

2011 8,13 

2012 8,87 

2013 7,62 

2014 7,54 

2015 7,19 

2016 7,42 

2017 7,23 

2018 7,07 
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2019 6,92 

  Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Data Diolah, 2020 

Tabel 4.4 

Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2019 

 

Tahun Upah Minimum Provinsi (Rupiah) 

2005 510.000 

2006 612.000 

2007 673.000 

2008 740.520 

2009 905.000 

2010 1.000.000 

2011 1.100.000 

2012 1.200.000 

2013 1.440.000 

2014 1.800.000 

2015 2.000.000 

2016 2.250.000 

2017 2.500.000 

2018 2.647.000 

2019 2.860.382 

  Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Data Diolah, 2020 

 

Tabel 4.5 

Inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2019 

 

Tahun Inflasi (%) 

2005 15,2 

2006 7,21 

2007 5,71 

2008 11,79 

2009 3,25 

2010 6,82 

2011 2,86 

2012 4,41 

2013 6,22 

2014 8,61 

2015 4,48 

2016 2,94 

2017 4,44 

2018 3,57 

2019 2,79 

Sumber: Badan Pusat Statisti Data Diolah, 2020 
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LAMPIRAN 

 

HASIL REGRESI 

1. Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

b. Uji Multikolinearitas 

c. Uji Autokorelasi 

d. Uji Heteroskedastisitas 

2. Uji Hipotesis 

a. Koefisien Determinasi (R2) 

b. Uji F (Simultan) 

c. Uji t (Parsial) 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas Data 

 

 
Sumber: Output SPSS yang diolah, 2020 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Model 

Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
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1 

(Constant)      

Pertumbuhan 

Ekonomi 

-.582 -.721 -.363 .925 1.081 

Upah 

Minimum 

Provinsi 

-.862 -.836 -.532 
.575 1.740 

Inflasi .586 .198 .071 .607 1.647 

Sumber: Output SPSS yang diolah, 2020 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model 

Change Statistics Durbin-Watson 

df1 df2 Sig. F Change 

1.549 1 3 11 .000 

Sumber: Output SPSS yang diolah, 2020 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

 
Sumber: Output SPSS yang diolah, 2020 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

.937
a
 .878 .845 .128886196623 

Sumber: Output SPSS data yang diolah, 2020 

Tabel 4.9 

Hasil Uji F (Simultan) 

 

Model Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3 .438 26.397 .000
b
 

Residual 11 .017   

Total 14    

     Sumber: Output SPSS data yang diolah, 2020 

Tabel 4.8 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

 B Std. Error    

(Constant) 20.294 1.245  16.297 .000 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

-1.154 .334 -.378 -3.451 .005 

Upah 

Minimum 

Provinsi 

-.402 .079 -.072 -5.056 .000 

Inflasi .057 .085 .091 .670 .517 

  Sumber: Output SPSS data yang diolah, 2020 
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