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ABSTRAK 

Nama   : Rianty Wulandari Putri Kharisma 

NIM   : 90300117083 

  Judul Skripsi             : Peran Ekonomi Digital Sebagai Pendorong 

Peningkatan  Serapan Tenaga Kerja Dan Pendapatan 

UMKM Di Kota Makassar 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari ekonomi 

digital dan serapan tenaga kerja dalam mendorong peningkatan pendapatan 

UMKM di Kota Makassar. Dengan mengambil data dari 170 UMKM yang ada di 

Kota Makassar, penelitian ini membentuk instrumen survei untuk kemudian diolah 

melalui teknik analisis jalur (Path Analysis).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi digital dan serapan tenaga kerja 

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM Di Kota 

Makassar. Hal  ini berarti ekonomi digital telah memberikan peluang besar 

terhadap terciptanya lapangan kerja baru yang memberikan dampak terhadap 

serapan tenaga kerja. Penggunaan teknologi digital juga memberikan dampak 

terhadap jumlah dan tingkat produksi yang secara tidak langsung memberikan 

peluang atas permintaan tenaga kerja 

 

 

Kata kunci: Ekonomi Digital, Serapan Tenaga Kerja, Pendapatan, UMKM. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi cukup besar 

terhadap peningkatan perekonomian Indonesia. Peningkatan kontribusi UMKM 

terhadap pertumbuhan nasional harus terus diupayakan. UMKM berperan penting 

dalam perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, serta pertumbuhan 

produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan data kementerian koperasi dan 

UMKM, UMKM telah mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia, 

serta kontribusi UMKM pada PDB mencapai 61,07% pada 2020. Sebagai 

penopang perekonomian, usaha mikro, kecil, dan menengah sudah seharusnya 

diberdayakan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan diharapkan 

dapat menjadi solusi ketimpangan ekonomi. 

       Kondisi saat ini di Kota Makassar yang merupakan Ibu Kota dari Provinsi 

Sulawesi Selatan, UMKM yang bergerak di berbagai industri senantiasa 

mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi di beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, 

pada tahun 2020 jumlah UMKM di Kota Makassar mengalami penurunan akibat 

dampak pandemi Covid-19 dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) yang berdampak pada terbatasnya kegiatan UMKM. 
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Tabel 1.1 

Data Kondisi UMKM Di Kota Makassar 2017-2018 

No. Keterangan 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1. 

Jumlah 

UMKM 
16.428 16.865 17.123 13.277 

2. 

Omzet 

UMKM 

(Rp) 

190.957.472.563 198.914.033.920 202.973.504.000 162.378.803.200 

    Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, 2021 

     Berdasarkan data Dinas Koperasi Kota Makassar, terdapat 13.277 UMKM yang 

terdampak dan teridentifikasi berada dalam kondisi kesulitan sejak pandemi Covid-

19. Banyaknya usaha yang memilih tutup atau bangkrut akibat pandemi Covid-19 

pada akhirnya mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lemah. Tidak sedikit 

dari pelaku UMKM harus gulung tikar dikarenakan mengalami berbagai 

permasalahan seperti kesulitan permodalan, penurunan penjualan, distribusi yang 

menghambat atau kesulitan bahan baku. Meskipun banyak usaha yang tutup, masih 

ada peluang harapan untuk melancarkan ekonomi kerakyatan melalui UMKM. 

UMKM yang sudah tumbuh dan berkembang dengan baik adalah UMKM yang 

telah mengimplementasikan sistem digital, sehingga sangat penting untuk 

mengalihkan UMKM dari offline ke online mengingat adanya perubahan perilaku 

konsumen sebab pembayaran dan pemasaran dituntut secara digital, dan perubahan 

pasar langsung menjadi pasar online akibat pandemi Covid-19. 

       Kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja juga lebih besar 

dibandingkan dengan usaha besar dimana tenaga kerja menjadi salah satu elemen 
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dari fungsi produksi yang berperan penting dalam mewujudkan pembangunan 

ekonomi kerakyatan secara khusus di Kota Makassar. Peningkatan penyerapan 

tenaga kerja dan pertumbuhan UMKM akan meningkatkan daya beli masyarakat 

yang selanjutnya akan meningkatkan produksi barang dan jasa sehingga 

berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. Dalam 

pembangunan ekonomi, UMKM selalu digambarkan sebagai sektor yang 

memegang peranan penting karena sebagian besar penduduk memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil di sektor tradisional 

maupun modern, dan UMKM juga mampu menyerap banyak tenaga kerja. Peranan 

UMKM tersebut adalah prioritas dari setiap perencanaan pembangunan yang 

dikelola oleh dua departemen, yaitu kementerian perindustrian dan perdagangan, 

serta kementerian koperasi dan UKM (Kuncoro, 2016). 

       Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi serta kemampuannya 

dalam menyerap tenaga kerja yang relatif tinggi tentunya merupakan hal yang baik 

bagi perekonomian Kota Makassar karena selain memberikan kontribusi terhadap 

PDB Kota Makassar, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja yang cukup 

sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Kota Makassar. 

       Saat ini, dunia sedang menghadapi era industri 4.0. UMKM seolah dituntut 

untuk mengembangkan daya saing melalui platform digital. Ekonomi global yang 

semakin maju serta didukung dengan adanya teknologi yang semakin mutakhir 

tersebut membuat terciptanya perekonomian digital yang kian berkembang pesat 

di dunia. Segala hal memungkinkan dapat dikendalikan dari segala tempat melalui 

jaringan internet dengan perangkat gadget/smartphone semuanya telah berubah 
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tidak terkecuali dalam bidang ekonomi sehingga fenomena ini semakin 

mengukuhkan dunia menuju arah ekonomi digital. Misalnya secara sedeharna kita 

mengenal Email, penggunaan Website, aplikasi/media pengelolaan produk secara 

online, serta transaksi online (Syikin, 2020). 

Di era modern ini, membeli barang bukan lagi hal yang sulit. Dengan semakin 

majunya teknologi, masyarakat tidak perlu repot-repot untuk melakukan berbagai 

hal, termasuk dalam hal berbelanja. Tentunya orang-orang yang sering berselancar 

di dunia maya (internet), hampir semua kalangan paham tentang jual-beli online. 

Ditengah kelesuan kondisi ekonomi global saat ini, UMKM harus bisa menjawab 

tantangan tersebut. UMKM yang mampu menopang perekonomian nasional adalah 

UMKM yang memiliki pendapatan yang terus meningkat. Untuk meningkatkan 

pendapatan tentunya harus memaksimalkan penjualan produk. Salah satu strategi 

penjualan produk yaitu meningkatkan daya tarik konsumen dengan strategi 

pemasaran yang baik dan mengikuti perkembangan zaman (Setyorini, 2019). 

Salah satu kegiatan ekonomi digital yang berkembang di Kota Makassar saat 

ini adalah penggunaan media sosial yang berbasis internet atau biasa disebut 

dengan transaksi online. Para pelaku usaha UMKM mempromosikan produknya 

melalui media sosial sebagai alat komunikasi yang sangat diminati oleh 

masyarakat, dengan adanya media sosial dapat menjadi media para pelaku UMKM 

untuk memudahkan dalam memasarkan produknya agar dapat lebih mudah dikenal 

oleh masyarakat luas. Media sosial sekarang ini banyak sekali, seperti yang sering 

kita lihat salah satunya adalah grup makassar dagang di aplikasi facebook yang 

menjadi wadah para pelaku UMKM untuk mempromosikan produknya baik di 
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bidang makanan, fashion, dan bidang lainnya. Saat ini, grup Makassar dagang 

sendiri telah menarik perhatian sebanyak 1.200.000 pengguna dengan menawarkan 

produk yang berbeda. 

 

Menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia 

(APJII) persentase pengguna Internet per jumlah penduduk Ibu Kota provinsi di 

Sulawesi pada tahun 2019-2020 (Q-2), Kota Makassar memiliki persentase jumlah 

pengguna internet tertinggi diantara Ibu Kota provinsi lain di Sulawesi yaitu 91,7% 

per jumlah penduduk di Kota Makassar. Hal ini merupakan sebuah peluang dan 

tantangan bagi para pelaku usaha dalam dunia bisnis untuk bersaing dan 

memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan pendapatan di pangsa pasar 

melalui ekonomi digital. Selain itu, keberadaan pelaku UMKM juga diharapkan 

dapat memberikan kontribusi secara nyata dalam penyerapan tenaga kerja. 
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Ekonomi digital merupakan segala bentuk aktivitas ekonomi yang 

memanfaatkan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Bagian dari ekonomi 

digital yang saat ini berkembang yaitu e-commerce dan fintech. Electronic 

commerce (e-commerce) menurut Laudon merupakan implementasi perdagangan 

dalam bentuk transaksi penjualan, pembelian, pemesanan, pembayaran, dan 

promosi suatau produk atau jasa dilakukan dengan memanfaatkan internet sebagai 

medianya. Sedangkan Financial technology (fintech) menurut Bank Indonesia 

merupakan hasil gabungan antara layanan keuangan dengan teknologi yang 

akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Persaingan 

UMKM yang semakin ketat dalam hal ekonomi digital sudah menjadi nyata dengan 

semakin berkembangnya teknologi, oleh karena itu para pelaku UMKM harus 

benar-benar memperhatikan fenomena tersebut serta mengetahui dan menguasai 

digital marketing yang berhubungan dengan ekonomi digital. Keterbatasan aspek 

kewirausahaan dan rendahnya pemanfaatan teknologi akan menghambat UMKM 

dalam mengembangkan dan memajukan usahanya, yang nantinya akan berdampak 

pada rendahnya pendapatan UMKM (Rusanti, 2014). 

Kemajuan ekonomi digital telah memberikan peluang atas terciptanya 

lapangan kerja baru yang akan memberikan dampak terhadap serapan tenaga kerja. 

Penyerapan tenaga kerja mengacu pada banyaknya jumlah lapangan kerja yang 

terisi yang tercermin dari besarnya jumlah populasi tenaga kerja. Penduduk yang 

bekerja terserap dan tersebar di berbagai macam sektor ekonomi yang disebabkan 

oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Hadirnya berbagai macam kemajuan 

teknologi memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM dalam menjalankan 
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usahanya, maka sudah seharusnya keterampilan (skill) para pekerja dibutuhkan 

agar dapat mengelolah usaha dengan memberdayakan ketersediaan teknologi 

untuk peningkatkan pendapatan.  

Pendapatan merupakan unsur terpenting dari perusahaan karena pendapatan 

akan menentukan kemajuan suatu perusahaan. Tanpa adanya pendapatan mustahil 

akan memperoleh penghasilan atau earnings. Oleh sebab itu, perusahaan harus 

melakukan yang terbaik agar dapat memperoleh penghasilan yang diharapkan 

dengan menggunakan sumber daya yang ada seraca seefektif mungkin. Dalam 

menentukan pendapatan seorang pedagang atau pengusaha, dibutuhkan beberapa 

faktor seperti: kepentingan pengusaha, modal, keuntungan, waktu yang pasti, 

lingkungan, tenaga kerja, pendidikan, teknologi dan pengalaman berdagang 

(Kasmir, 2006). 

Penelitian yang dilakukan oleh Prayoga Wibiseno dengan judul penelitian 

“Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, dan Teknologi terhadap Pendapatan UMKM di 

Daerah”, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja, modal 

usaha, dan teknologi memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM 

di suatu daerah. Terkait dengan faktor teknologi, perkembangan teknologi UMKM 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemampuan sumber daya manusia untuk 

mengembangkan teknologi. 

        Berdasarkan uraian diatas peneliti kemudian ingin mengetahui peran ekonomi 

digital terhadap peningkatan serapan tenaga kerja dan pendapatan UMKM di kota 

Makassar, yang mana pada kondisi pandemi Covid-19 ini UMKM kemudian 

menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan tanpa tergerus atas dampak 
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pembatasan aktifitas manusia secara langsung. Hal ini kemudian menjadi satu 

alasan mengapa UMKM hari ini sangatlah menarik untuk menjadi suatu objek di 

dalam penelitian. Penyerapan tenaga kerja dan peningkatan jumlah pendapatan 

menjadi sorotan bagaimana UMKM kemudian tetap bisa berjalan dengan stabil. 

Atas dasar pemikiran tersebut, peneliti kemudian merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang “Peran Ekonomi Digital Sebagai Pendorong 

Peningkatan Serapan Tenaga Kerja dan Pendapatan UMKM Di Kota 

Makassar ”. 

B. Rumusan Masalah 

       Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka masalah 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ekonomi digital berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan 

UMKM di Kota Makassar? 

2. Apakah ekonomi digital berpengaruh terhadap peningkatan serapan tenaga 

kerja UMKM di Kota Makassar? 

3.  Apakah ekonomi digital berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan 

UMKM di Kota Makassar melalui serapan tenaga kerja? 

C. Tujuan Penelitian 

       Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh ekonomi digital terhadap peningkatan 

pendapatan UMKM di Kota Makassar.   

2. Untuk mengetahui pengaruh ekonomi digital terhadap peningkatan serapan 

tenaga kerja UMKM di Kota Makassar.  
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3. Untuk mengetahui pengaruh ekonomi digital terhadap peningkatan 

pendapatan UMKM di Kota Makassar melalui serapan tenaga kerja. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti dalam 

pengembangan ilmu ekonomi, khususnya di bidang UMKM. Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya.   

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti   

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang 

referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk membandingkan teori-

teori yang ada dengan kenyataan di lapangan. Khususnya pada bidang Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

b. Bagi UMKM    

       Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman untuk memberikan 

masukan mengenai berbagai pertimbangan pengambilan kebijakan dalam 

bidang UMKM dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ekonomi 

digital, pendapatan dan penyerapan tenaga kerja UMKM. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya   

       Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sebagai bahan pembanding 

dan bahan pertimbangan untuk penelitian yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Ekonomi Digital 

       Konsep ekonomi digital pertama kali dikemukakan oleh Don Tapscott (The 

Digital Economy, 1998:32), merupakan suatu sosiopolitik dan sistem ekonomi 

dengan karakteristik sebagai ruang intelijen, meliputi berbagai akses instrumen 

informasi, kapasitas informasi, dan pemrosesan informasi. Pengolahan ekonomi 

digital yang pertama diidentifikasi adalah industri teknologi, informasi dan 

komunikasi (TIK), aktivitas e-commerce, dan distribusi barang dan jasa secara 

digital. Konsep ekonomi digital yang dikemukakan oleh Don Tapscott adalah 

sistem ekonomi yang kompleks dan merupakan fenomena yang baru muncul terkait 

aspek-aspek ekonomi mikro, makro, serta teori organisasi dan administrasi. 

Sedangkan Amir Hartman mendefinisikan ekonomi digital sebagai media virtual 

dimana bisnis dilakukan, nilai dibuat dan dipertukarkan, transaksi terjadi, hubungan 

perseorangan menggunakan inisiatif internet sebagai sarana pertukaran (Hartman, 

2000). 

       Musafak (2012) juga menjelaskan definisi ekonomi digital versi Encarta 

Dictionary yaitu “Business transactions on the internet: the marketplace that exists 

on the internet”. Pengertian ekonomi digital lebih memperhatikan transaksi dan 

pasar yang terjadi di dunia internet. Pengertian yang lebih luas dari sekedar 

transaksi atau pasar adalah New Economy menurut PC Magazine yaitu “The impact 

of information technology on the economy”. Ekonomi digital menurut PC Magazine 
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lebih menonjolkan pada penerapan teknologi informasi di bidang ekonomi. 

Ekonomi digital adalah sektor ekonomi yang termasuk didalamnya komoditas dan 

layanan saat pengembangan, produksi, penjualan atau supply tergantung kepada 

platform digital.  

       Perkembangan teknologi Indonesia di dunia digital dan internet mulai menjadi 

perhatian khusus, tren pemasaran telah berubah dari tradisional (offline) menjadi 

digital (online). Perubahan tren pemasaran membuat pemasaran produk dan jasa 

lebih mudah untuk dikenal, memiliki pangsa pasar yang lebih luas, dan dapat 

menjangkau seluruh wilayah Indonesia, bahkan seluruh negara di dunia. 

Perkembangan teknologi di Indonesia telah mendorong cara baru dalam segala 

aktivitas, seperti munculnya e-commerce, e-library, e-journal, e-medicine, e-

laboratory, dan aspek lainnya yang berbasis elektronika (Aryanto, 2011). 

       Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan e-commerce yang pesat telah 

memberikan e-commerce prospek bisnis yang besar dalam dunia bisnis. Menurut 

penelitian Kearney (2015:4), negara ini memiliki populasi lebih dari 240 juta jiwa, 

dan pasar e-commerce Indonesia menjadi 1,3 miliar AS pada tahun 2013. Indonesia 

merupakan pasar potensial bagi bisnis e-commerce, tercatat Indonesia memiliki 39 

juta pengguna internet, dan sekitar 5 juta atau 12% di antaranya menggunakan 

internet sebagai sarana transaksi. 

       Agar ekonomi digital dapat memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis dan 

masyarakat, maka dibutuhkan kerangka regulasi yang tepat sehingga terjadi iklim 

pasar yang kompetitif dan seimbang dalam mengembangkan ide untuk membuat 

produk yang berinovasi. Dalam menciptakan kerangka proteksi yang baik bagi 
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konsumen, perlu keseimbangan dengan kepentingan dan kapasitas bisnis, terutama 

bagi perusahaan kecil dan menengah. Jika tidak ada regulasi keseimbangan, maka 

dapat menyebabkan turn-over yang tinggi pada pelaku bisnis, yaitu tersisihnya para 

pelaku bisnis yang kalah dalam kompetisi dari peredaran. Ini juga akan 

mempengaruhi kebebasan memilih konsumen. Oleh karena itu, hak dan kewajiban 

antara konsumen dan pelaku bisnis harus terjaga keseimbangannya antara kedua 

belah pihak. 

       Budiono dalam (Setiawan, 2018) menggambarkan kerangka kerja konsep 

kemajuan ekonomi digital Indonesia dengan beberapa karakteristiknya mulai dari 

struktur pola distribusi perusahaan telah berubah, selanjutnya bagaimana 

penciptaan nilai telah terjadi dalam proses ekonomi digital, dan terakhir bagaimana 

menyesuaikan tawaran telah dilakukan dalam ekonomi digital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Model Kerangka Penerapan Ekonomi Digital. 

       Keberadaan internet telah membuat pola perdagangan berubah, yaitu dengan 

melalui bisnis online, konsumen cukup menggunakan gadget dalam bertransaksi. 
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Bisnis online mempunyai dampak besar pada perilaku serta pola pikir orang karena 

prosesnya sangat mudah dan cepat. Begitu juga dengan banyaknya anak muda saat 

ini sangat tertarik untuk melakukan bisnis online karena dengan mengawali bisnis 

online tidak membutuhkan modal yang besar dan beragam manfaat yang dapat 

diperoleh apabila dapat menggunakannya secara optimal. UMKM selaku salah satu 

ujung tombak perekonomian Indonesia tentu saja tidak dapat lebih lama 

menggunakan metode konvensional, pelaku UMKM harus menyesuaikan diri 

dengan pola bisnis di era ekonomi digital agar bisa bertahan dengan semakin 

ketatnya persaingan pasar.  

B. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) 

       Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah, pengertian UMKM adalah sebagai berikut:  

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. 

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah 

atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang. 

c. Usaha Menegah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan 
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anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha 

Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. 

d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari 

Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, 

usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di 

Indonesia, dan  

e. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, serta Usaha 

Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di 

Indonesia. 

       Adapun kriteria UMKM menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2008 tentang kriterian UMKM dalam bentuk permodalan adalah:  

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:  

a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah),  

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 
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b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar 

lima ratus juta rupiah). 

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 

50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

       Beberapa peneliti telah banyak mengkaji dan memberikan masukan mengenai 

pengembangan UMKM di Indonesia. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh 

(Supriyanto, 2006:1) menyimpulkan bahwa UMKM mampu menjadi solusi dalam 

penanggulangan kemiskinan di Indonesia, dengan cara mengembangkan UMKM 

untuk mempunyai potensi yang lebih baik, karena UMKM memiliki kontribusi 

yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja. Lebih dari 99,45% tenaga kerja 

telah terserap oleh UMKM, serta sumbangan terhadap PDB mencapai sekitar 30%. 

Upaya untuk memajukan dan meningkatkan UMKM untuk dapat menyerap lebih 

banyak tenaga kerja tentunya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan 

tenaga kerja yang terlibat dan juga tentunya dapat mengurangi pengangguran.  

       Sedangkan menurut Darwanto (2008:22), Indonesia perlu mengembangkan 

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena berbagai alasan. Pertama, 

usaha kecil menyerap tenaga kerja, dan adanya perkembangan usaha kecil dan 
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menengah akan berdampak positif pada peningkatan jumlah tenaga kerja dan 

pengurangan kemiskinan. Yang kedua adalah pemerataan dalam distribusi 

pembangunan. Banyak UKM yang berlokasi di pedesaan dan menggunakan sumber 

daya alam lokal. Ketiga adalah distribusi pendapatan yang merata. Persaingan antar 

UKM sangat ketat dengan pola pasar hampir sempurna, tidak ada monopoli dan 

mudah dimasuki (no barrier). 

       Menurut Todaro & Smith (2003:11) terdapat dalam Lincolin Arsyad (2010:11) 

menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilihat 

dari tiga nilai pokok yaitu: a) berkembangnya kemampuan masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan pokoknya (sustenance), b) meningkatnya rasa harga diri 

(self-esteem) masyarakat sebagai manusia, dan c) meningkatnya kemampuan 

masyarakat untuk memilih (freedom drom servitude) yang merupakan salah satu 

dari hak asasi manusia. 

       Menurut Partomo (2004:2), dalam pembangunan ekonomi di Indonesia usaha 

mikro, kecil, dan menengah dianggap sebagai sektor yang sangat penting karena 

sebagian besar penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha 

di sektor tradisional maupun modern. Selanjutnya peneliti Darwanto (2013:142-

149) melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan UMKM dalam perekenomian 

Indonesia. UMKM selaku bagian dari perekenomian Indonesia harus lebih 

meningkatkan daya saing dengan melakukan inovasi.  

       Menurut Rudjito (2003:40) terdapat lima aspek utama yang menjadi alasan 

UMK mempunyai peran yang strategis, yaitu: 
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1. Aspek manajerial, meliputi: kenaikan omzet/produktivitas/tingkat 

hunian/tingkat utilisasi, peningkatan kemampuan pemasaran serta 

pengembangan sumber daya manusia. 

2. Aspek permodalan, meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan 

BUMN serta kewajiban dalam menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimal 

20%) dari portofolio kredit bank dan kemudahan kredit. 

3. Pengimbangan program dengan usaha besar lewat sistem. Bapak – anak angkat, 

PIR, keterkaitan hulu-hilir (forward linkage), keterkaitan hilir-hulu (backward 

linkage), modal ventura, ataupun subkontrak. 

4. Pengembangan sistem industri kecil dalam suatu kawasan, baik berupa PIK 

(Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana 

Usaha Industri Kecil) yang didukung UPT (Unit Pelayanan Teknis) serta TPI 

(Tenaga Penyuluh Industri). 

5. Pembinaan untuk bisang usaha dan daerah tertentu melalui KUB (Kelompok 

Usaha Bersama), dan KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan). 

       Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki nilai startegis 

untuk memperkuat perekonomian nasional (ekonomi rakyat) maka pemerintah 

harus memberi perhatian yang tepat (strategi dan kebijakan) bagi pemberdayaan 

(prioritas dan pemihakan), yaitu dipandang sebagai suatu kelompok unit bisnis yang 

terintegritas dalam dunia usaha secara nasional yang nantinya akan meningkatkan 

taraf hidup dan daya saing. UMKM sebagai cikal bakal kewirausahaan yang 

berproses perlu lebih diperhatikan dengan seksama dari berbagai aspek. 
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C. Penyerapan Tenaga Kerja 

       Untuk tujuan analisis ketenagakerjaan, secara garis besar penduduk suatu 

negara dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga 

kerja. Yang termasuk sebagai golongan tenaga kerja yaitu penduduk yang berumur 

di dalam batas usia kerja. Batas usia kerja berbeda-beda menurut negara/wilayah 

lain. Tenaga kerja (man power) juga diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu 

angkatan kerja (labor force) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan 

kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau 

memiliki pekerjaan tetapi untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang sedang 

mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah tenaga 

kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, atau tidak mempunyai 

pekerjaan, dan sedang tidak mencari pekerjaan (Dumairy, 1996:74). 

      Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengertian angkatan kerja 

adalah: 

1. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan suatu pekerjaan 

dengan mendapatkan penghasilan atau keuntungan yang lamanya bekerja 

minimal dua hari. 

2. Mereka selama seminggu sebelum pencacahan tidak bekerja atau melakukan 

pekerjaan kurang dari dua hari tetapi mereka merupakan pekerja tetap pada 

kantor pemerintah atau swasta yang sedang tidak masuk kerja karena sakit, cuti, 

mogok, para petani yang mengolah tanah pertanian yang tidak bekerja karena 

hujan untuk menggarap sawah, orang-orang yang bekerja di bidang keahlian 

seperti dokter, tukang pijat, tukang cukur, dan lain sebagainya. 
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       Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah kuantitas tertentu dari tenaga kerja yang 

digunakan oleh departemen atau unit usaha tertentu. Jadi bisa disimpulkan 

penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah riil dari tenaga kerja yang dikerjakan 

dalam suatu unit usaha. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penyerapan tenaga 

kerja merupakan jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di semua sektor 

ekonomi. 

       Permintaan adalah hubungan antara harga dan kuantitas. Terkait dengan tenaga 

kerja, permintaan kerja adalah hubungan tingkat upah (harga tenaga kerja) dan 

jumlah tenaga kerja yang ingin dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu. 

Penyerapan tenaga kerja merupakan banyaknya jumlah lapangan pekerjaan yang 

sudah terisi, hal ini tercermin dari pertumbuhan penduduk yang bekerja. Banyaknya 

penduduk bekerja yang terserap di berbagai sektor dan lapangan usaha disebabkan 

oleh adanya permintaan tenaga kerja. Oleh sebab itu, penyerapan tenaga kerja 

dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja (Kuncoro, 2002). 

       Permintaan tenaga kerja tergantung pada kapasitas produksi barang dan jasa. 

Secara umum, permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: 

jumlah dan tingkat produksi. Semakin besar produk yang dihasilkan, semakin 

banyak pendapatan. Pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di 

suatu daerah akan meningkatkan jumlah lapangan kerja. Ini berarti permintaan 

tenaga kerja juga meningkat. Jumlah unit usaha mempunyai pengaruh terhadap 

jumlah tenaga kerja. Artinya, jika jumlah unit usaha meningkat, tenaga kerja yang 

dibutuhkan juga akan meningkat. Adapun faktor yang mempengaruhi penyerapan 

tenaga kerja adalah tingkat upah dan keterampilan (skill). Faktor keterampilan 
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(skill) harus terus dikembangkan dan terus mendapat pelatihan agar dapat 

meningkatkan kemampuan seseorang untuk menjadi ahli atau profesional dibidang 

tertentu. Menurut teori Solow Swan faktor terpenting yang mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi bukanlah modal dan tenaga kerja, akan tetapi bagaimana 

kemajuan teknologi dan keahlian (skill) tenaga kerja. 

      Terdapat beberapa tokoh yang membahas mengenai tenaga kerja, diantaranya: 

1. Adam Smith (1729-1790) 

Smith menganggap bahwa manusia adalah faktor utama produksi yang 

menentukan kemakmuran suatu negara. Sebab, alam (tanah) tidak ada artinya 

jika tidak ada sumber daya manusia (SDM) yang mengolahnya sehingga 

bermanfaat bagi kehidupan. Smith juga berpendapat bahwa alokasi SDM yang 

efektif adalah awal dari pertumbuhan ekonomi. Setelah pertumbuhan ekonomi, 

akumulasi modal baru diperlukan untuk menjaga agar ekonomi tetap tumbuh. 

Artinya alokasi SDM yang efektif adalah syarat wajib (necessary condition) 

untuk pertumbuhan ekonomi.  

2. William Arthur Lewis (1959) 

Lewis mengatakan bahwa terlalu banyak tenaga kerja bukan merupakan 

masalah, melainkan sebuah kesempatan. Kelebihan tenaga kerja pada suatu 

sektor akan mendorong pertumbuhan produksi dan penyediaan lapangan kerja 

di sektor lain. Terdapat dua struktur dalam perekonomian, yaitu kapitalis modern 

dan subsistem terbelakang. Di sektor subsistem terbelakang tidak hanya terdiri 

dari sektor pertanian, tetapi juga sektor informal seperti pedagang kaki lima. 

3. John Fei dan Gustav Ranis (1961) 
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Teori Fei-Ranis berkaitan dengan negara berkembang yang memiliki ciri-ciri 

surplus tenaga kerja, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, mayoritas 

penduduk berada di sektor pertanian, dan tidak mampu mengolah sumber daya 

alam. 

       Penyerapan tenaga kerja adalah hal mendasar dari kehidupan manusia, yang 

terdiri dari aspek sosial dan ekonomi. Penyerapan tenaga kerja merupakan salah 

satu faktor pendukung pembangunan ekonomi negara berkembang yang bertujuan 

untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang merata. Masalah ketenagakerjaan 

masih menjadi salah satu masalah yang belum terselesaikan. Hal ini disebabkan 

karena jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja yang belum bekerja meningkat 

tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan lapangan kerja. Semakin tinggi jumlah 

angkatan kerja membutuhkan lapangan kerja yang cukup banyak, tetapi pada 

kenyataannya lapangan kerja tidak selalu tersedia. Semakin banyaknya jumlah 

penduduk maka jumlah angkatan kerja juga semakin banyak, sumber daya manusia 

dan skill yang unggul akan menjadi modal utama bagi tenaga kerja untuk 

memperoleh pekerjaan yang layak dan mereka yang tidak bisa bersaing akan 

tersingkir dan menjadi pengangguran. Hal tersebut merupakan suatu masalah yang 

harus segera diselesaikan.  

       Kesuksesan sebuah perusahaan lebih dari sekedar tergantung pada efesiensi 

peralatan dan mesin, tetapi sebagian besar tergantung pada efisiensi tenaga kerja. 

Oleh karena itu manajer harus memahami bagaimana tenaga kerja bekerja, 

lingkungan pekerjaannya, kemampuan fisik, dan pola perilakunya. Analisis 
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perilaku karyawan perlu pemahaman mengenai motivasi, keinginan, dan kebutuhan 

tenaga kerja.  

       Faktor produksi tenaga kerja adalah faktor produksi yang perlu diperhatikan 

dalam proses produksi dengan jumlah yang cukup, tidak hanya dilihat dari 

ketersediaan tenaga kerja, tetapi juga kualitas dan jenis tenaga kerja juga perlu 

diperhatikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai tenaga kerja adalah: 

1. Ketersediaan tenaga kerja perlu mencukupi. Jumlah tenaga kerja yang digunakan 

sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dalam jumlah yang optimal. 

Ketersediaan ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja, gender, tingkat 

upah, dan lain sebagainya. 

2. Kualitas tenaga kerja dan keterampilan (skill) menjadi pertimbangan yang tidak 

bisa diremehkan. Spesialisasi dibutuhkan pada pekerjaan tertentu dan jumlah 

terbatas. Jika kualitas tenaga kerja tidak diperhatikan tidak menutup 

kemungkinan terjadinya kemacetan produksi. Penggunaan teknologi yang 

canggih jika tidak diimbangi dengan tenaga kerja yang terampil akan 

menyebabkan kemubaziran karena pengoperasian teknologi tidak berjalan. 

3. Jenis kelamin akan menentukan jenis pekerjaan. Pekerjaan pria akan memiliki 

fungsi yang jelas berbeda dengan pekerjaan wanita, seperti pengangkutan, 

pengemasan, dan sebagainya cenderung lebih tepat pada pekerja pria 

dibandingkan dengan wanita. Pekerja wanita sering menangani masalah 

pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan (Manueke, 2015). 

       Selain pendapat dari para ahli adapun firman Allah swt yang berkaitan dengan 

tenaga kerja yaitu dalam Q.S Al-Qashas;28:26, 
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َمِينُ تَأأجَرأتَُ الأقَوِيُ  الْأ تَأأجِرأهنُُ ُ إِنُ  خَيأَُ مَنُِ اسأ اَ يَُ أبََتُِ اسأ دَاهُن  قَالَتأُ إِحأ

Terjemahannya:  

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai 
orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik 
yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya”.  

       Menurut tafsir dari Kementrian Agama, Ayat diatas terdapat lafadz Ista’jir 

yang artinya mengambil orang untuk dijadikan pekerja. Dan terdapat juga lafadz 

Al-Qowiyyu dan Al-Amin. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa dalam mencari 

pekerja lebih diutamakan orang yang kuat dan jujur. Kekuatan yang dimaksud yaitu 

kekuatan dalam berbagai bidang, mampu mengerjakan perkerjaan dengan baik, 

melaksanakan pekerjaan dengan sikap pantang menyerah, sedangkan pekerjaan 

yang dimaksud yaitu kejujuran individu dan menuntut sifat amanah. Amanah disini 

artinya menunaikan segala kewajiban sesuai dengan ketentuan dan patuh terhadap 

aturan-Nya. Selain itu, mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin dan sesuai 

dengan prosedur, tanpa unsur nepotisme, ketidakadilan, penipuan, dan intimidasi. 

D. Pendapatan 

       Menurut ilmu ekonomi, pendapatan didefinisikan sebagai nilai maksimum 

yang dapat dikonsumsi seseorang dalam satu periode. Definisi ini berfokus pada 

total pengeluaran kuantitatif terhadap konsumsi dalam satu periode. Dengan kata 

lain, pendapatan adalah jumlah aset pada awal periode ditambah dengan 

keseluruhan hasil yang diperoleh dalam satu periode, bukan hanya yang 

dikonsumsi. Secara garis besar  pendapatan didefinisikan sebagai jumlah aset pada 
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awal periode ditambah perubahan penilaian yang tidak disebabkan oleh perubahan 

modal dan utang. 

       Menurut Sadono Sukirno “pendapatan usaha merupakan keuntungan”. 

Keuntungan ditentukan oleh pengurangan berbagai biaya yang dikeluarkan oleh 

hasil penjualan yang diperoleh. Istilah pendapatan digunakan ketika berkaitan 

dengan aliran penghasilan pada jangka waktu tertentu yang berasal dari penyediaan 

faktor produksi (modal, tenaga kerja, dan sumber daya alam) masing-masing dalam 

bentuk upah, sewa, dan bunga (Gonibala, 2019). 

       Menurut pelopor ilmu ekonomi klasik, Adam Smith dan David Ricardo, 

distribusi pendapatan dibagi menjadi tiga kelas sosial utama yaitu pekerja, pemilik 

modal, dan tuan tanah. Ketiganya menentukan tiga faktor produksi yaitu tenaga 

kerja, modal, dan tanah. Penghasilan yang diterima setiap faktor dianggap sebagai 

pendapatan setiap keluarga terlatih terhadap pendapatan nasional. Teori mereka 

meramalkan bahwa begitu masyarakat semakin maju, keadaan tuan tanah akan 

relatif lebih baik, dan keadaan kapitalis (pemilik modal) akan lebih buruk. 

       Menurut Sumitro dalam Nababan (2009:16), ada dua cabang teori utama dalam 

ilmu ekonomi modern, yaitu teori harga dan teori pendapatan. Teori pendapatan 

termasuk dalam ekonomi makro, yaitu teori yang mempelajari hal-hal penting, 

seperti: 1) perilaku jutaan rupiah dalam belanja konsumen, 2) investasi dunia usaha, 

3) pengeluaran pemerintah. 

       Pendapatan merupakan unsur terpenting dari perusahaan karena pendapatan 

akan menentukan kemajuan suatu perusahaan. Tanpa adanya pendapatan mustahil 

akan memperoleh penghasilan atau earnings. Oleh sebab itu, perusahaan harus 
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melakukan yang terbaik agar dapat memperoleh penghasilan yang diharapkan 

dengan menggunakan sumber daya yang ada seraca seefektif mungkin. Dalam 

menentukan pendapatan seorang pedagang atau pengusaha, dibutuhkan beberapa 

faktor seperti: kepentingan pengusaha, modal, keuntungan, waktu yang pasti, 

lingkungan, tenaga kerja, pendidikan, dan pengalaman berdagang (Kasmir, 2006).  

E. Penelitian Terdahulu 

1) Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Amalia Sari (2019), dengan judul 

penelitian “Pengaruh Perkembangan Ekonomi Digital Tehadap Pendapatan 

Pelaku Usaha UMKM Di Kota Makassar”. Dengan hasil penelitian 

menunjukkan adanya pengaruh ekonomi digital secara signifikan terhadap 

pendapatan UMKM di Kota Makassar. 

2) Nursyakilah Syikin (2020), dengan judul penelitian “Pengaruh Perkembangan 

Ekonomi Digital Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) 

Kuliner Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar”. Dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa mayoritas UMKM yang berada di Kecamatan Rappocini 

telah menggunakan dan memanfaatkan bagian dari ekonomi digital untuk 

kepentingan usahanya. 

3) Dini Fitria Ramadani dan Alim Syariati (2020), dengan judul penelitian 

“Ekonomi Digital dan persaingan usaha sebagai pendorong pendapatan UMKM 

di Kota Makassar”. Dengan hasil studi mengindikasikan ekonomi digital dan 

tingkat persaingan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM. 

4) Aditya Prawira dan Siti Mutmainnah Z (2019), dengan judul penelitian 

“Pengaruh Modal, Jam Kerja, dan Jumlah Tenaga Kerja terhadap Pendapatan 
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Pengusaha UMKM Berbasis Kuliner Di Kecamatan Banjarmasin Timur”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel modal, jam kerja, dan jumlah tenaga 

kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha 

UMKM kuliner di Kecamatan Banjarmasin Timur. Hal ini mengandung arti 

bahwa untuk meningkatkan pendapatan UMKM kuliner di Kecamatan 

Banjarmasin Timur maka dibutuhkan modal usaha yang lebih besar, 

menggunakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan tingkat pendidikan 

dibutuhkan dalam usaha bisnis UMKM. 

5) Prilia Monika Polandos, Daisy S.M Engka, dan Krest D. Tolosang (2019), 

dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Modal, Lama Usaha, dan Jumlah 

Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di 

Kecamatan Langowan Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal 

usaha memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pengusaha 

UMKM di Kecamatan Langowan Timur, variabel lama usaha tidak memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pengusaha UMKM di 

Kecamatan Langowan Timur, variabel jumlah tenaga kerja tidak memiliki 

pengaruh dan signifikan terhadap pendapatan pengusaha UMKM di Kecamatan 

Langowan Timur karena penambahan tenaga kerja tidak sekaligus akan 

meningkatkan pendapatan begitu juga sebaliknya pengurangan tenaga kerja 

tidak serta merta akan menurunkan pendapatan pelaku UMKM. 
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F. Kerangka pikir Penelitian 

 

 

Gambar 2.2  

Kerangka Pikir Penelitian  

 

 

` 

 

  

 

 

            Keterangan:  

 Variabel Independen  : Ekonomi Digital (X) 

 Variabel Intervening   : Serapan Tenaga Kerja (Z) 

 Variabel Dependen  : Pendapatan (Y) 

G. Hubungan antara variabel 

1. Pengaruh ekonomi digital terhadap pendapatan UMKM. 

2. Pengaruh serapan tenaga kerja terhadap pendapatan UMKM. 

3. Pengaruh ekonomi digital terhadap pendapatan UMKM melalui serapan tenaga 

kerja. 

 

Serapan Tenaga 

Kerja 

(Z) 

Ekonomi Digital 

(X) 

Pendapatan 

(Y) 
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H. Hipotesis 

1. Hubungan Ekonomi Digital (X) dengan Pendapatan (Y)  

       Ekonomi digital merupakan suatu media sarana yang berbasis teknologi, 

darinya segala sisi sosial baik dari komunikasi, informasi dan utamanya ekonomi 

bisa lebih berjalan maksimal. Para pelaku usaha sudah seharusnya mampu 

beradaptasi akan kondisi ini, dimana hal yang serba praktis kini menjadi minat para 

kaum millenial untuk berbelanja dan berselancar di media sosial, kondisi pola 

konsumsi masyarakat yang sedikit banyaknya dihabiskan dalam aktifitas transaksi 

online, seperti halnya memesan makanan lewat GoFood dalam aplikasi Go-Jek 

yang tanpa harus lagi mengantri yang memakan waktu cukup lama. Tentunya ketika 

ekonomi yang berbasis digital bisa diterapkan oleh para pelaku usaha jangkauan 

terhadap minat konsumen akan bisa kita capai dengan maksimal yang secara tidak 

langsung ketika semakin tepat sasaran kita terhadap konsumen maka akan terjadi 

yang namanya transaksi sehingga hal ini mampu meningkatkan pendapatan para 

pelaku usaha.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi digital memiliki pengaruh 

terhadap pendapatan UMKM. Dimana perkembangan ekonomi digital saat ini 

lebih memudahkan para pelaku usaha dalam melakukan pemasaran, 

mempermudah transaksi dengan adanya istilah transaksi online, serta 

meningkatkan penjualan produk yang otomatis dapat meningkatkan pendapatan 

bagi suatu usaha (Syikin, 2020). Sama halnya dengan hasil penelitian lainnya, 

menunjukkan bahwa digital marketing sangat membantu pelaku UMKM di 

Indonesia karena dapat meningkatkan omzet penjualan para pelaku UMKM 
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dengan berbagai manfaat digital marketing. Namun, pemasaran digital belum 

banyak diterapkan oleh sektor UMKM di Indonesia karena beberapa faktor, seperti 

belum melek teknologi, serta fasilitas pendukung yang tidak memadai (Redjeki & 

Affandi, 2021). 

H1 : Terdapat Pengaruh dari Ekonomi Digital terhadap Pendapatan UMKM. 

2. Hubungan Ekonomi Digital (X) dengan Serapan Tenaga Kerja (Z) 

       Pertumbuhan ekonomi digital membawa peluang besar terhadap jenis 

pekerjaan baru yang berbasis digital yang memungkinkan hal ini mampu 

memberikan dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi, oleh karena 

perkembangan teknologi yang semakin canggih pula keterlibatan tenaga kerja 

dalam aktivitas praktis kian hari akan semakin minim dengan hadirnya otomatisasi 

berbasis teknologi informasi, namun beberapa jenis pekerjaan masih bisa tetap 

bertahan khususnya dibidang yang berkaitan dengan kemampuan dan keahlian 

individu. 

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak digitalisasi terhadap serapan 

tenaga kerja di pedesaan dan perkotaan yaitu menurunkan jenis pekerjaan tertentu 

pada periode analisis terutama tenaga kerja yang memiliki keterampilan rendah 

(taufikurahman, 2020). Sejalan dengan hasil penelitian lainnya, akan ada beberapa 

jenis pekerjaan yang hilang, tetapi selalu muncul jenis pekerjaan baru yang 

menyerap lebih banyak tenaga kerja. Masyarakat hanya perlu menyiapkan diri dan 

beradaptasi dengan perubahan yang terjadi (Dhyanasaridewi, 2020). 

H2 : Terdapat Pengaruh dari Ekonomi Digital terhadap Serapan Tenaga 

Kerja. 
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3. Hubungan Ekonomi Digital (X) dengan Pendapatan (Y) melalui 

Serapan Tenaga Kerja (Z) 

       Ekonomi digital yang semakin maju kini memberikan kesempatan bekerja 

bagi para tenaga kerja, akan tetapi dalam berbagai hal, era digital juga dianggap 

sebagai ancaman terhadap penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja yang tidak 

mampu menyesuaikan diri dengan kondisi era digital saat ini dan tidak memiliki 

peningkatan kemampuan keterampilan (skill) yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

pasar menjadi tantangan sendiri di masa sekarang. Keahlian tenaga kerja yang 

rendah akan berdampak pada kurangnya keterampilan dalam bekerja sehingga 

berakibat pada kualitas dan kuantitas produksi dalam memenuhi kebutuhan 

konsumen untuk meningkatkan pendapatan. 

       Pendapatan UMKM yang didorong oleh inovasi teknologi membutuhkan 

tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi. Besarnya 

penempatan jumlah orang yang bekerja atau tingkat employment dipengaruhi oleh 

faktor penyediaan dan permintaan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh tingkat upah. 

Semakin banyak tenaga kerja yang memiliki keterampilan maka semakin banyak 

produk yang dihasilkan yang nantinya akan menyebabkan peningkatan pendapatan 

bagi pelaku usaha dan pekerja. Selain itu, jika semakin banyak hasil produksi 

dengan tujuan meningkatkan pendapatan maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga 

semakin banyak (Polandos, 2019). 

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja, modal usaha, dan 

teknologi memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM di suatu 

daerah. Terkait dengan faktor teknologi, perkembangan teknologi UMKM 
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dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemampuan sumber daya manusia untuk 

mengembangkan teknologi (Wibiseno, 2021). Sejalan dengan hasil penelitian 

lainnya, variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan pengusaha UMKM yaitu, 

modal, tenaga kerja, dan teknologi (Bhagas, 2016). 

H3 : Terdapat Pengaruh dari Ekonomi Digital terhadap Pendapatan UMKM 

melalui Serapan Tenaga Kerja.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

       Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian lapangan (survey). Metode 

penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik 

pengambian sampel pada umumnya dilakukan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis 

data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Sugiyono, 2014: 13).  

2. Lokasi Penelitian 

       Penelitian ini akan dilakukan pada beberapa UMKM yang ada di Kota 

Makassar. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah dan 

memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

       Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek, yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 18). Adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah jumlah UMKM yang ada di Kota Makassar 

berdasarkan data dari dinas koperasi dan UMKM yaitu 13.277 unit usaha. 
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2. Sampel 

       Setelah menentukan populasi maka selanjutnya peneliti menentukan sampel. 

Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih atau diambil dari suatu populasi. 

Peneliti dapat memilih beberapa orang yang dapat mewakili populasi tersebut. 

Adapun sampel dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendapat Hair et al 

(2010). Menurut Hair jumlah sampel minimal 5-10 kali dari jumlah indikator 

variabel yang dimiliki oleh peneliti. Ukuran sampel yang sesuai antara 100-200 

responden. Pada penelitian ini jumlah sampel yang digunakan yaitu 17 x 10 = 170 

sampel dalam mewakili populasi UMKM di Kota Makassar. 

Metode pengumpulan sampel yang digunakan adalah proporsional random 

sampling. Proporsional random sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

dimana semua anggota mempunyai kesempatan yang sama dijadikan sampel, sesuai 

dengan proporsinya banyak sedikit populasi. 

C. Sumber Data Penelitian 

1. Data Primer 

       Data primer adalah data yang diperoleh dengan mengadakan pengamatan 

melalui wawancara secara langsung atau pengisian kuesioner. Dalam penelitian ini 

data primer yang dikumpulkan adalah dari angket yang berasal dari obyek yang 

diteliti yaitu UMKM yang telah menggunakan ekonomi digital di Kota Makassar. 

2. Data Sekunder 

       Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi 

yang bukan pengolahnya. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari 

data BPS dan dinas terkait. 



34 
 

 
 

D. Teknik Pengumpulan Data 

       Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari kunjungan secara langsung dilapangan dengan 

menggunakan metode wawancara dan kuesioner. Data sekunder diperoleh dari 

instansi terkait dengan metode pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

       Observasi adalah salah satu teknik operasional yang digunakan untuk 

mengumpulkan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis 

terhadap objek yang diamati secara langsung. Penulis melakukan observasi ke 

tempat usaha para pelaku UMKM yang ada di Kota Makassar untuk mendapatkan 

data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

2. Kuesioner 

       Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2014: 199). 

3. Library Research (Penelitian Kepustakaan) 

       Teknik pengumpulan data dengan informasi dengan jalan membaca berupa 

artikel-artikel, jurnal-jurnal, serta bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah 

yang diteliti khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. 

E. Instrumen Penelitian 

       Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan 
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mengenai hal-hal yang berhubungan dengan variabel yang diteliti. Kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka 

merupakan  daftar pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada responden 

untuk menuliskan pendapat/jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Pada 

penelitian ini, pengukuran variabel ekonomi digital menggunakan variabel dummy, 

yaitu Ya=1 dan Tidak=0. 

Tabel 3.1 

Instrumen Penelitian 

Variabel 

 

Definisi Indikator Butir Soal 

Ekonomi 

Digital (x) 

Segala bentuk 

aktivitas ekonomi 

yang 

memanfaatkan 

bantuan teknologi 

informasi dan 

komunikasi. Hal 

ini termasuk 

transaksi jual beli, 

marketing, dan 

mempengaruhi 

perekonomian.  

1. Pemahaman dalam 

menggunakan 

teknologi digital 

2. Sarana penjualan 

3. Sarana pemasaran. 

4. Sarana peningkatan 

pendapatan. 

5. Layanan yang 

maksimal. 

6. Peningkatan daya 

saing. 

1. Apakah anda memahami cara 

menggunakan media sosial sebagai 

sarana penjualan? 

2. Apakah anda menggunakan teknologi 

digital dalam melakukan pemasaran? 

3. Apakah anda menggunakan teknologi 

digital dalam melakukan penjualan? 

4. Apakah penggunaan teknologi digital 

berpengaruh terhadap pendapatan anda? 

5.Apakah teknologi digital telah 

memberikan layanan yang lebih 

maksimal? 

6. Apakah anda menggunakan teknologi 

digital untuk meningkatkan daya saing? 

Pendapatan 

(Y) 

Jumlah uang yang 

diterima oleh 

perusahaan atau 

organisasi dari 

kegiatan 

1. Penjualan saat ini 

2. Penjualan sebelum 

penggunaan teknologi 

digital. 

1. Dari skala 1-10, seberapa besar omset 

penjualan usaha anda saat ini? 

2. Dari skala 1-10, seberapa besar omset 

penjualan usaha anda sebelum 

penggunaan teknologi digital? 
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aktivitasnya 

seperti, penjualan 

produk dan/atau 

jasa kepada 

pelanggan. 

3. Penjualan setelah 

penggunaan teknologi 

digital. 

4. Peningkatan 

keuntungan. 

5. Penjualan saat 

pandemi covid-19. 

6. Keinginan dalam 

mendapatkan 

pendapatan yang tinggi. 

3. Dari skala 1-10, seberapa besar omset 

penjualan usaha anda setelah 

penggunaan teknologi digital? 

4. Dari skala 1-10, seberapa besar 

peningkatan keuntungan usaha anda 

setelah penggunaan teknologi digital? 

5. Dari skala 1-10, seberapa besar omset 

penjualan anda sebelum adanya pandemi 

covid-19? 

6. Dari skala 1-10, seberapa besar 

ekspektasi anda untuk mendapatkan 

pendapatan yang tinggi di masa yang 

akan datang? 

Serapan 

Tenaga 

Kerja (Z) 

Jumah atau 

banyaknya orang 

yang bekerja atau 

dipekerjakan oleh 

pelaku UMKM di 

Kota Makassar. 

1. Perekrutan karyawan 

2. Peningkatan tenaga 

kerja 

3. Jumlah tenaga kerja 

sebelum pandemi. 

4. Jumlah tenaga kerja 

setelah menggunakan 

teknologi digital. 

5. Produktivitas tenaga 

kerja. 

1. Dari skala 1-10, seberapa besar 

keinginan anda untuk merekrut 

karyawan baru pada awal dimulainya 

usaha anda? 

2. Dari skala 1-10, seberapa besar 

peningkatan tenaga kerja pada usaha 

anda saat ini? 

3. Dari skala 1-10, seberapa besar tenaga 

kerja pada usaha anda sebelum adanya 

pandemi covid-19? 

4. Dari skala 1-10, seberapa besar tenaga 

kerja yang dibutuhkan pada usaha anda 

setelah penggunaan teknologi digital? 

5. Dari skala 1-10, seberapa besar 

produktivitas tenaga kerja pada usaha 

anda setelah penggunaan teknologi 

digital? 
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F. Pengujian Kualitas Instrumen Penelitian 

       Tujuan pengujian validitas dan reliabilitas untuk meyakinkan bahwa kuesioner 

yang kita susun akan benar-benar baik dalam mengukur gejala dan menghasilkan 

data yang valid. 

1. Uji Validitas 

       Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan yang dapat diukur dengan kuesioner tersebut. Dengan kata lain 

instrumen tersebut dengan mengukur construct sesuai dengan yang diharapkan. 

Syarat tersebut menurut Ghozali (2013) apabila nilai sig >0,05 maka item 

pertanyaan dari kuesioner adalah valid. Apabila nilai sig <0,05 maka item 

pertanyaan dari kuesioner tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

       Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk 

menguji reliabilitas sampel ini digunakan testing kehandalan “Cronbach 

Alpha” yang akan menunjukkan ada tidaknya konsistensi antara pertanyaan dan 

sub bagian kelompok pertanyaan. Konsistensi internal, ditujukan untuk 

mengetahui konsistensi butir-butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur 

construct.  

        Suatu perangkat tes dikatakan reliabel jika telah mencapai sekurang-

kurangnya memperoleh koefisien korelasi sebesar 0,50 (Susetyo, 2011). 

Reliabilitas yang sempurna adalah reliabilitas yang memiliki interval > 0,90, 
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sdangkan reliabilitas yang tinggi adalah reliabilitas yang memiliki interval 

antara 0,70-0,90, dan reliabilitas moderat adalah reliabilitas yang mempunyai 

interval 0,50-0,70. 

G. Teknik pengolahan dan Analisis Data 

       Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan 

menggunakan perhitungan statistik. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian 

ini yaitu menggunakan program pengolah data statistik SPSS. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis regresi linier dengan analisis jalur dan uji asumsi 

klasik (uji normalitas dan uji heteroskedastisitas).  

1. Analisis Jalur 

       Analisis jalur (Path Analysis) merupakan perluasan dari analisis regresi linier 

berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir 

hubungan kausalitas antar variabel (model casual) yang telah ditetapkan 

sebelumnya berdasarkan teori. Apa yang dapat dilakukan oleh analisis jalur adalah 

menentukan pola hubungan antara tiga atau lebih variabel dan tidak dapat 

digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kausalitas imajiner 

(Ghozali, 2013: 237). Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Y = f(X) 

Z = f(X) 

Y = f(Z,X) 

Dimana:  

X =Ekonomi digital 



39 
 

 
 

Z = Serapan tenaga kerja  

Y = Pendapatan UMKM 

Hubungan fungsional tersebut dapat ditulis dalam suatu persamaan sebagai berikut:  

Z = α0 + β1X + ɛ1 

Y = α0 + β1X + β2Z + ɛ2  

Dimana:  

X = Ekonomi digital 

Z = Serapan tenaga kerja  

Y = Pendapatan UMKM 

α = Konstanta  

β = Kofisien jalur  

ɛ = Batas error  

H. Uji Asumsi Klasik 

       Model regresi dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut 

memenuhi asumsi normalitas data dan bebas dari asumsi klasik statistik baik itu 

linearitas, dan heteroskedastisitas (Sujarweni, 2015: 181). 

1. Uji Normalitas 

       Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan melalui metode grafik yaitu 

dengan melihat normal probability plot. Normal probability plot adalah 

membandingkan distribusi komulatisf, dari distribusi normal (Ghozali, 2011). 

Dasar pengambilan keputusan melalui analisis ini, jika data menyebar disekitar 
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garis diagonal sebagai representasi pola distribusi normal, berarti model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

       Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Jika varian berbeda maka 

disebut heteroskedastisita. Ada dua cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas, yaitu dengan menggunakan metode grafik dan metode uji 

statistik. 

I.  Uji Hipotesis 

       Membuktikan hipotesis yang dirumuskan dalam penilitian ini dilakukan uji f, 

uji t dan uji R2.  

a) Uji Parsial (Uji t)  

        Uji hipotetisis merupakan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara parsial. Untuk dapat melihat pengaruh masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat dilihat dari taraf sig penelitian dan dibandingkan dengan 

taraf α 0,05 dengan kriteria sebagai berikut:  

1. Apabila α < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat.  

2. Apabila α > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya variabel bebas 

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.  
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b)  Uji Koefisien Determinasi (R2)  

         Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi/R2 

berada pada rentang angka nol (0) dan satu (1). Jika nilai koefisien determinasi yaitu 

mendekati angka nol (0) berarti kemampuan model dalam menerangkan variabel 

terikat sangat terbatas. Sebaliknya apabila nilai koefisien determinasi variabel 

mendekati angka satu (1) berarti kemampuan variabel bebas dalam menimbulkan 

keberadaan variabel terikat semakin kuat. 

J. Definisi Operasional 

        Definisi operasional penelitian ini terdiri atas dua variabel yaitu variabel 

independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel independen adalah 

variabel yang mempegaruhi variabel lain. Variabel independen (bebas) dalam 

penelitian ini adalah Ekonomi Digital (X) dan variabel intervening adalah variabel 

yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. 

Variabel intervening dalam penelitian ini adalah Serapan Tenaga Kerja (Z). 

Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan UMKM (Y), masing -

masing variabel penelitian diuraikan sebagai berikut: 

a. Ekonomi Digital (X), Segala bentuk aktivitas ekonomi yang memanfaatkan 

bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini termasuk transaksi jual 

beli, marketing, dan mempengaruhi perekonomian. Digitalisasi ekonomi ini 

merupakan suatu terobosan yang baik. Yang menjadi tolak ukur dari ekonomi 
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digital dalam penelitian ini yaitu penggunaan teknologi digital sebagai sarana 

penjualan, produksi, dan pemasaran. 

b.  Pendapatan UMKM (Y), adalah Jumlah uang yang diterima oleh perusahaan 

atau organisasi dari kegiatan aktivitasnya seperti, penjualan produk dan/atau 

jasa kepada pelanggan. Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

Omset penjualan melalui perangkat teknologi digital dan pendapatan selama 

pandemi covid-19. 

c.  Serapan Tenaga Kerja (Z), adalah jumah atau banyaknya orang yang bekerja 

di departemen atau unit usaha tertentu. Yang menjadi tolak ukur dalam 

penelitian ini adalah jumlah tenaga kerja sebelum maupun setelah 

menggunakan perangkat teknologi digital. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Kondisi Geografis 

        Kota Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terletak di bagian 

selatan pulau Sulawesi yang dahulu bernama Ujung Pandang. Kota Makassar 

terletak antara 119º24’17’38” Bujur Timur dan 5º8’6’19” Lintang Selatan. Luas 

wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi, yang meliputi 15 Kecamatan 

dan 153 Kelurahan. Dan memiliki batas-batas wilayah administratif dari letak Kota 

Makassar, antara lain: 

a).    Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep; 

b).    Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros; 

c).     Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa; 

d).     Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 

        Kota Makassar cukup unik dengan bentuk menyudut di bagian utara, sehingga 

mencapai dua sisi pantai yang saling tegak lurus di bagian Utara dan Barat. Di 

sebelah Utara kawasan pelabuhan hingga Tallo telah berkembang kawasan 

campuran, antara lain angkutan laut, perdagangan, pelabuhan rakyat dan samudea, 

sebagai rawa-rawa, tambak, dan empang dengan pemukiman kumuh hingga 

menengah. Kawasan pesisir dari arah tengah ke bagian selatan telah berkembang 

menjadi pusat kota (Centre Busines District-CBD) yang mengintegrasikan 
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perdagangan, pendidikan, perumahan, rekreasi, dan resort yang menempati pesisir 

pantai membelakangi laut yang menggunakan lahan hasil reklamasi pantai. 

b. Keadaan Pendudukan 

Penduduk Kota Makassar tahun 2020 tercatat sebanyak 1.423.877 jiwa yang terdiri 

dari 709.060 laki-laki dan 714.817 perempuan. Jika dilihat data tersebut penduduk 

perempuan lebih banyak dibanding dengan penduduk laki-laki.  

Tabel 4.1 

Data Kondisi Penduduk Di Kota Makassar 

No. Kecamatan Penduduk 

1. Mariso 60.499 

2. Mamajang 61.452 

3. Tamalate 205.541 

4. Rappocini 170.121 

5. Makassar 85.185 

6. Ujung Pandang 24.526 

7. Wajo 29.064 

8. Bontoala 57.197 

9. Ujung Tanah 35.534 

10 Sangkarrang 14.531 

11. Tallo 140.330 

12. Panakkukang 149.664 

13. Manggala 149.487 

14. Biringkanaya 220.456 

15. Tamalanrea 115.843 

 Kota Makassar 1.480.480 
                     Sumber: BPS Kota Makassar dalam angka, 2020 

        Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, 

menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi diwilayah kecamatan 

Biringkana, yaitu sebesar 209.048 jiwa dari total penduduk, disusul Kecamatan 

Tamalate sebanyan 180.824 jiwa.  
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c. Struktur Ekonomi Kota Makassar 

        Struktur perekonomian suatu wilayah digambarkan oleh besarnya peranan dari 

masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan total pendapatan. Salah satu ciri 

suatu wilayah dapat dikatakan cukup mapan apabila struktur ekonominya 

didominasi oleh sektor tersier, salah satunya yaitu sektor industri perdagangan. 

Struktur ekonomi pada sektor industri perdagangan yang paling besar kontribusinya 

terhadap pembentukan pendapatan di Kota Makassar yaitu sebesar 19,62 persen. 

Sementara urutan kedua yaitu sektor kontruksi yaitu sebesar 18,67 persen. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa sektor industri memberikan kontribusi yabg cukup 

besar terhadap pembentukan pendapatan. Besarnya peranan sektor memberikan 

suatu indikator dimana kondisi ekonomi Kota Makassar dapat dikatakan relatif 

mapan. 

2. Karakteristik Responden 

        Dalam mengetahui peran ekonomi digital sebagai pendorong peningkatan 

serapan tenaga kerja dan pendapatan UMKM di Kota Makassar. Maka peneliti 

menyebarkan kuesioner kepada 170 responden pelaku UMKM di Kota Makassar. 

Selanjutnya penggolongan terhadap karakteristik responden terpilih yang 

didasarkan pada jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, dan lama berjualan.   

        Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan pada UMKM di Kota 

Makassar terhadap 170 responden melalui penyebaran kuesioner, maka peneliti 

menemukan gambaran mengenai karakteristik responden sebagai berikut: 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
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        Identitas responden dalam penelitian ini adalah pengelompokan responden 

berdasarkan jenis kelamin (gender) untuk mengetahui besarnya tingkat proporsi 

pengelompokan jenis kelamin, yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi (Orang) Presentase % 

1. 

2. 

Perempuan 

Laki-Laki 

90 

80 

52,94% 

47,06% 

 Jumlah 170 100% 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021 

        Berdasarkan pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dari 170 responden dari 

populasi yang dikumpulkan sebanyak 90 responden atau 52,94% berjenis kelamin 

perempuan, sedangkan 80 responden atau 47,06% berjenis kelamin laki-laki. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel dalam penelitian ini didominasi oleh 

responden yang berjenis kelamin perempuan.  

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

        Umur produktif secara ekonomi dibagi menjadi 3 kategori yaitu kelompok 

umur 0-14 tahun merupakan umur belum produktif, umur 15-64 tahun termasuk 

umur produktif, dan diatas 65 tahun umur yang tidak lagi produktif. 

        Deskripsi responden dalam penelitian ini yaitu menggambarkan tingkat 

pengelompokan umur responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Hasil   

deskripsi responden menurut umur selengkapnya dapat dilihat melalui Tabel 4.3 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

No Usia Frekuensi (Orang) Presentase % 

1. 

2. 

3. 

4. 

< 20 Tahun 

21-30 Tahun 

31-40 Tahun 

>40 Tahun  

2 

130 

30 

8 

1,18% 

76,47% 

17,65% 

4,70% 

 Jumlah 170 100% 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021 

        Dari data karakteristik responden berdasarkan usia pada Tabel 4.3, jumlah 

responden terbesar adalah responden yang berusia 21-30 tahun yaitu sebanyak 130 

orang atau 76,47%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang 

berusia >40 tahun yaitu sebanyak 8 orang arau 4,70%. 

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

        Pendidikan merupakan usaha seseorang atau orang lain menjadi dewasa atau 

mencapai standar hidup yang lebih tinggi. Tingginya rata-rata pendidikan 

masyarakat sangat penting bagi pelaku bisnis dalam menghadapi tantangan global 

di masa depan. Tingkat pendidikan rendah akan menyebabkan rendahnya 

pengetahuan dan informasi yang seharusnya mereka tahu tetapi menjadi tidak tahu 

karena kurangnya pendidikan.  

        Deskripsi responden dalam penelitian ini yaitu menguraikan mengenai tingkat 

pendidikan responden. Tingkat pendidikan responden dapat dikelompokkan dalam 

5 kelompok yaitu: SD, SMP, SMA/SMK, DIII,  dan S1. Adapun deskripsi 
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responden menurut tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No Pendidikan Terakhir Frekuensi (Orang) Presentase % 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

SD 

SMP/SLTP/Sederajat 

SMA/SMK/Sederajat 

DI/DII/DIII 

S1 

0 

18 

87 

13 

52 

0% 

10,58% 

51,18% 

7,65% 

30,59% 

 Jumlah 170 100% 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021 

        Berdasarkan pada Tabel 4.4 karakteristik responden berdasarkan pendidikan 

terakhir dengan tingkat pendidikan terakhir terbanyak adalah SMA/SMK/Sederajat 

sebanyak 87 orang atau 51,18% dari total keseluruhan sampel.  

e. Karakteristik Responden Berdasarkan  Lama Berjualan 

        Deskripsi responden menurut lama berjualan menguraikan mengenai lamanya 

responden dalam berjualan.  Adapun deskripsi responden menurut lama berjualan 

dapa dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Berjualan 

No Lama Berjualan Frekuensi (Orang) Presentase % 

1. 

2. 

3.  

4. 

1 Tahun 

1-2 Tahun 

3-5 Tahun 

>5 Tahun 

22 

72 

60 

16 

12,94% 

42,35% 

35,29% 

9,42% 

 Jumlah 170 100% 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021 

        Berdasarkan pada tabel 4.5 karakteristik responden dengan lama berjualan 1-

2 tahun merupakan yang paling banyak, yaitu terdiri dari 72 orang atau 42,35% dari 

total keseluruhan sampel. Responden dengan lama berjualan 3-5 tahun sebanyak 60 

orang atau 35,29% dari total keseluruhan sampel. Sedangkan responden dengan 

lama berjualan 1 tahun sebanyak 22 orang atau 12,94% dan responden dengan lama 

berjualan >5 tahun sebanyak 16 orang atau 9,42%. 

3. Deskripsi Variabel Penelitian 

1).   Variabel Ekonomi Digital (X) 

        Analisis deskriptif tanggapan responden terhadap variabel ekonomi digital 

didasarkan pada tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan seperti yang 

terdapat dalam kuesioner yang dibagikan kepada responden. Variasi jawaban 

responden terhadap variabel ekonomi digital dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 

Jawaban Responden Mengenai  Ekonomi Digital 

Item 

pernyataan  

Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean 

Ya Tidak 

X1 168 2 
168 0,99 

  98,82% 1,18% 

X2 161 9 
161 0,95 

  94,70% 5,30% 

X3 166 4 
166 0,98 

  97,65% 2,35% 

X4 166 4 
166 0,98 

  97,65% 2,35% 

X5 157 13 
157 0,92 

  92,35% 7,65% 

X6 160 10 
160 0,94 

  94,12% 5,88% 

Rata-rata Keseluruhan 0,96 

        Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021 

2. Variabel Serapan Tenaga Kerja (Z) 

Tabel 4.7 

Jawaban Responden Mengenai Serapan Tenaga Kerja 

Item 

pernyataan  

Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean Skala 

1 

Skala 

2 

Skala 

3 

Skala 

4 

Skala 

5 

Skala 

6 

Skala 

7 

Skala 

8 

Skala 

9 

Skala 

10 

Z1 2 2 4 4 3 5 40 60 36 14 
1.304 7,67 

  1,18% 1,18% 2,35% 2,35% 1,76% 2,94% 23,52% 35,29% 21,18% 8,24% 

Z2 1 4 3 1 8 17 57 58 13 8 
1.224 7,2 

  0,59% 2,35% 1,76% 0,59% 4,70% 10% 33,53% 24,12% 7,65% 4,70% 

Z3 1 0 1 6 3 5 33 72 41 8 
1.329 7,82 

  0,59% 0,00% 0,59% 3,53% 1,76% 2,94% 19,41% 42,35% 24,12% 4,70% 

Z4 1 2 2 3 6 10 34 74 32 6 
1.291 7,59 

  0,59% 1,18% 1,18% 1,76% 3,53% 5,88% 20% 53,53% 18,82% 3,53% 

Z5 0 1 1 2 4 4 12 61 71 14 
1.408 8,28 

  0,00% 0,59% 0,59% 1,18% 2,35% 2,35% 7,06% 35,88% 41,76% 8,24% 

Rata-rata Keseluruhan 7,71 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021 

Analisis deskriptif tanggapan responden terhadap variabel serapan tenaga 

kerja didasarkan pada tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan 
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seperti yang terdapat dalam kuesioner yang dibagikan kepada responden. Variasi 

jawaban responden terhadap variabel serapan tenaga kerja dapat dilihat pada 

Tabel 4.7. 

3. Variabel Pendapatan (Y) 

        Analisis deskriptif tanggapan responden terhadap variabel serapan tenaga 

kerja didasarkan pada tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan seperti 

yang terdapat dalam kuesioner yang dibagikan kepada responden. Variasi jawaban 

responden terhadap variabel serapan tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 

Jawaban Responden Mengenai Pendapatan 

Item 

pernyataan  

Frekuensi dan Persentase 
Skor Mean Skala 

1 

Skala 

2 

Skala 

3 

Skala 

4 

Skala 

5 

Skala 

6 

Skala 

7 

Skala 

8 

Skala 

9 

Skala 

10 

Y1 0 0 0 1 4 9 37 70 45 4 
1.342 7,89 

  0,00% 0,00% 0,00% 0,59% 2,35% 5,29% 21,76% 41,18% 26,47% 2,35% 

Y2 0 1 6 2 15 39 56 32 14 5 
905 5,32 

  0,00% 0,59% 3,53% 1,18% 8,82% 22,94% 32,94% 18,82% 8,24& 2,94% 

Y3 0 0 1 1 5 6 9 58 80 10 
1.415 8,32 

  0,00% 0,00% 0,59% 0,59% 2,94% 3,53% 5,29% 24,12% 47,06% 5,88% 

Y4 0 0 1 1 3 6 17 64 65 13 
1.404 8,26 

  0,00% 0,00% 0,59% 0,59% 1,76% 3,53% 10% 37,65% 38,24% 7,65% 

Y5 0 0 2 1 3 7 17 67 60 13 
1.392 8,19 

  0,00% 0,00% 1,18% 0,59% 1,76% 4,18% 10% 39,41% 35,29% 7,65% 

Y6 0 0 0 1 2 1 6 15 48 97 
1.584 9,32 

  0,00% 0,00% 0,00% 0,59% 1.18% 0,59% 3,53% 8,82% 28,24% 57,06% 

Rata-rata Keseluruhan 7,88 

        Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021 

4. Hasil Pengolahan Data 

1).   Hasil Uji Kualitas Data 

a. Hasil Uji Validitas 
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        Hasil pengujian validitas seperti pada tabel 4.9 untuk seluruh item pernyataan 

menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid. Hal ini di karenakan 

masing-masing pernyataan memperoleh r-hitung > r-Tabel, maka item soal angket 

tersebut valid dan masing-masing pernyataan nilai signifikan 0,000 atau < 0,050 

sehingga semua pernyataan dikatakan valid.  

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item r-hitung r-tabel Keterangan 

Ekonomi Digital 

X1 0,523 

0,150 

Valid 

X2 0,602 Valid 

X3 0,693 Valid 

X4 0,646 Valid 

X5 0,665 Valid 

X6 0,428 Valid 

Serapan Tenaga Kerja 

Z1 0,712 

0,150 

Valid 

Z2 0,802 Valid 

Z3 0,823 Valid 

Z4 0,849 Valid 

Z5 0,752 Valid 

Pendapatan 

Y1 0,728 

0,150 

Valid 

Y2 0,661 Valid 

Y3 0,804 Valid 

Y4 0,805 Valid 

Y5 0,664 Valid 

Y6 0,586 Valid 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021 

b. Hasil Uji Reliabilitas 

        Hasil pengujian reliabilitas seperti pada tabel 4.10 untuk seluruh item 

pernyataan menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan reliabel atau 

dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel. Suatu perangkat tes dikatakan 

reliabel jika telah mencapai sekurang-kurangnya memperoleh koefisien korelasi 
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sebesar 0,50 (Susetyo, 2011). Reliabilitas yang sempurna adalah reliabilitas 

yang memiliki interval > 0,90, sedangkan reliabilitas yang tinggi adalah 

reliabilitas yang memiliki interval antara 0,70-0,90, dan reliabilitas moderat 

adalah reliabilitas yang mempunyai interval 0,50-0,70. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

1 Ekonomi digital 0,554 Reliabel 

2 Serapan tenaga kerja 0,841 Reliabel 

3 Pendapatan 0,794 Reliabel 

           Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021 

2).  Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

        Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah variabel-variabel yang 

digunakan untuk menguji hipotesis sudah terdistribusi normal atau tidak. Dalam 

penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan grafik normal P-P Plot of Regression 

Standardized Residual yang hasil pengujiannya dapat dilihat pada gambar 4.1. 

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik-titik (data) dalam grafik normal 

probability plot mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti data dalam penelitian 

ini memenuhi asumsi normalitas. 
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Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas-Normal Probability Plot 

 

                       Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021 

b. Uji Heteroskedastisitas 

        Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui penyimpangan  berupa 

adanya ketidaksamaan variance dari residual untuk semua pengamatan pada model 

regresi. Dalam penelitian ini menggunakan Uji Glesjer dengan meregresikan 

masing-masing variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Kriteria 

pengambilan keputusan adalah signifikansi dari variabel independen lebih besar 

dari 0,05 (5%) yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig Keterangan 

X 0,236 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Z 0,428 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

    Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021 
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        Tabel 4.11 menunjukkan bahwa tingkat signifikan di atas 0,05 dimana nilai 

signifikansi Ekonomi Digital senilai 0,236 dan Serapan Tenaga Kerja senilai 0,428. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model  regresi, sehingga model tersebut layak digunakan. 

3).  Hasil Uji Hipotesis 

Model 1 

a. Uji Parsial (Uji t) 

        Uji parsial atau uji T digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari 

satu variabel independen secara individual dalam memengaruhi atau menjelaskan 

variabel dependen. Variabel independen dikatakan berpengaruh dilihat dari 

besarnya sig < 0,05. Berikut hasil Uji T dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Parsial (Uji T) Model 1  

Model 

Unstandardized 

Coefficients Standardized 

Coefficients Beta 
T Sig 

B Std. Error 

(Constant) 25.526   3.181   8.026 .000 

X 2.277 .551 .304 4.135 .000 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021 

        Berdasarkan Tabel 4.12 diatas dapat dilihat bahwa variabel Ekonomi Digital 

(X) menunjukkan nilai signifikansi Thitung sebesar 4,135 dengan tingkat signifikansi 

0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dimana nilai Thitung 4,135 lebih besar dari nilai Ttabel 

sebesar 1,65 sehingga variabel ekonomi digital berpengaruh terhadap serapan 

tenaga kerja. 

b. Koefisien Determinasi (R2) 
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        Uji koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa jauh kemampuan 

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Berikut hasil uji 

Koefisien Determinasi (R2) yang dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Model 1 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .304a .092 .087 5.56191 

        Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021 

        Pada Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai (R2) adalah 0,092 atau sama dengan  

9,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 9,2% serapan tenaga kerja dipengaruhi 

oleh variabel ekonomi digital. Sedangankan sisanya 90,8% dipengaruhi oleh 

variabel lainnya yang belum diteliti dalam penelitian ini. 

Model 2 

a. Uji Parsial (Uji T) 

        Uji parsial atau Uji T variabel Ekonomi digital (X) dan variabel Pendapatan 

UMKM (Y) terhadap variabel Serapan Tenaga Kerja (Z). Jika nilai Sig < 0,05 maka 

terdapat pengaruh dari ekonomi digital (X) dan serapan tenaga kerja (Z) terhadap 

pendapatan (Y) hipotesis diterima.  

Tabel 4.14 

Hasil Uji Parsial (Uji T) Model 2 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients Beta 
t Sig 

B Std. Error 

(Constant

) 
22.585  2.394   9.434 .000 

X .832 .370 .130 2.249 .026 

Z .557 .049 .652 11.276 .000 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021 
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        Berdasarkan Tabel 4.14 diatas dapat dilihat bahwa variabel ekonomi digital 

(X) menunjukkan nilai signifikansi Thitung sebesar 2.249 dengan tingkat signifikansi 

0,026 yang lebih kecil dari 0,05, dimana nilai Thitung 2.249 lebih besar dari nilai Ttabel 

sebesar 1.65, yang berarti variabel ekonomi digital berpengaruh terhadap variabel 

pendapatan. 

        Variabel serapan tenaga kerja (Z) menunjukkan nilai signifikansi Thitung 

sebesar 11.276 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dimana 

nilai Thitung 11.276 lebih besar dari nilai Ttabel sebesar 1.65, yang berarti variabel 

serapan tenaga kerja berpengaruh terhadap variabel pendapatan. 

b. Koefisien Determinasi (R2) 

        Penentuan koefisien determinasi (R2) digunakan untuk menentukan seberapa 

besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai R2 lebih 

kecil atau mendekati nol maka kekuatan variabel bebas dalam definisi varians 

terikat sangat kecil. Namun, jika nilai R2 mendekati 1 maka varian independen 

dapat memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi 

variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R2) dapat dilihat pada Tabel 

4.15. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Model 2 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .702a .493 .487 3.55931 

      Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021 

        Setelah dilakukan uji koefisien determinasi, maka diperoleh hasil pada Tabel 

4.15 bahwa nilai (R2) adalah 0,493 atau sama dengan 49,3%. Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa 49,3% pendapatan dipengaruhi oleh variabel independen. 

Sedangankan sisanya 50,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang belum diteliti 

dalam penelitian ini.  

Tabel 4.16 

Pengaruh Ekonomi Digital dan Serapan Tenaga Kerja Terhadap 

Pendapatan 

Pengaruh Antar 

Variabel 

Pengaruh 

Langsung 

Tingkat 

Signifikan  

Pengaruh Tidak 

Langsung Melalui Z 

Total 

Pengaruh 

X ke Z 0,304 0,000   0,304 

X ke Y 0,130 0,026 0,039 0,195 

Z ke Y 0,652 0,000   0,652 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021 

        Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung variabel independen melalui 

variabel intervening maka dilakukan perhitungan sebagai berikut:  

        Pengaruh tidak langsung/indirect effect X ke Y melalui Z  

= (βZX)(βXY) 

= (0,304)(0,130) 

= 0,039 

4)  Path Analysis (Analis Jalur) 

        Hasil model analisis regresi, ditemukan hubungan antar variabel. Pengaruh 

variabel terikat model regresi terhadap masing-masing variabel bebas dapat dilihat 

dari nilai koefisien dan tingkat numerik kerangka analisis berikut: 
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Gambar 4.2  

Model Struktural Pengaruh Ekonomi Digital dan Serapan Tenaga 

Kerja Terhadap Pendapatan UMKM 

 

 

 

 

 

 

   

   

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2021  

Berdasarkan model struktural diatas, dapat di interpretasikan sebagai berikut: 

Model 1: Z = α0 + β1X + ɛ1 

                Z = 25,526 + 0.304X + 0,283 

Model 2: Y = α0 + β1X + β2Z + ɛ2 

Y = 22,585 + 0,130X + 0,652Z + 0,712 

       Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H1, H2, dan H3) yang diajukan yaitu: 

a. Pengaruh Ekonomi Digital Terhadap Pendapatan UMKM 

        Pada Tabel 4.16 dapat dilihat bahwa ekonomi digital berpengaruh secara 

langsung terhadap pendapatan UMKM yang memiliki tingkat signifikan sebesar 

0,026 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga ekonomi digital memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap pendapatan UMKM dengan nilai koefisien sebesar 0,130 

dimana hal tersebut memperlihatkan bahwa jika terjadi peningkatan ekonomi 

Serapan Tenaga 

Kerja (Z) 

Ekonomi Digital 

(X) 

Pendapatan 

UMKM (Y) 

0,304 0,652 

0,130 ɛ2 = 0,712 

ɛ1 = 

0,283 
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digital (X) maka akan meningkatkan pendapatan UMKM (Y) sebesar 0,130 dengan 

asumsi bahwa sektor pendapatan UMKM dianggap konstan. 

b. Pengaruh Ekonomi Digital Terhadap Serapan Tenaga Kerja 

        Pada Tabel 4.16 dapat dilihat bahwa ekonomi digital berpengaruh secara 

langsung terhadap serapan tenaga kerja yang memiliki tingkat signifikan sebesar 

0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga ekonomi digital memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap serapan tenaga kerja, dengan nilai koefisien sebesar 0,304 

dimana hal tersebut memperlihatkan bahwa apabila terjadi peningkatan ekonomi 

digital (X) maka akan meningkatkan serapan tenaga kerja (Z) sebesar 0,304 dengan 

asumsi bahwa serapan tenaga kerja dianggap konstan. 

c. Pengaruh Ekonomi Digital Terhadap Pendapatan Melalui Serapan 

Tenaga Kerja  

       Pada Tabel 4.16 dapat dilihat bahwa nilai pengaruh tidak langsung variabel 

ekonomi digital terhadap pendapatan melalui serapan tenaga kerja adalah 0,039. 

Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan ekonomi digital (X) maka 

akan meningkatkan pendapatan UMKM (Y) melalui serapan tenaga kerja sebesar 

0,039%. 

B. Pembahasan 

1. Terdapat pengaruh dari Ekonomi Digital terhadap Pendapatan UMKM. 

        Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat 

pengaruh dari ekonomi digital terhadap pendapatan pelaku UMKM. Berdasarkan 

hasil analisis menunjukkan bahwa ekonomi digital berpengaruh terhadap 
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peningkatan pendapatan. Hal ini berarti ketika ekonomi digital bisa diterapkan oleh 

pelaku usaha jangkauan terhadap konsumen lebih bisa tercapai secara maksimal. 

        Menurut teori model Solow bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan dalam 

pendapatan berasal dari kemajuan teknologi yang dapat membantu proses jual beli 

dan akan meningkatkan produktivitas. Dengan kata lain ekonomi digital membawa 

peluang besar terhadap peningkatan pendapatan karena segala aktifitas ekonomi 

menjadi lebih praktis, mudah dan efisien.  

        Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zafrullah (2018) 

memperlihatkan bahwa teknologi digital terbukti berperan strategis dalam 

menyediakan barang dan jasa secara nyaman, praktis, lebih murah, lebih cepat, 

tepat waktu, lebih hemat, dan padat karya sehingga hal ini dapat memberikan 

peluang yang besar terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Berbanding halnya 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Tesa Nurul Safrianti (2020) memperlihatkan 

bahwa transaksi online tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan 

UMKM, pengusaha yang menggunakan transaksi online bukan serta merta 

memiliki pendapatan yang lebih besar dari pada pengusaha yang tidak 

menggunakan transaksi online. 

        Dalam analisa penulis ekonomi digital merupakan faktor penting dalam 

keberhasilan suatu usaha, untuk itu para pelaku usaha sudah seharusnya mengetahui 

dan menguasai teknologi digital agar dapat menarik dan menjangkau lebih banyak 

pelanggan serta lebih efisien dalam memasarkan produknya. Keterbatasan aspek 

kewirausahaan dan rendahnya pemanfaatan teknologi digital akan menghambat 
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UMKM dalam mengembangkan dan memajukan usahanya, yang secara tidak 

langsung berdampak pada pendapatan UMKM. 

2. Terdapat Pengaruh dari Ekonomi Digital Terhadap Serapan Tenaga 

Kerja 

        Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat 

pengaruh dari ekonomi digital terhadap serapan tenaga kerja. Berdasarkan hasil 

analisis menunjukkan bahwa ekonomi digital berpengaruh terhadap peningkatan 

serapan tenaga kerja. Hal  ini berarti ekonomi digital telah memberikan peluang 

besar terhadap terciptanya lapangan kerja baru yang memberikan dampak terhadap 

serapan tenaga kerja. 

        Menurut Teori yang dikemukakan oleh Hicks, perubahan teknologi akan 

memperluas kesempatan kerja di samping juga memperbesar pemakaian modal 

(labor and capital augmenting). Dengan kata lain ekonomi digital membawa 

peluang besar terhadap jenis pekerjaan baru yang berbasis digital yang 

memungkinkan hal ini mampu memberikan dampak positif bagi penyerapan tenaga 

kerja 

        Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhyanasaridewi (2020) 

ekonomi digital berpengaruh terhadap serapan tenaga kerja. Dampak dari 

digitalisasi akan menyebabkan beberapa jenis pekerjaan yang hilang, akan tetapi 

selalu muncul jenis pekerjaan baru yang menyerap lebih banyak tenaga kerja. 

Berbanding halnya penelitian yang dilakukan oleh Cisilia Yulianti (2006) 

memperlihatkan bahwa teknologi tidak mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di 

Indonesia. Untuk pembentukan teknologi menyebabkan pangsa tenaga kerja 
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manusia dalam proses produksi berkurang secara keseluruhan, maka diharapkan 

kualitas tenaga kerja di Indonesia perlu di tingkatkan lagi. 

        Dalam analisa penulis, hadirnya berbagai macam kemajuan teknologi 

memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. 

Penggunaan teknologi digital akan memberikan dampak terhadap jumlah dan 

tingkat produksi yang secara tidak langsung memberikan peluang atas permintaan 

tenaga kerja. Kualitas dan keterampilan menjadi pertimbangan yang tidak bisa 

digampangkan karena menjadi hal yang krusial. Penggunaan teknologi yang 

canggih jika tidak diseimbangkan dengan keterampilan tenaga kerja akan menjadi 

sia-sia karena pengoperasian teknologi tidak berjalan secara efektif. 

3. Terdapat Pengaruh dari Ekonomi Digital Terhadap Pendapatan UMKM 

melalui Serapan Tenaga Kerja 

        Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat 

pengaruh dari ekonomi digital terhadap pendapatan UMKM melalui serapan tenaga 

kerja. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan nilai pengaruh langsung ekonomi 

digital terhadap pendapatan lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak 

langsung yaitu dengan melalui serapan tenaga kerja, yang artinya ekonomi digital 

tetap akan berpengaruh terhadap pendapatan tanpa harus diikuti oleh serapan tenaga 

kerja.  Akan tetapi, dilihat dari nilai signifikan variabel ekonomi digital dan serapan 

tenaga kerja terhadap pendapatan menunjukkan signifikansi, sehinggap dapat 

disimpulkan bahwa ekonomi digital berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan 

melalui serapan tenaga kerja. 
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        Menurut teori Solow Swan faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan 

ekonomi bukanlah modal dan tenaga kerja, akan tetapi bagaimana kemajuan 

teknologi dan keahlian (skill) tenaga kerja. Keahlian tenaga kerja yang rendah akan 

berdampak pada kurangnya keterampilan dalam bekerja sehingga berakibat pada 

kualitas dan kuantitas produksi dalam memenuhi kebutuhan konsumen untuk 

meningkatkan pendapatan. 

        Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Barata (2019) memperlihatkan 

bahwa ekonomi digital memiliki dampak yang besar dalam meningkatkan 

pendapatan dan menyerap tenaga kerja. Sebagai akibatnya pertumbuhan ekonomi, 

peningkatan pendapatan masyarakat dan ketersediaan lapangan kerja akan 

mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Penelitian yang dilakukah oleh Nilasari 

(2019) dalam upaya mengembangkan UMKM agar dapat dikembangkan dengan 

baik, maka faktor-faktor yang harus menjadi perhatian dalam mendukung 

pengembangan UMKM secara maksimal salah satunya yaitu tenaga kerja, UMKM 

menghadapi kendala tenaga kerja yang rendah pengetahuan, keterampilan, dan 

produktifitas. Kendala lainnya yaitu pemanfaatan terhadap teknologi informasi dan 

internet. 

        Dalam analisa penulis, penggunaan teknologi digital telah memberikan 

kemudahan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya yang membawa 

peluang besar terhadap peningkatan pendapatan. Ketika pendapatan para pelaku 

usaha meningkat, hal ini juga akan berdampak pada jumlah permintaan tenaga kerja 

dikarenakan adanya peningkatan perluasan usaha bagi pelaku UMKM yang secara 

tidak langsung memberikan peluang besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Akan 
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tetapi, jumlah tenaga kerja jika tidak diimbangi dengan kualitas tenaga kerja juga 

akan berdampak pula terhadap pendapatan para pelaku usaha.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

        Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu 

mengenai ekonomi digital dan serapan tenaga kerja terhadap pendapatan UMKM, 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel ekonomi digital berpengaruh terhadap pendapatan UMKM. 

2. Variabel ekonomi digital berpengaruh terhadap serapan tenaga kerja. 

3. Variabel ekonomi digital berpengaruh terhadap pendapatan UMKM melalui 

serapan tenaga kerja. 

B. Saran  

        Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan yang diuraikan 

sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan yaitu: 

1. Bagi para pelaku UMKM sudah seharusnya mengimplementasikan sistem 

digital dengan mengalihkan UMKM dari offline ke online sehingga terjadi 

peningkatan pendapatan karena jangkauan terhadap konsumen akan lebih 

tercapai secara maksimal.  

2. Bagi generasi muda maupun angkatan kerja untuk meningkatkan 

pendidikan dan pelatihan keahlian dalam mengembangkan kemampuan 

keterampilan (skill) agar dapat bersaing dengan generasi muda maupun 

tenaga kerja dari negara lain. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian 

serta mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor-faktor lain yang 

lebih berpengaruh terhadap pendapatan UMKM. 
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LAMPIRAN 

 

Correlations 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X 

X1 Pearson Correlation 1 ,218** ,343** ,703** ,174* ,100 ,523** 

Sig. (2-tailed)  ,004 ,000 ,000 ,023 ,195 ,000 

N 170 170 170 169 170 170 170 

X2 Pearson Correlation ,218** 1 ,310** ,310** ,327** ,244** ,692** 

Sig. (2-tailed) ,004  ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 

N 170 170 170 169 170 170 170 

X3 Pearson Correlation ,343** ,310** 1 ,488** ,247** ,142 ,593** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,001 ,064 ,000 

N 170 170 170 169 170 170 170 

X4 Pearson Correlation ,703** ,310** ,488** 1 ,247** ,142 ,646** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,001 ,065 ,000 

N 169 169 169 169 169 169 169 

X5 Pearson Correlation ,174* ,327** ,247** ,247** 1 ,195* ,665** 

Sig. (2-tailed) ,023 ,000 ,001 ,001  ,011 ,000 

N 170 170 170 169 170 170 170 

X6 Pearson Correlation ,100 ,244** ,142 ,142 ,195* 1 ,428** 

Sig. (2-tailed) ,195 ,001 ,064 ,065 ,011  ,000 

N 170 170 170 169 170 170 170 

X Pearson Correlation ,523** ,692** ,593** ,646** ,665** ,428** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 170 170 170 169 170 170 170 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.554 6 
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Correlations 

 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z 

Z1 Pearson Correlation 1 ,386** ,451** ,474** ,400** ,712** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 170 170 170 170 170 170 

Z2 Pearson Correlation ,386** 1 ,630** ,614** ,522** ,802** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 170 170 170 170 170 170 

Z3 Pearson Correlation ,451** ,630** 1 ,671** ,521** ,823** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 170 170 170 170 170 170 

Z4 Pearson Correlation ,474** ,614** ,671** 1 ,598** ,849** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 170 170 170 170 170 170 

Z5 Pearson Correlation ,400** ,522** ,521** ,598** 1 ,752** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 170 170 170 170 170 170 

Z Pearson Correlation ,712** ,802** ,823** ,849** ,752** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 170 170 170 170 170 170 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.841 5 
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Correlations 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y 

Y1 Pearson Correlation 1 ,574** ,510** ,431** ,332** ,253** ,728** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 

N 170 170 170 170 170 170 170 

Y2 Pearson Correlation ,574** 1 ,391** ,344** ,196* ,139 ,661** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,011 ,070 ,000 

N 170 170 170 170 170 170 170 

Y3 Pearson Correlation ,510** ,391** 1 ,697** ,450** ,398** ,804** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 170 170 170 170 170 170 170 

Y4 Pearson Correlation ,431** ,344** ,697** 1 ,523** ,472** ,805** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 170 170 170 170 170 170 170 

Y5 Pearson Correlation ,332** ,196* ,450** ,523** 1 ,343** ,664** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,011 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 170 170 170 170 170 170 170 

Y6 Pearson Correlation ,253** ,139 ,398** ,472** ,343** 1 ,586** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,070 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 170 170 170 170 170 170 170 

Y Pearson Correlation ,728** ,661** ,804** ,805** ,664** ,586** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 170 170 170 170 170 170 170 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.793 6 
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1. Model 1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 25.526 3.181  8.026 .000 

X 2.277 .551 .304 4.135 .000 

a. Dependent Variable: Z 
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Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .304a .092 .087 5.56191 

a. Predictors: (Constant), X 

b. Dependent Variable: Z 

 

2. Model 2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 22.585 2.394  9.434 .000 

X .832 .370 .130 2.249 .026 

Z .557 .049 .652 11.276 .000 

a. Dependent Variable: Y 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .702a .493 .487 3.55931 

a. Predictors: (Constant), Z, X 

b. Dependent Variable: Y 

 

  



77 
 

 
 

  



78 
 

 
 

  



79 
 

 
 

RIWAYAT HIDUP PENELITI 

Rianty Wulandari Putri Kharisma, lahir di Ujung Pandang pada 

hari sabtu tanggal 31 Juli 1999. Anak keempat dari lima 

bersaudara pasangan Abdul Haris dan Sumarni. Peneliti 

menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Inpres 

Pullauweng di Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng. 

Peneliti juga melanjutkan jenjang 

pendidikan di SMP 3 Bantaeng, kemudian berlanjut pada jenjang sekolah 

menengah atas di SMA Negeri 1 Bantaeng. Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan 

pendidikan di salah satu perguruan tinggi islam negeri di Makassar, yaitu 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Program Studi Ilmu Ekonomi. 

 

 

 

 

Contact Person 

Wulankharisma18@gmail.com 

 


