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ABSTRAK 

NAMA :  LARASSATI MANGALI PUTRI 

NIM  :  90300117059 

JUDUL : PENGARUH PELATIHAN DAN INSENTIF TERHADAP 

PENGETAHUAN DAN SERAPAN TENAGA KERJA PADA PENERIMA 

KARTU PRAKERJA DI KOTA MAKASSAR 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara langsung 

maupun pengaruh secara tidak langsung antara variabel pelatihan dan variabel 

insentif kartu prakerja terhadap variabel serapan tenaga kerja melalui pengetahuan 

penerima kartu prakerja di kota Makassar sebagai variabel intervening. Metode 

yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori 

dan menggunakan analisis path.  

 Hasil penelitian yang didapatkan dengan mengolah data kuesioner 

responden penerima kartu prakerja maka ditemukan hasil bahwa (1) pelatihan 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengetahuan sebesar 0,456, (2) 

insentif terhadap pengetahuan berpengaruh  positif dan signifikan sebanyak 0,491 , 

(3) pengaruh  pengetahuan terhadap serapan tenaga kerja memiliki nilai signifikan 

0,379, (4) pengaruh langung pelatihan  terhadap serapan tenaga kerja sebesar 

0,372 (5) nilai pengaruh langsung antara insentif  terhadap serapan tenaga kerja 

sebesar 0,165 (6) besar pengaruh tidak langsung antara pelatihan terhadap serapan 

tenaga kerja melalui pengetahuan memiliki nilai positif dan signifikan sebesar 

0,172 (7) pengaruh tidak langsung antara insentif terhadap serapan tenaga kerja 

melalui pengetahuan  memiliki nilai positif dan signifikan sebesar 0,186.  

 Peneliti menyimpulkan bahwa peningkatan yang terjadi terhadap variabel 

pelatihan dan insentif kartu prakerja maka akan mampu meningkatkan kondisi 

serapan tenaga kerja dan pengetahuan terkait kebutuhan pekerjaan saat ini bagi 

penerima kartu prakerja di kota Makassar baik bagi yang sudah bekerja maupun 

yang belum bekerja.  

 

Kata Kunci: Pelatihan, Insentif, Kartu Prakerja, Pengetahuan dan Serapan 

Tenaga Kerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Pada akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan hadirnya virus jenis baru 

yang ditemukan pertama kali di China tepatnya di kota Wuhan. Virus tersebut 

menyebabkan penyakit yang bernama Coronavirus Disaese 2019 atau saat ini 

disebut dengan COVID-19 (Kementrian Kesehatan RI, 2020). COVID-19 sangat 

cepat menyebar ke beberapa negara dan kemudian menjadi sebuah wabah pandem. 

Hal ini memberikan dampak sangat buruk di segala lini kehidupan manusia 

termasuk menyebabkan krisis ekonomi yang parah secara global termasuk 

Indonesia.  

  Sebagai bentuk upaya mencegah penyebaran virus  agar tidak menyebar 

lebih luas lagi maka pemerintah menerapkan kebijakan social distancing atau 

pembatasan sosial pada bulan Mei 2020. Pemerintah menghimbau masyarakat 

agar mengurangi segala aktivitas di tempat keramaian bahkan kegiatan belajar, 

beribadah dan bekerja harus dilakukan di rumah saja. Kebijakan tersebut berimbas 

buruk di sektor ketenagakerjaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementrian 

Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sebanyak 88% perusahaan mengalami 

kerugian besar dalam penjualannya karena terkena dampak dari kebijakan tersebut 

dan untuk itu perusahaan terpaksa merumahkan pekerjanya dan mengurangi jam 

kerja serta melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Hal ini 

kemudian yang menyebabkan angka pengangguran semakin bertambah. 
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  Pada tabel 1.1 dibawah ini memperlihatkan kondisi penduduk usia kerja 

yang terdampak Covid 19. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada Agustus 

2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 29,12 juta orang dan baru di 

Februari  2021 mengalami penurunan jumlah penduduk usia kerja sebesar 19,10 

juta. 

Tabel 1.1 

Data Penduduk Usia Kerja yang Terdampak Covid 19 

 

 

Komponen 

Ags 

2020 

(Juta) 

Fbr  

2020 

(Juta) 

Perubahan Ags  

2020 – Fbr  

2021 (Persen) 

Pengangguran Karena Covid 19 2,56 1,62 -0.94 -36,72 

Bukan Angk. Kerja karena Covid 19 0,76 0,65 -0,11 -14,47 

Sementara Tidak Bekerja karena 

Covid 19 

1,77 1,11 -0,66 -37,29 

Pekerja dengan Pengurangan Jam 

Kerja karena Covid 19 

24,03 15,72 -8,31 -34,58 

Total 29,12 19,10 -10,02 -34,41 

Persentase Penduduk Usia Kerja 203,97 205,36 1,39 0,68 

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2020 

  Data diatas mencatat tingkat pengangguran  akibat  Covid 19 yang 

bertambah pada Agustus 2020 sebesar 2,56 juta tetapi turun saat Februari 2021 

sebanyak 1,62 juta. Lalu kemudian diikuti dengan komponen lain seperti 

penduduk yang masih bekerja tetapi mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 

15,72 juta di Februari 2021. Dari keseluruhan komponen penduduk usia kerja 
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telah mengalami tren penurunan pada Februari 2021 dibanding Agustus 2020. 

Meski mengalami tren yang menurun, angka pengangguran masih bisa terus 

bertambah mengingat kondisi pandemi Covid 19 yang tidak dapat diramal kapan 

waktunya akan berakhir. 

  Jauh sebelum adanya pandemi Covid 19 permasalahan pengangguran telah 

lama harus segera dituntaskan salah satunya harus mengatasi masih tingginya 

ketidakcocokan antara skill yang dimiliki oleh calon pekerja dengan kebutuhan 

pekerjaan yang diminta saat ini. Riset yang dilakukan oleh Japan External Trade 

Organization (JETRO) memaparkan bahwa Indonesia berada di urutan ketiga 

setelah Bangladesh dan Myanmar terkait negara yang sulit mendapatkan tenaga 

kerja berkualitas (Rafitrandy, 2020). Hal ini menunjukkan kualitas angkatan kerja 

di Indonesia masih rendah apalagi ditambah dengan tantangan baru yang harus di 

hadapi dalam perubahan yang terjadi selama Covid 19. 

  Hasil studi penelitian menyebutkan bahwa setelah pandemi Covid 19, 

kebutuhan pekerjaan diprediksi akan berubah dan terjadi pergeseran permintaan 

tenaga kerja akan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (Pusat 

Perencanaan Ketenagakerjaan, 2020).  Pekerja yang bekerja dari rumah semakin 

bersentuhan dengan internet teknologi secara langsung dan para pelaku usaha 

kecil menengah akan terus berhadapan dengan arus teknologi informasi dan 

komunikasi yang akan membantu dalam menjalankan usahanya. Baik 

pengangguran maupun pekerja membutuhkan upskilling agar mereka mampu 

meningkatkan daya saingnya dalam bekerja dan diharapkan akan tetap terserap ke 

dalam lapangan kerja. Era digital yang semakin dipenuhi dengan transformasi 
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teknologi dengan cepat kedepannya akan membuat pasar kerja membutuhkan 

pekerja yang terampil menguasai teknologi. Pemerintah dan pihak swasta dapat 

membantu mengembangkannya dengan menyediakan pendidikan dan pelatihan 

keterampilan kerja yang sarat dengan penguasaan teknologi. 

  Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Islam mendorong manusia untuk 

mengembangkan pengetahuannya terhadap setiap perubahan yang terjadi dari 

masa ke masa seperti perkembangan teknologi. Saat ini transformasi digital dan 

teknologi melaju dengan pesat dan semakin dibutuhkan seiring berkembangnya 

tingkat intelektualitas manusia dalam merespon dan meramalkan kemungkinan 

perubahan yang terjadi di masa depan. Dalam menyiapkan kualitas tenaga kerja 

maka harus diiringi dengan penguasaan seperti khusus di bidang teknologi 

sehingga manusia mampu memiliki keunggulan yang dapat bersaing di tengah 

persaingan global yang semakin ketat saat ini (Taufik, Shobron, & Jinan, 2016). 

Seorang muslim wajib dalam mencari pengetahuan akan teknologi karena hal 

tersebut merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Seperti yang 

tertuang dalam Surah Yusuf 55, Allah SWT berfirman : 

                   

Artinya : 55. berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); 

Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". 

 

  Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Nabi Yusuf as. mengajukan 

permintaan untuk memegang jabatan sebagai bendahara negara setelah 

mendapatkan kepercayaan oleh Raja Mesir. Nabi Yusuf merupakan orang yang 

memiliki pengetahuan yang luas dalam pekerjaan yang ditanganinya. Ayat ini 
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menjelaskan bahwa kebolehan seseorang dalam meminta sebuah jabatan atau 

pekerjaan. Ayat ini juga menunjukkan kepada manusia bahwa dalam konteks 

ingin mendapatkan pekerjaan maka harus memiliki ilmu, wawasan yang luas dan 

keahlian dalam bidang pekerjaan yang diminatinya. Seseorang harus ahli dalam 

bidang pekerjaannya dan untuk memenuhi hal tersebut harus orang yang memiliki 

kecerdasan, kemampuan, skill kerja, jika tidak diberikan kepada ahlinya maka 

akan datang kehancuran (Musdianti, 2018) . Dalam memenuhi hal tersebut tentu 

dapat ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan agar mereka dapat menjadi 

sumber daya yang berkualitas. 

  Sumber daya manusia yang berkualitas tentu menghasilkan tenaga kerja 

yang berkualitas pula dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai hal 

tersebut dengan memajukan kualitas taraf pendidikan dan memaksimalkan 

pemberian pelatihan kerja untuk pengangguran maupun pekerja agar mereka 

dapat menambah dan memperbaharui pengetahuan keterampilan kerjanya. 

Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan hal tersebut dengan merancang 

sebuah program yakni Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja juga dipercaya 

dapat meredam sektor ketenagakerjaan di era pandemi. Program ini sendiri untuk 

mengasah kembali keterampilan atau skill pekerja yang dibutuhkan saat ini. Hal 

tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif pada proses 

pemulihan ekonomi di masa pandemi (Rafitrandi, 2020). 

  Dikutip dari website resminya, definisi Kartu Prakerja merupakan sebuah 

program pengembangan peningkatan kompetensi kerja yang diperuntukkan bagi 

pengangguran yang sedang mencari kerja, pekerja dan pelaku usaha yang 
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membutuhkan tambahan peningkatan skill dan bagi pekerja yang di PHK. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 program kartu prakerja 

bertujuan untuk perluasan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas dan 

daya saing bagi angkatan kerja di Indonesia serta untuk pengembangan 

kewirausahaan. Tercatat sebanyak 43,8 juta orang telah mendaftar pada tahun 

2020 dan 5,5 juta diantaranya dinyatakan lolos menjadi penerima kartu prakerja. 

Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat menekan angka pengangguran 

terlebih lagi di masa pandemi dan dapat membantu dalam membentuk kualitas 

tenaga kerja yang unggul dan maju. 

  Tidak hanya itu anggaran kartu prakerja diperbesar oleh pemerintah yang 

tadinya Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Anggaran tersebut akan disalurkan 

kepada penerima kartu prakerja dengan nilai bantuan sebesar Rp3.550.000 setiap 

orangnya. Bantuan ini terdiri dari biaya pelatihan kerja sebesar Rp1.000.000 

dalam bentuk non tunai yang tidak dapat diuangkan karena hanya dapat 

digunakan untuk membeli pelatihan saja dan bantuan berupa dana insentif pasca 

pelatihan sebesar Rp2.550.000 (Ammurabi, 2020).  

  Anggaran yang telah diubah turut membuat skema program kartu prakerja 

mengalami perubahan. Awalnya fokus program ditujukan bagi masyarakat 

pengangguran yang sedang mencari pekerjaan dan bagi lulusan Perguruan Tinggi 

maupun di tingkat SMA/SMK, tetapi setelah mempertimbangkan kondisi 

ekonomi yang semakin merosot saat ada COVID 19 maka kartu prakerja 

dialihkan menjadi semi bantuan sosial dan perubahan sasaran penerima program 

tersebut difokuskan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja 
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(PHK), para pelaku usaha yang terdampak Covid 19 dan bagi pekerja atau sedang 

mencari pekerjaan yang berkeinginan untuk meningkatkan keterampilan kerjanya 

(Kemenko Perekonomian, 2020). Meski mengalami perubahan sasaran tetapi 

fokus tujuan utama program kartu prakerja yang diberikan tetap berjalan dan 

diyakini mampu meningkatkan skill penerima kartu prakerja karena pemerintah 

telah bekerja sama dengan pihak swasta dan menghadirkan lembaga-lembaga 

pelatihan di platform digital ternama seperti Ruangguru, Tokopedia, Bukalapak, 

Skillacademy, Sisnaker dan lain-lain. 

  Pelatihan kerja sangat dibutuhkan mengingat model pelatihan terus 

berkembang dengan pesat sesuai dengan kebutuhan belajar dan tantangan dalam 

menghadapi transformasi internet dan teknologi saat ini. Menurut Maslow terkait 

hierarki kebutuhan manusia bahwa manusia memiliki beberapa tingkatan 

kebutuhan diantaranya ialah kebutuhan manusia untuk mengembangkan diri. 

Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melalui pendidikan yang tinggi atau 

mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kebutuhan pekerjaan yang 

diminta saat ini. Pelatihan dianggap penting karena jika masyarakat menganggur 

dalam jangka panjang dan belum mendapatkan pekerjaan maka dikhawatirkan 

mereka akan kehilangan kemampuan dan keterampilan kerjanya (Priyono & 

Ismail, 2012). Menjawab tantangan tersebut, Kartu Prakerja kemudian 

memberikan biaya pelatihan dengan harapan masyarakat berkeinginan memiliki 

dan meningkatkan keterampilan kerjanya. 

  Selain mendapatkan program pelatihan kerja, pemberian insentif juga 

diberikan kepada penerima kartu prakerja. Menurut Pangabean (2002:93) insentif 
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didefinisikan sebagai bentuk imbalan atau upah tambahan kepada pekerja atau 

karyawan agar dapat mendorong mereka bekerja dengan meningkatkan 

produktivitasnya (Farida & Hartono, 2016). Insentif dalam kartu prakerja 

awalnya diberikan agar penerima memanfaatkannya sebagai penunjang dalam 

mencari pekerjaan atau digunakan sebagai modal untuk membuka usaha, tetapi 

karena Covid 19 dan terjadi perubahan skema kartu prakerja maka insentif 

dialihkan menjadi semi bantuan sosial agar mereka tetap menjaga daya belinya di 

tengah pandemi. 

  Pengetahuan juga berperan penting terhadap jalannya program yang akan 

diterima karena terdapat fasilitas pelatihan dan pemberian insentif. Drucker (1993) 

mengatakan bahwa pengetahuan pekerja merupakan suatu tingkatan kemampuan 

khusus yang dimiliki oleh seseorang yang kemudian menerapkannya dalam 

pekerjaan atau digunakan dalam menyelesaikan permasalahan (Anwar, 2015). 

Untuk itu pelatihan diberikan agar setiap individu diharapkan mampu 

mendapatkan pengetahuan yang baru dan dapat meningkatkan keterampilan 

kerjanya. Pemanfataan insentif juga turut mempengaruhi pengetahuan penerima 

jika penerima memiliki pengetahuan yang baik setelah mengikuti pelatihan maka 

mereka akan cenderung memanfaatkan insentif tersebut ke arah yang lebih 

produktif sehingga hal tersebut dapat mendorong produktivitas kerja masing-

masing. 

  Peningkatan kualitas dan produktivitas kerja terhadap angkatan kerja 

dibutuhkan agar diharapkan mereka terserap menjadi tenaga kerja. Serapan 

tenaga kerja sendiri merupakan kondisi dimana terdapat pekerja dan orang yang 
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terserap ke dalam lapangan pekerjaan (Muhdar, 2015). Agar dapat terserap 

menjadi tenaga kerja, maka seseorang memerlukan kemampuan dan keterampilan 

kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan saat ini. Hal ini sejalan dengan konsep 

human capital bahwa secara teori kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari 

kemampuan skill yang dimiliki. Pengetahuan dan keterampilan kerja yang baik 

akan berkontribusi dalam suatu pekerjaan sehingga akan turut meningkatan 

pertumbuhan ekonomi suatu negara (Sugala, 2017). Human Capital menurut 

Becker (1993) adalah sebuah bentuk investasi yang dilakukan oleh pemerintah 

dalam suatu negara yang dapat berupa bentuk pendidikan, pelatihan, perawatan 

medis dan lain sebagainya. Becker mengungkapkan bahwa pendidikan dan 

pelatihan merupakan investasi paling penting untuk pengembangan sumber daya 

manusia.  

  Kota Makassar menjadi kota yang paling banyak memiliki penerima 

manfaat kartu prakerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa kota Makassar 

menjadi daerah yang terbanyak menerima program kartu prakerja yakni sebesar 

8.538 orang dalam 3 gelombang pertama yang telah diadakan. 

Tabel 1.2 Data Kelulusan Kartu Prakerja Per-Kabupaten/Kota 

 

No. Kab/Kota Gel. I Gel. II Gel. III Total 

1. Selayar 84 212 115 411 

2. Bulukumba  185 349 369 903 

3. Bantaeng 77 162 176 415 

4. Jeneponto 144 278 220 642 

5. Takalar 201 285 245 731 
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6. Gowa 661 1104 799 2.564 

7. Sinjai 147 322 298 767 

8. Maros 271 424 356 1.051 

9. Pangkep 178 326 264 768 

10. Barru 113 235 124 472 

11. Bone 249 434 366 1.049 

12. Soppeng 123 156 151 430 

13. Wajo 146 234 197 577 

14. Sidrap 64 146 108 318 

15. Pinrang 170 433 270 873 

16. Enrekang 67 131 103 301 

17. Luwu 106 236 205 547 

18. Tator 41 92 53 186 

19. Lutra 79 144 114 337 

20. Lutim 113 164 145 422 

21. Torut 36 97 53 186 

22. Makassar 2.147 3.438 2.953 8.538 

23.  Pare-Pare 169 259 226 654 

24. Palopo 132 261 205 598 

 Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, 2020 

   Banyaknya penerima Kartu Prakerja di Kota Makassar karena berdasarkan 

fakta bahwa Kota Makassar juga memiliki tingkat pengangguran terbuka yang 

tertinggi diantara kota dan kabupaten lain sehingga sangat wajar jika penerima 

kartu prakerja paling banyak diterima oleh warga kota Makassar. Gubernur 

Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah juga menganggap bahwa program dari 

pemerintah ini dapat menanggulangi permasalahan pengangguran yang terjadi 

akibat Covid 19 karena diprioritaskan bagi korban PHK, pekerja yang menurun 

pendapatannya dan bagi pelaku usaha kecil menengah.  
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   Oleh karena itu Program Kartu Prakerja meski telah mengalami perubahan 

skema selama pandemi Covid 19 dengan menjadi semi bantuan sosial akan tetapi 

fokus utama dari program ini yaitu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan 

kerja baru dari pelatihan yang diikuti serta pemanfaatan insentif tetap diharapkan 

mereka akan mampu kembali bekerja. Dengan seperti itu tingkat serapan tenga 

kerja juga ikut terjadi. Namun banyak yang menilai bahwa Program Kartu 

Prakerja tidak relevan diterapkan di masa pandemi Covid 19 dan hanya 

mengurangi tujuan utama pemanfaatan program tersebut. Kartu Prakerja juga 

dinilai tidak tepat sasaran dan banyak pengangguran yang tidak mendapatkan 

program tersebut meski telah beberapa kali mendaftarkan diri. Merujuk pada 

permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis ingin mengangkat 

penelitian terkait permasalahan diatas dengan mengangkat judul “Pengaruh 

Pelatihan Dan Insentif Terhadap Pengetahuan Dan Serapan Tenaga Kerja 

Pada Penerima Kartu Prakerja Di Kota Makassar”. 

B. Rumusan Masalah 

 Terdapat rumusan masalah yang akan dilakukan di dalam penelitian ini, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Apakah pelatihan memengaruhi pengetahuan penerima kartu prakerja di kota 

Makassar? 

2. Apakah pemberian insentif memengaruhi pengetahuan penerima kartu 

prakerja di kota Makassar? 

3. Apakah pengetahuan penerima kartu prakerja berpengaruh terhadap serapan 

tenaga kerja di kota Makassar? 
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4. Apakah pelatihan memengaruhi serapan tenaga kerja di kota Makassar? 

5. Apakah pemberian insentif memengaruhi serapan tenaga kerja di kota 

Makassar? 

6. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap serapan tenaga kerja di kota 

Makassar melalui pengetahuan penerima kartu prakerja sebagai variabel 

intervening? 

7. Apakah pemberian insentif berpengaruh terhadap serapan tenaga kerja di kota 

Makassar melalui pengetahuan penerima kartu prakerja sebagai variabel 

intervening? 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

   Ruang lingkup merupakan wilayah penelitian yang dibatasi oleh kondisi-

kondisi tertentu. Adapun ruang lingkup penelitian yaitu masyarakat alumni 

penerima manfaat program kartu prakerja di kota Makassar. 

D. Hipotesis 

1. Hubungan Pelatihan Terhadap Pengetahuan Penerima Kartu Prakerja 

di Kota Makassar 

   Pelatihan merupakan suatu kegiatan yang menambah pengetahuan dan 

keterampilan kerja seseorang. Pelatihan biasanya dilaksanakan oleh badan 

penyelenggara pelatihan maupun pemerintah dan hal ini dianggap penting karena 

tujuan dari mengikuti pelatihan ialah agar setiap individu baik yang berstatus 

bekerja maupun yang sedang menganggur dapat memperoleh tambahan 

pengetahuan, keterampilan dan perubahan perilaku agar semakin produktif  

(Nadeak, 2019: 4).  
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   Hasil penelitian terkait strategi sumber daya manusia di masa pandemi 

menyatakan bahwa kegiatan Upskilling Digital dapat menambah pengalaman dan 

pengetahuan pekerja dalam berpikir dan bertindak dalam menghadapi 

transformasi digital yang berkembang pesat dari waktu ke waktu. Upskilling 

digital ialah kegiatan pembelajaran dalam menggunakan perangkat baru yang 

digunakan dalam bekerja. Upskilling digital dilakukan dengan meningkatkan 

training atau learning tools agar mendorong peningkatan tenaga kerja yang 

terampil. Hal ini menunjukkan bahwa upskilling atau pelatihan dapat menambah 

pengetahuan seseorang dalam bekerja. 

H1 : Pelatihan berpengaruh positif terhadap pengetahuan penerima 

kartu prakerja di kota Makassar 

2. Hubungan Pemberian Insentif Terhadap Pengetahuan Penerima Kartu 

Prakerja di Kota Makassar 

   Insentif merupakan suatu hal yang dapat mendorong seseorang lebih 

bersemangat dalam mengerjakan sesuatu baik berupa uang maupun non uang. 

Penerima kartu prakerja akan mendapatkan insentif setelah mengikuti pelatihan 

dengan total sebanyak dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah yang dapat 

dimanfaatkan sebagai penunjang bagi mereka untuk mencari kerja atau sebagai 

modal dalam membuka usaha. Akan tetapi karena wabah pandemi Covid 19, 

maka insentif kartu prakerja dialihkan menjadi semi bantuan sosial dan dapat 

digunakan oleh penerima sebagai biaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal ini 

dikhawatirkan aspek manfaat dari pelatihan untuk mendapatkan pengetahuan 
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keterampilan kerja menjadi terabaikan karena tidak didukung dengan pemanfaatan 

insentif yang baik. 

   Seorang ahli pemikir ekonomi yang mendorong tingkat pendidikan dan 

pelatihan yakni Robert M. Solow mengatakan bahwa ketika seseorang 

mendapatkan pengetahuan melalui pendidikan maupun pelatihan, maka mereka 

memiliki pemikiran rasional dalam berpikir terutama dalam bertindak dan 

mengambil keputusan (Atmanti, 2005). Maka diasumsikan bahwa setiap insentif 

yang diberikan akan dimanfaatkan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh 

peserta yang telah menyelesaikan pelatihannya. 

 H2 : Insentif berpengaruh positif terhadap pengetahuan penerima kartu 

prakerja di Kota Makassar  

3. Hubungan Pengetahuan Penerima Kartu Prakerja terhadap Serapan 

Tenaga Kerja 

 Dalam konsep human capital dikatakan bahwa manusia pada dasarnya 

memiliki suatu kemampuan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan 

dan keterampilan bisa didapatkan melalui pendidikan, kursus, pelatihan sehingga 

manusia menjadi sumber mendasar dalam mendorong produktifitas suatu 

perekonomian negara (Nurkholis, 2018). Hasil studi penelitian sebelumnya yang 

mengadakan pelatihan dalam rangka untuk penguasaan internet teknologi bagi 

ibu-ibu rumah tangga dalam berwirausaha yang berbasis online ternyata 

mendapati peserta pelatihan dapat beradaptasi dengan aplikasi digital yang 

berbasis online seperti gofood dan membuat pekerjaannya lebih produktif di masa 
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pandemi setelah mendapatkan pembekalan pelatihan dan pengetahuan baru yang 

dapat dipraktikkan (Lestari, dkk, 2021).  

 Seseorang yang mengikuti pelatihan akan mendapatkan pengetahuan yang 

luas terkait keterampilan kerja dan dapat terserap menjadi tenaga kerja. 

Pengetahuan yang didapatkan setelah mengikuti pelatihan oleh penerima kartu 

prakerja diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan keterampilan mereka 

sehingga akan berpengaruh pada kondisi serapan tenaga kerja. 

H3 : Pengetahuan penerima kartu prakerja berpengaruh positif 

terhadap serapan tenaga kerja 

4. Hubungan Pelatihan terhadap Serapan Tenaga Kerja di Kota Makassar 

   Munculnya COVID 19 membuat skema kartu prakerja dialihkan menjadi 

semi bantuan sosial meski fokus utama yaitu pemberian pelatihan tetap berjalan 

agar penerima kartu prakerja dapat memiliki pekerjaan. Direktur Eksekutif 

INDEF, Taufik Ahmad masih meragukan efektivitas program kartu prakerja 

dalam memberikan pelatihan. Pasalnya saat pandemi seperti ini, banyak 

perusahaan yang menutup aktivitasnya sehingga lapangan kerja yang tersedia juga 

sedikit dan menyebabkan jumlah permintaan akan tenaga kerja ikut menurun. 

   Namun kebijakan terhadap pengembangan keterampilan kerja perlu 

menjadi perhatian oleh setiap pemerintah di suatu negara. International Labour 

Organization menyatakan bahwa pemerintah dalam suatu negara perlu melakukan 

pendanaan pelatihan atau membiayai pelatihan dengan beberapa alasan yaitu 

diantaranya terdapat fakta bahwa tidak semua setiap individu memiliki modal 

untuk mengikuti pelatihan dan saat ini banyak perusahaan yang telah memutuskan 
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untuk langsung memperkerjakan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh 

perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tidak lagi mengeluarkan anggaran untuk 

mengadakan pelatihan kepada pekerjanya (West, 2019). Jadi pelatihan diadakan 

agar membantu pengangguran mendapatkan pekerjaan dan anak muda yang 

memasuki usia tenaga kerja telah siap untuk memperoleh pekerjaan. 

  H4 : Pelatihan berpengaruh positif terhadap serapan tenaga kerja di 

Kota Makassar 

5. Hubungan Pemberian Insentif terhadap Serapan Tenaga Kerja di Kota 

Makassar 

   Istilah insentif pada umumnya digunakan dalam suatu perusahaan yang 

merupakan kompensasi atau reward kepada karyawannya sebagai bentuk 

apresiasi atas prestasi kerjanya tetapi tidak menutup juga diperuntukkan bagi 

pengangguran. Penelitian sebelumnya dilakukan untuk mengetahui variabel 

insentif dan variabel jaminan sosial tenaga kerja apakah berpengaruh terhadap 

produktivitas karyawan, maka hasil penelitian mendapati bahwa terdapat 

pengaruh secara simultan dan signifikan. Artinya variabel insentif dan pemberian 

jaminan sosial dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktifitas 

kerja karyawan. 

   Sedangkan konsep insentif bagi pengangguran telah diterapkan di berbagai 

negara seperti Brazil dan Argentina dengan memakai skema asuransi 

pengangguran. Kontribusi asuransi pengangguran diberikan untuk proses 

pemulihan ekonomi dengan membantu para pencari kerja memilih pekerjaan 

sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya (Velasquez, 2010). Pengangguran 
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tidak akan berada dalam rentang waktu yang sangat panjang ketika mendapatkan 

insentif karena menjamin mereka untuk tetap memenuhi kebutuhannya hingga 

sampai kembali bekerja. Dengan demikian, insentif berpotensi membantu pekerja 

untuk mempertahankan produktivitas kerjanya dan membantu pengangguran 

untuk dapat kerja kembali. 

  H5 : Insentif berpengaruh positif terhadap serapan tenaga kerja di Kota 

Makassar 

6. Hubungan Pelatihan terhadap Serapan Tenaga Kerja Melalui 

Pengetahuan Penerima Kartu Prakerja sebagai variabel intervening di Kota 

Makassar 

   Teori Human Capital yang dikembangkan oleh Gary S. Becker, 

berinvestasi terhadap manusia sangat penting agar manusia memiliki kualitas dan 

dapat terserap ke dalam pasar kerja. Membentuk manusia yang berkualitas bisa 

dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Ketika seseorang mengenyam 

pendidikan yang tinggi dan mengikuti pelatihan keterampilan kerja maka 

diasumsikan mereka akan mendapatkan tingkat penghasilan yang tinggi ketika 

bekerja dibanding yang tidak sama sekali (Atmanti, 2005). Sehingga dalam teori 

tersebut diasumsikan bahwa pengetahuan yang didapatkan melalui pendidikan dan 

pelatihan maka setiap individu akan berpotensi terserap menjadi tenaga kerja. 

H6: Pelatihan berpengaruh positif terhadap serapan tenaga kerja di 

Kota Makassar melalui pengetahuan penerima kartu prakakerja sebagai 

variabel intervening. 
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7. Hubungan Pemberian Insentif terhadap Serapan Tenaga Kerja Melalui 

Pengetahuan Penerima Kartu Prakerja sebagai variabel intervening di Kota 

Makassar 

   Pemanfataan insentif akan turut mempengaruhi pengetahuan penerima jika 

penerima memiliki pengetahuan yang baik setelah mengikuti pelatihan maka 

mereka akan cenderung memanfaatkan insentif tersebut ke arah yang lebih 

produktif sehingga hal tersebut dapat mendorong produktivitas kerja masing-

masing. Hasil studi sebelumnya mengatakan bahwa pelatihan kartu prakerja tidak 

berdampak secara signifikan tetapi insentif dapat membantu pekerja maupun 

pengangguran agar dapat bertahan hidup selama pandemi (Ginting & Herdiyana, 

2020). Setidaknya insentif yang diberikan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan 

dan pengangguran akan memenuhi kebutuhannya sampai mereka mendapatkan 

pekerjaan. 

  H7: Insentif berpengaruh positif terhadap serapan tenaga kerja di Kota 

Makassar melalui pengetahuan penerima kartu prakerja  sebagai variabel 

intervening.  

E. Definisi Operasional 

 Penelitian ini menggunakan variabel bebas, variabel terikat dan variabel 

intervening. Berikut definisi operasional dalam penelitian ini : 

Tabel 1.3 

Definisi Operasional dan Indikator Variabel 

 

Variabel Indikator 

Pelatihan (X1) merupakan suatu Indikator variabel pelatihan menurut 
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kegiatan yang bertujuan untuk 

mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan kerja seseorang. 

Kirkpatrick : 

1. Reaksi peserta 

2. Hasil Pembelajaran 

3. Perubahan Perilaku  

4. Hasil akhir 

Insentif (X2) merupakan suatu bentuk 

kompensasi atau reward baik berupa 

materi maupun non material sebagai 

dorongan untuk menambah semangat 

dan motivasi serta meningkatkan 

produktivitas kerjanya. 

Pertimbangan pemberian insentif 

Menurut Sofyandi (2008:167) : 

1. Besaran insentif 

2. Kesusaian Insentif 

3. Ketepatan 

4. Kecepatan 

Pengetahuan (Y1) merupakan 

informasi yang diketahui dan 

didapatkan terkait program kartu 

prakerja yakni pelatihan yang telah 

diikuti dan pemanfaatan insentif setelah 

mengikuti pelatihan 

Faktor yang memengaruhi 

pengetahuan menurut Tejo Adi 

Setiawan (2016), antara lain : 

1. Intelegensi 

2. Emosi 

3. Kepercayaan 

4. Pengalaman pribadi 

5. Pembelajaran 

6. Media massa 

Serapan Tenaga Kerja (Y2) adalah 

seseorang yang menjadi tenaga kerja 

dan bekerja dalam suatu unit usaha 

Tenaga kerja yang dapat terserap 

menurut Sitanggang dan Nachrowi 

memiliki ciri, diantaranya: 
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tertentu atau terserap di berbagai 

lapangan pekerjaan. 

1. Tenaga kerja siap bekerja 

2. Tenaga kerja terampil 

F. Kajian Pustaka 

  Sebagai gambaran dasar dan rujukan utama dalam penelitian ini, adapun 

berbagai penelitian terkait program kartu prakerja antara lain: 

Tabel 1.4 

Kajian Pustaka 

 

No. Nama Judul Hasil 

1 Riana 

Listiana Devi 

(2020) 

“Faktor Penentu 

Keputusan 

Mengikut 

Pelatihan 

Daring pada 

Wanita Pemilik 

Kartu Prakerja“ 

Hasil penelitian mengatakan bahwa 

keempat variabel yang meliputi budaya, 

sosial, pribadi dan teknologi secara 

parsial dan simultan berpengaruh 

terhadap keputusan mengikuti pelatihan 

daring pada wanita pemilik Kartu 

Prakerja. 

2 Dandy 

Rafitrand 

(2020) 

“Program Kartu 

Prakerja: 

Tantangan 

Implementasi di 

Masa Pandemi  

COVID 19 dan 

Sesudahnya“ 

Hasil penelitian menyimpulkan Kartu 

Prakerja berpotensi memperbaiki 

kondisi ketenagakerjaan karena lebih 

melibatkan sektor swasta dalam 

pemanfaatan teknologi tetapi perlumya 

penekanan kepada peserta penerima 

untuk berkomitmen dan wajib dalam 
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mengikuti pelatihan alih-alih hanya 

untuk mendapatkan insentif.  

 Yasserina 

dan Palupi 

(2020) 

“Analisis Cost 

and Effectivity 

Program Kartu 

Prakerja di 

Indonesia“ 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

program Kartu Prakerja layak 

dijalankan tetapi dengan memilih 

alternatif lain yaitu menjalankan 

program dengan hanya fokus pada 

pemberian pelatihan vokasi melalui 

pengembangan skilling, upskilling dan 

reskilling saja tanpa memberikan dana 

insentif bagi peserta Kartu Prakerja. 

 Yoshua 

Consuello 

(2020) 

“Analisis 

Efektivitas 

Kartu Pra-Kerja 

di Tengah 

Pandemi Covid-

19“ 

Peneliti mengatakan bahwa program 

Kartu Prakerja harus dikaji ulang oleh 

para pengambil kebijakan. Kartu 

Prakerja di rasa tidak tepat 

dilaksanakan di masa pandemi. Hal ini 

karena masyarakat lebih membutuhkan 

bantuan dana sosial secara langsung. 

Pelatihan yang diberikan juga dinilai 

tidak dapat memberikan manfaat bagi 

penerima karena tidak semua 

pengangguran bisa mengaksesnya 

secara online. 
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 Tomi 

Predianto 

dan 

Khoirurrosyi

din (2020) 

“Mengkaji 

Upaya 

Pemerintah 

Melalui 

Program Kartu 

Prakerja dalam 

Perspektif 

Pemberdayaan 

di Masa 

Pandemi Covid-

19“ 

Hasil penelitian ini mengatakan bahwa 

program Kartu Prakerja seharusnya 

tepat dalam memberikan sasaran 

penerima program tersebut terutama 

diberikan kepada masyarakat yang 

harus diberdayakan seperti masyarakat 

yang latar belakang ekonomi dan 

pendidikannya rendah. Menurut peneliti 

program ini harus dikaji ulang oleh 

pemerintah agar efektivitas dari 

program Kartu Prakerja dapat dirasakan 

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui pengaruh pelatihan terhadap pengetahuan penerima kartu 

prakerja di kota Makassar. 

b. Mengetahui pengaruh pemberian insentif terhadap pengetahuan penerima 

kartu prakerja di kota Makassar. 

c. Mengetahui pengaruh pengetahuan penerima kartu prakerja terhadap serapan 

tenaga kerja di kota Makassar. 

d. Mengetahui pengaruh pelatihan kartu prakerja terhadap serapan tenaga kerja 

di kota Makassar. 

e. Mengetahui pengaruh pemberian insentif kartu prakerja terhadap serapan 

tenaga kerja di kota Makassar. 
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f. Mengetahui pengaruh pelatihan terhadap serapan tenaga kerja melalui 

pengetahuan penerima kartu prakerja di kota Makassar. 

g. Mengetahui pengaruh pemberian insentif terhadap seraapan tenaga kerja 

melalui pengetahuan penerima kartu prakerja di kota Makassar. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

tambahan wawasan yang baru bagi mahasiswa. 

b. Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan terhadap pengambilan keputusan kebijakan terkait penelitian 

tersebut. 

c. Kepada masyarakat diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

memberikan tambahan pengetahuan terkait program Kartu Prakerja yakni 

pelatihan atau training yang dapat diikuti untuk meningkatkan keterampilan 

kerja dan pemberian insentif untuk dimanfaatkan ke arah yang lebih produktif. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengangguran  

  Pengangguran merupakan masalah sosial yang dialami oleh setiap negara. 

Secara umum definisi pengangguran adalah orang–orang yang berada dalam 

kategori angkatan kerja dari rentang usia 15–64 tahun dan mereka tidak memiliki 

pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan (Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia Indonesia, 2017). Dalam ilmu demografi, pengangguran ialah orang 

yang berstatus sedang mencari pekerjaan dan termasuk ke dalam kelompok 

penduduk angkatan kerja (Basrowi, dkk, 2018: 1). Menurut Mankiw, 

pengangguran pada umumya terjadi disebabkan karena sedikitnya lapangan 

pekerjaan yang tersedia sedangkan hal ini tidak seimbang dengan tingginya 

penawaran dari para pencari kerja serta disisi lain pengangguran juga terjadi 

karena didasari oleh keinginan pengangguran yang sangat selektif dalam memilih 

pekerjaan sedangkan keahlian yang dimiliki sangat rendah (Sugianto & Permadhy, 

2020). Terdapat teori yang berhubungan dengan pengangguran yaitu di masa 

klasik yang dipelopori oleh Adam Smith. Aliran klasik meyakini bahwa kegiatan 

perekonomian seluruhnya diserahkan kepada kekuatan pasar yang lebih dikenal 

dengan sistem mekanisme pasar. Mekanisme pasar dinilai akan mencapai 

keseimbangan termasuk tenaga kerja akan digunakan secara penuh (full employed).  

  Kaum klasik percaya jika dalam suatu pasar tidak diperlukan intervensi 

dari pemerintah karena pasar diasumsikan akan terus mencapai titik 

keseimbangannya atau ekuilibrium. Semua sumber daya yang ada seperti tenaga 
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kerja akan digunakan secara penuh dan tidak akan ada yang namanya 

pengangguran. Pendapat diatas kemudian juga disetujui oleh Jean Baptiste Say 

dalam Hukum Say yang menyatakan “Supply creates its own demand”, 

maksudnya ialah setiap penawaran yang diberikan ke dalam pasar pasti akan 

tercipta permintaan didalamnya sehingga ekonomi akan terus menuju pada 

keseimbangan dan terus mencapai full employment (Faruq & Edi, 2017). 

  Namun aliran klasik ini tidak bertahan lama karena kemudian dibantah 

oleh Keynes. Setelah masa klasik berakhir, Keynes sebagai pemikir ekonom pada 

waktu itu berpendapat bahwa pengangguran akan selalu terjadi. Hal yang perlu 

dilakukan ialah perlunya intervensi atau campur tangan langsung dari pemerintah 

untuk mengatasi permasalahan pengangguran. Campur tangan pemerintah disini 

seperti menjalankan pengeluaran belanja negara dimana diharapkan akan 

mencapai full employment. 

1. Jenis-Jenis Pengangguran  

Pengangguran terbagi atas dua bagian yaitu pengangguran berdasarkan 

sifatnya dan pengangguran berdasarkan penyebabnya (Aji, 2018). Penjelasan 

selanjutnya akan diuraikan dibawah ini: 

a.  Pengangguran Siklis 

  Pengangguran siklis ialah pengangguran akibat adanya perubahan dalam 

aktivitas perekonomian. Misalnya terjadi perubahan antara permintaan dan 

penawaran  terhadap barang. Hal ini akan berdampak pada pekerja dan terjadinya 

pengurangan dalam proses produksi dan berdampak juga pada berkurangnya 

permintaan akan barang. 



26 
 

 

b. Pengangguran Struktural 

 Pengangguran yang terjadi disebabkan karena ada perubahan dalam 

struktur ekonomi. Seperti misalnya perubahan aktivitas ekonomi dari sektor 

pertanian beralih menjadi sektor industri yang dipenuhi oleh teknologi dan mesin. 

Kemudian menyebabkan pekerja yang dulunya bekerja di sektor pertanian tidak 

dapat bekerja pada sektor industri tersebut dikarenakan  kekurangan keterampilan 

kerja dan sulit beradaptasi dengan perubahan tersebut. 

c. Pengangguran Friksional 

 Pengangguran yang terjadi disebabkan karena adanya kesenjangan antara 

pencari kerja dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Kesenjangan ini berupa 

jarak, informasi dan waktu. 

d. Pengangguran Musiman 

 Orang-orang yang akan menjadi pengangguran di musim tertentu dan akan 

memiliki pekerjaan di musim tertentu pula. Seperti para petani yang akan menjadi 

pengangguran apabila telah selesai masa menanam padi dan menunggunya dalam 

waktu tertentu dan tidak dibarengi dengan pekerjaan sampingan lainnya. 

e. Pengangguran Volunteer 

  Pengangguran yang juga disebut dengan pengangguran sukarela ini 

merupakan orang-orang yang memilih untuk tidak bekerja karena disebabkan 

sesuatu hal lain seperti misalnya sedang mendapatkan harta warisan atau sedang 

mengalami masa kehamilan sehingga memilih untuk berhenti bekerja. 

f. Pengangguran Teknologi 
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 Pengangguran yang diakibatkan adanya pergeseran permintaan tenaga 

kerja yang mengikuti kemajuan teknologi yang dimana dipenuhi oleh mesin 

sehingga tenaga kerja yang berupa manusia harus digeser oleh tenaga kerja dalam 

bentuk mesin. 

 Sedangkan pengangguran berdasarkan sifatnya dibagi menjadi beberapa, 

diantaranya yaitu : 

a. Pengangguran Terbuka 

 Pengangguran terbuka merupakan penduduk yang sama sekali tidak 

memiliki pekerjaan dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, 

tidak bekerja karena tidak adanya keinginan untuk bekerja atau tidak cocok antara 

pekerjaan yang tersedia dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh 

penganggur. 

b. Pengangguran Setengah Menganggur 

 Setengah pengangguran yang dimaksud adalah orang yang tetap memiliki 

pekerjaan tetapi jam kerja operasionalnya di bawah jam kerja normal biasanya 

yaitu kurang dari 35 jam selama satu minggu. 

c. Pengangguran Terselubung 

 Pengangguran ini ialah mereka yang bekerja namun tidak maksimal 

dikarenakan tidak terlalu dibutuhkan dalam pekerjaannya. 

2. Penyebab dan Dampak Terjadinya Pengangguran 

 Pengangguran biasanya meningkat disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti transformasi teknologi yang semakin masif namun masih banyak yang 

belum dapat beradaptasi dengan hal tersebut atau bisa juga disebabkan oleh 
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aktivitas perekonomian yang menurun. Pada umumnya pengangguran terjadi 

karena beberapa hal, diantaranya yaitu (Franita, 2016) : 

a. Terjadi peningkatan jumlah penduduk angkatan kerja setiap tahun sedangkan 

ketersediaan lapangan pekerjaan masih sangat terbatas. 

b. Ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan yang dimiliki dengan 

kebutuhan pekerjaan. 

c. Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh pengangguran dan tidak dapat 

menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.  

d. Pemerintah belum maksimal dalam memberikan pelatihan bagi pencari 

pekerja untuk meningkatkan softskill. 

  Sedangkan dampak yang diberikan atas peningkatan pengangguran 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Pendapatan nasioal negara menurun. 

b. Penerimaan negara dari sisi pajak penghasilan juga ikut menurun. 

c. Memberikan dampak secara psikologis yaitu penganggur akan merasa malu 

dengan status sosialnya sehingga timbul hasrat untuk menyakiti seseorang 

dan bertindak kejahatan. Seperti melakukan pencurian, perampokan dan 

sebagainya. 

d. Kurangnya investor yang akan masuk ke negara karena kurangnya tingkat 

konsumsi oleh masyarakat karena disebabkan banyaknya pengangguran yang 

tidak memiliki pendapatan sehingga hal ini akan berdampak pada jalannya 

pertumbuhan ekonomi. 
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3. Upaya Mengatasi Pengangguran 

   Berdasarkan hukum Okun yang dibawa oleh Arthur Melvin Okun  

menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan angka 

pengangguran dan sebaliknya ketika terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi 

maka akan angka pengangguran semakin meningkat (Astari, dkk, 2019). 

Kenyataan tersebut harus memerlukan campur tangan pemerintah selaku 

pemangku kebijakan pada suatu negara. Secara umum, ada beberapa cara untuk 

mengatasi pengangguran, diantaranya : 

a. Pemerintah perlu memperluas dan membuka lapangan pekerjaan. 

b. Melakukan sosialisasi dan bimbingan atas keterampilan tenaga kerja. 

c. Memaksimalkan lembaga Balai Latihan Kerja dalam meningkatkan 

keterampilan pekerja dan para pencari kerja. 

d. Memperbaiki tingkat taraf pendidikan.  

e. Pendayagunaan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja. 

f. Merangsang tingkat daya beli konsumen dengan mengarahkan permintaan 

masyarakat dalam membeli barang dan jasa sehingga aktivitas perekonomian 

dapat berputar dan kembali berjalan normal.  

g. Untuk mengatasi pengangguran struktural dengan mengadakan pelatihan bagi 

mereka yang siap untuk bekerja dan meningkatkan industri padat karya. 

B. Tenaga Kerja 

 Indonesia memiliki catatan laju pertumbuhan penduduk yang terus 

meningkat setiap tahun. Bertambahnya penduduk juga semakin meningkatkan 

jumlah penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja merupakan penduduk yang 
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sudah dapat bekerja di atas umur 15 tahun hingga 64 tahun. Secara garis besar 

penduduk usia kerja terdiri atas dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan 

kerja. Angkatan kerja adalah orang yang masuk ke dalam pekerjaan, sedang 

mencari pekerjaan atau sedang tidak memiliki pekerjaan/pengangguran sedangkan 

bukan angkatan kerja adalah yang tidak temasuk ke dalam angkatan kerja karena 

disebabkan oleh statusnya seperti sebagai ibu rumah tangga, seorang siswa atau 

mahasiswa, lansia dan lain sebagainya. 

 Tenaga kerja merupakan bagian dari aktivitas perekonomian yang sangat 

penting karena merekalah yang akan menjalankan tujuan pembangunan ekonomi 

negara. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 2 menyebutkan pengertian 

tenaga kerja adalah orang yang melakukan aktivitas pekerjaan dalam 

menghasilkan komoditas berupa barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan diri sendiri atau publik. Sedangkan ketenagakerjaan merupakan segala 

yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah 

bekerja. Secara umum tenaga kerja merupakan bagian dari sumber daya manusia 

yang bekerja dalam menghasilkan barang dan jasa sehingga memiliki nilai 

ekonomis dan memenuhi kebutuhan masyarakat  (Lilimantik, 2016). 

 Seorang tokoh ekonomi di zaman Yunani yaitu Plato mengatakan bahwa 

untuk menjadi model negara yang maju tergantung dari pembagian kerja yang 

dilakukan karena akan berdampak pada pembangunan kualitas manusia. Gagasan 

Plato tersebut memiliki konsep yang hampir mirip dengan Adam Smith terkait 

pembagian kerja namun perbedaannya ialah Adam Smith mengatakan jika 
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pembagian kerja dilakukan untuk memacu pertumbuhan output dan pembanguan 

ekonomi.  

 Menurut Adam Smith bahwa pertambahan penduduk berarti akan 

meningkatkan tenaga kerja dan dengan demikian permintaan dan perluasan pasar 

juga akan ikut terjadi.  Adam Smith berpendapat bahwa pembagian kerja perlu 

dilakukan agar tercipta spesialisasi kerja antar pelaku ekonomi. Spesialisasi kerja 

dapat mendorong produktivitas tenaga kerja yang ada sehingga pertumbuhan 

ekonomi juga semakin baik. Spesialisasi kerja atau pembagian kerja akan terjadi 

jika terdapat keahlian atau keterampilan khusus yang dimiliki dan mesin atau 

teknologi yang dimiliki dapat digunakan secara efisien saat melakukan proses 

produksi. Proses produksi yang dilakukan oleh tenaga kerja akan semakin 

menambah keperluan kebutuhan hidup penduduk dalam suatu negara untuk itu 

tenaga kerja harus mulai menekankan pentingnya memiliki keahlian pada bidang-

bidang tertentu tidak hanya satu bidang saja (Faruq & Edi, 2017).     

1. Kesempatan Kerja 

  Penduduk yang sangat besar berpotensi untuk menghasilkan tenaga kerja 

yang banyak pula. Namun hal ini tidak sejalan dengan Indonesia yang memiliki 

peningkatan jumlah penduduk setiap tahun dan menghasilkan angkatan kerja yang 

ikut meningkat namun tidak diikuti kesempatan kerja yang ada. Kesempatan kerja 

didefinisikan sebagai kondisi gambaran ketersediaan lapangan kerja yang diisi 

oleh pekerja. Kesempatan kerja terjadi karena didorong oleh aktivitas kegiatan 

ekonomi (produksi).  
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  Tingkat produksi akan meningkat jika permintaan akan suatu barang dan 

jasa meningkat. Selama proses produksi tentu membutuhkan tenaga kerja dalam 

mengelolanya dan kesempatan kerja akan terjadi karena permintaan tenaga kerja 

naik saat dibutuhkan selama proses produksi. Dengan demikian, kesempatan kerja 

juga dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja. Besarnya kesempatan kerja 

bergantung pada permintaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Semakin besar permintaan masyarakat akan produk pada perusahaan 

tersebut maka akan semakin luas kesempatan kerja yang disediakan. Seperti yang 

tertuang dalam isi UUD 1945 pada pasal 27 ayat 2 berbunyi :  “Tiap-tiap warga 

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Pasal ini 

mengandung arti bahwa setiap penduduk berhak atas dijaminnya mendapatkan 

pekerjaan agar dapat menghidupi kehidupannya. Artinya pemerintah Indonesia 

perlu melakukan upaya agar lapangan pekerjaan tersedia bagi penduduk sehingga 

mereka mampu memiliki pendapatan  (Maryanti, dkk 2017: 36).  

  Tenaga kerja memiliki beberapa kualifikasi, diantaranya sebagai berikut: 

a. Tenaga kerja berdasarkan penduduknya yaitu angkatan kerja baik pekerja 

maupun yang sedang mencari pekerjaan dan bukan angkatan kerja seperti ibu 

rumah tangga, anak yang masih menempuh pendidikan dan lansia.  

b. Tenaga kerja yang dilihat dari segi kualitasnya. Seperti tenaga kerja terdidik 

adalah mereka yang memiliki keahlian melalui menempuh pendidikan formal. 

Ada tenaga kerja terlatih ialah mereka yang juga memiliki keahlian namun 

terlebih dahulu dilalui dari pengalaman kerjanya seperti dokter. Sedangkan 

terdapat tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih yaitu tenaga kerja kasar yang 
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mengandalkan tenaga saja. Seperti buruh, kuli, pembantu rumah tangga, dan lain 

sebagainya.  

2. Permintaan Tenaga Kerja 

   Pada kegiatan produksi pasti membutuhkan tenaga kerja sebagai pelaksana 

proses produksi tersebut. Pihak perusahaan yang memproduksi barang tentu akan 

menjadi sebagai pihak penyedia kerja agar dapat melaksanakan proses 

produksinya. Pihak penyedia kerja dalam hal ini perusahaan akan memberikan 

kualifikasi tertentu yang sesuai dengan bidang yang akan dikerjakannya nanti 

kepada calon tenaga kerja. Setelah pihak perusahaan telah mendapatkan pekerja 

baru perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar gaji kepada mereka selaku 

tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja dari perusahaan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya : 

a. Kemajuan teknologi dalam negara.  

b. Jumlah barang yang dapat dihasilkan. 

c. Keuntungan atau profit yang dapat dihasilkan oleh perusahaan. 

d. Tingkat investasi perusahaan. 

3. Penawaran Tenaga Kerja 

 Penawaran tenaga kerja berada disisi orang yang sedang mencari 

pekerjaan. Para pencari pekerja akan mencari pekerjaan yang sesuai dengan 

kualifikasi yang dimiliki. Penawaran tenaga kerja juga dapat berubah mengikuti 

perkembangan zaman. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya : 

a. Perubahan selera pekerjaan 
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 Seiring dengan perkembangan zaman, orientasi masyarakat terhadap  

pekerjaan juga mulai meningkat. Seperti misalnya perempuan yang awalnya  

dipandang hanya cakap dalam mengurus rumah tangga saja namun saat ini  sudah 

banyak perempuan yang memiliki potensi dan juga punya orientasi dalam 

memasuki dunia kerja atau ingin memiliki karir kerja.  

b. Perubahan kesempatan alternatif 

 Penawaran tenaga kerja bergantung pada alternatif kesempatan kerja yang  

tersedia dalam pasar tenaga kerja. 

c. Migrasi 

  Migrasi atau perpindahan penduduk yang dilakukan akan menyebabkan  

terjadinya pergeseran tenaga kerja dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. 

4. Masalah Ketenagakerjaan 

 Angkatan kerja terus bertumbuh tetapi tidak dibarengi dengan penyediaan 

lapangan pekerjaan yang masih kurang. Angkatan kerja yang belum masuk ke 

dalam lapangan pekerjaan maka sementara akan menjadi pengangguran. Hal 

tersebut menjadi permasalahan yang cukup serius dan jika pengangguran semakin 

bertambah maka angka kemiskinan juga akan terus naik. Masalah ketenagakerjaan 

memang tidak pernah bisa dihindari, berikut beberapa permasalahan tenaga kerja 

yang ada di Indonesia, diantaranya: 

a. Rendahnya kualitas tenaga kerja 

  Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia yang bekerja sangat 

rendah, lulusan SD paling mendominasi. Tingkat pendidikan yang rendah juga 

ikut mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang ilmu pengetahuan dan 
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teknologi yang baru. Sehingga hal ini membuat produktivitas tenaga kerja di 

Indonesia juga sangat rendah.  

b. Jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja 

 Angkatan kerja yang semakin meningkat dalam suatu negara diharapkan akan 

menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun kenyataannya, angkatan kerja 

yang semakin bertambah tetapi tingkat ketersediaan kesempatan kerja justru 

sangat kurang. 

c. Sebaran tenaga kerja yang tidak merata 

 Rata-rata tenaga kerja yang paling banyak terdapat di pulau Jawa. Akibatnya 

di pulau Jawa banyaknya tingkat pengangguran karena hanya sedikit lapangan 

pekerjaan yang tersedia sedangkan di luar daerah pulau Jawa masih sedikit yang 

bekerja. 

d. Peningkatan Pengangguran 

Krisis yang dialami oleh suatu negara akan memberikan dampak terhadap 

sektor ketenagakerjaan yaitu akan menciptakan pengangguran yang baru. Seperti 

yang telah terjadi selama satu tahun belakang ini dimana sebuah Wabah pandemi  

COVID 19 meluluhlantakkan sektor perekonomian di seluruh dunia. Negara 

Indonesia sendiri telah terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja bagi pekerja 

atau karyawan dalam suatu perusahaan. Hal ini karena perusahaan banyak yang 

terkena dampak pandemi dan terpaksa berhenti untuk memproduksi barang dan 

jasa. Karyawan harus diberhentikan karena perusahaan tidak mampu lagi 

membayar upah atau gaji mereka. Akhirnya pengangguran menjadi semakin 

bertambah akibat peristiwa tersebut. 
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C. Serapan Tenaga Kerja 

 Secara teori, perekonomian yang terus tumbuh maka penyerapan tenaga 

kerja di berbagai sektor akan bertambah. Setiap pertumbuhan ekonomi yang naik 

sekitar 1 persen, maka tenaga kerja dapat terserap mencapai 400 ribu orang 

(Gatiningsih & Sutrisno, 2017). Todaro menyatakan bahwa penyerapan tenaga 

kerja merupakan kondisi penerimaan tenaga kerja dalam melakukan tugas 

pekerjaan atau suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan 

pekerjaan untuk siap diisi oleh para pencari kerja. Penyerapan tenaga kerja dapat 

terjadi di berbagai sektor perekonomian dan tingkat penyerapannya tergantung 

pada kondisi wilayah sektor. Sampai saat ini sektor yang menyerap tenaga kerja 

paling tinggi yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan besar dan eceran, dan 

sektor industri pengolahan. 

 Negara Indonesia memiliki tenaga kerja paling banyak terserap di sektor 

informal. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan pekerja rata-rata memiliki 

pendidikan rendah seperti hanya sampai tamat SD (Maryanti,dkk, 2017). Sulit 

bagi penduduk untuk bekerja di sektor formal jika tidak didukung dengan 

pengetahuan yang didapatkan melalui pendidikan dalam jangka panjang. 

Sitanggang dan Nachrowi memberikan ciri-ciri tenaga kerja sebagai berikut : 

a. Tenaga kerja yang siap bekerja 

  Tenaga kerja biasanya berada dalam pasar kerja dan siap untuk melakukan 

proses produk barang atau jasa. Maka dari itu perusahaan akan masuk ke dalam 

pasar tenaga kerja untuk mencari tenaga kerja yangs sudah siap dapat bekerja di 
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perusahaannya. Dengan begitu tenaga kerja akan terserap ke dalam lapangan kerja 

dan akan menerima gaji atau upah. 

a. Tenaga kerja terampil 

  Tenaga kerja yang terampil ialah orang yang memiliki potensi =yang sangat 

dibutuhkan dalam dunia kerja dan mereka diharapkan agar dapat mencapai tujuan 

dari suatu perusahaan.  

D. Pelatihan 

 Salah satu hal yang penting untuk membangun perekonomian Indonesia 

ialah dengan memperhatikan kualitas sumber daya manusianya. Dalam buku 

Manajemen Pelatihan dan Pengembangan mendefinisikan sumber daya manusia 

merupakan salah satu bagian dari faktor produksi yang memiliki potensi untuk 

digunakan dalam menjalankan suatu pekerjaan pada sebuah institusi, lembaga 

atau perusahaan. Lawrence H. Summers juga mengatakan bahwa seharusnya 

pemerintah melakukan kegiatan pelatihan bagi sumber daya manusia yang 

tersedia sehingga permintaan akan tenaga kerja tetap stabil. 

 Pelatihan dan pengembangan dilakukan agar manusia terus mengikuti dan 

beradaptasi atas pergeseran perubahan permintaan kerja (Nadeak, 2019). Pelatihan 

merupakan suatu cara untuk menciptakan lingkungan sumber daya manusia 

dimana individu memperoleh suatu kemampuan dan keahlian terhadap pekerjaan 

yang tersedia. Beberapa para ahli mendefinisikan pelatihan yang berbeda seperti 

menurut Simamora (2004) pelatihan adalah sebagai bagian dari proses dalam 

membentuk tingkatan kinerja dalam bekerja yang ditempuh melalui pembelajaran 

yang lebih dalam membahas terkait keahlian dan konsep. Sementara menurut 
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Gomes (2003), pelatihan merupakan sebuah usaha untuk memperbaiki 

kompetensi dan kinerja pekerja pada suatu pekerjaan tertentu. 

 International Labour Organization (ILO) menyatakan bahwa pelatihan 

merupakan sarana pengembangan kualitas pekerja maupun yang sedang mencari 

pekerjaan. Dengan begitu diharapkan sebagai angkatan kerja mereka 

menggunakan keterampilannya setelah mengikuti pelatihan dan dapat bekerja baik 

untuk memenuhi kebutuhan dirinya maupun untuk keperluan masyarakat. 

Pelatihan kerja dilakukan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan kerja 

seseorang yang telah memasuki usia produktif untuk bekerja (Afrina, dkk, 2019).  

 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja 

Nasional mendefinisikan pelatihan kerja sebagai sebuah proses kegiatan 

pembelajaran dan memberikan pemahaman tentang pengetahuan yang baru serta 

proses untuk meningkatkan produktivitas, sikap dan disiplin dalam bekerja bagi 

tiap individu atau karyawan. Pelatihan kerja pada umumnya ditujukan untuk 

meningkatkan keterampilan dan keahlian tertentu bagi pekerja atau karyawan 

yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaannya. Terdapat metode yang dapat 

dilakukan dalam pelatihan diantaranya sebagai berikut : 

1. On The Job Training 

Metode pengembangan dan pelatihan ini dilakukan dengan cara karyawan 

ikut kedalam proses pekerjaan dan mengamati pekerjaan lain yang sedang 

melakukan pekerjaannya serta mengobservasinya. Beberapa contoh dari On The 

Job Training diantaranya : 

a. Mentoring 
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 Kegiatan mentoring biasanya dilakukan oleh seseorang yang 

berpengalaman yakni senior dalam perusahaan tersebut dan bertindang sebagai 

role model bagi karyawan yang sedang mengikuti trainng. 

b. Perputaran posisi 

 Kondisi ini menempatkan karyawan di bidang atau departemen lain dan 

melakukan pekerjaan yang berbeda dari pekerjaan yang ia lakukan sehari-hari. 

c. Magang 

  Kegiatan pelatihan satu ini merupakan kegiatan proses pembelajaran yang 

disediakan oleh perusahaan atau instansi tertentu dengan belajar dari orang-orang 

lain yang lebih berpengalaman. 

2. Off The Job Training 

   Metode ini merupakan pendekatan yang dimana peserta yang mengikuti 

pelatihan akan menerima pembelajaran dari replikasi keadaan di suatu perusahaan 

atau instansi. Contohnya sebagai berikut : 

a. Role Play/Simulation. Metode simulasi ini dilakukan dengan menciptakan 

suatu peristiwa dan keadaan yang mendekati kenyataan atau versi duplikasinya. 

Metode ini cukup mengeluarkan biaya yang cukup banyak. 

b. In Class Training. Metode yang seting digunakan yaitu pelatihan dalam kelas. 

c. Vestibule Training. Pelatihan dilakukan oleh pelatih-pelatih khusus. 

d. Outbound/Team Work. Metode yang dilakukan dengan tujuan untuk 

penguatan dan membangun perilaku dan kerja sama dalam tim sehingga output 

dari pelatihan secara outbound dapat mempererat solid dari tim perusahaan. 

3. Prinsip dan Evaluasi Pelatihan 
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   Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan saat akan melakukan 

program pelatihan dan pengembangan, diantaranya : 

a. Terdapat umpan balik 

  Umpan balik atau feedback merupakan hal terpenting karena dengan adanya 

umpan balik maka kita bisa melihat sejauh mana peserta atau partisipan merespon 

materi yang diberikan saat mengikuti pelatihan baik itu dari segi komunikasi 

peserta dengan para trainers atau bentuk respon peserta dengan melihat kinerjanya 

setelah mengikuti pelatihan. 

b. Materi pelatihan yang bermakna  

 Kegiatan pelatihan dan pengembangan dapat dikatakan berjalan dengan  baik 

apabila kualitas materi pelatihan yang diberikan juga berkualitas. Untuk itu 

pentingnya merancang suatu pelatihan dengan sangat detail dan tahu akan  

kebutuhan peserta yang ingin diberi pelatihan. 

c. Perbedaan Individu 

 Setiap peserta pelatihan pasti memiliki pemikiran dan sikap yang berbeda-

beda. Dalam pemberian pelatihan perlunya diberi ruang diskusi kepada  peserta 

pelatihan agar dapat melihat bagaimana perbedaan sikap dan  pemikiran setiap 

peserta melalui diskusi yang diadakan. 

d. Pemberian contoh perilaku 

 Pelatih memberikan contoh kepada peserta pelatihan sehingga peserta 

pelatihan dapat menghargai dan mau mendengarkan dengan seksama dalam 

pelatihan. 

e. Pemberian motivasi 
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 Motivasi seorang karyawan pasti ada naik dan turunnya, untuk itu sangat 

penting menjaga motivasi karyawan agar tetap menjaga kualitas kinerjanya. 

   Adapun evaluasi pelatihan dan pengembangan yang harus dilakukan 

menurut Kirkpatrick, diantaranya : 

a. Reaksi peserta 

 Melihat reaksi peserta dilihat diakhir program pelatihan. Apakah peserta  

merasa puas terhadap pemberian materi pelatihan oleh pelatih, apakah peserta  

mendapatkan feel saat mengikuti seluruh sesi pelatihan dan merasakan  kegunaan 

dari materi pelatihan tersebut. 

b. Hasil pembelajaran 

 Evaluasi hasil dari pembelajaran dapat dilihat diakhir program pelatihan.  

Salah satu cara mengetahui apakah terjadi transfer knowledge kepada peserta atau 

belum yaitu dengan memberikan test baik secara lisan maupun tertulis. 

c. Perubahan perilaku 

 Perubahan ini dapat dilihat dengan melihat perilaku peserta pelatihan yang  

berubah akibat dampak dari mengikuti pelatihan. Seperti peserta setelah 

mengikuti pelatihan semakin meningkat motivasinya dan semakin bagus 

kinerjanya saat bekerja dengan orang lain. 

d. Hasil akhir 

 Hasil evaluasi program dan pelatihan yang telah diadakan apakah telah 

mencapai tujuan dari diadadakannya program tersebut.  
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E. Insentif  

   Pengertian insentif dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Garry Dessler 

yang mendefinisikan insentif sebagai insentif keuangan berupa imbalan yang 

diberikan kepada karyawan karena telah melebihi standar produksi yang 

ditetapkan. Susilo Maitoyo mengatakan bahwa insentif diberikan kepada 

karyawan dalam suatu perusahaan berdasarkan atas prestasi kerjanya (Evi, 2009).  

Sedangkan Heidjrachman berpendapat bahwa insentif merupakan bentuk motivasi 

kepada seseorang yang dinyatakan dalam bentuk uang.  

   Menurut Abi Sujak, insentif ialah suatu bentuk penghargaan atas dasar 

prestasi kerja seseorang sebagai pegawai atau karyawan dalam suatu perusahaan 

dan bentuk telah memberikan kontribusi pada organisasi. Menurut Andrew. F 

Sikula, insentif seperti sebuah reward yang diberikan agar memberikan dorongan 

motivasi kepada seseorang atas aktivitasnya atau pekerjaannya biasanya bertujuan 

agar individu menambah tingkat produktivitasnya (Gaol, 2014). 

1. Bentuk Insentif 

  Insentif dapat juga dikatakan sebagai bentuk penghargaan atau kompensasi 

kepada seseorang agar dapat mendorong mereka semakin menjadi lebih semangat 

dan inovatif dalam bekerja. Para tokoh pada masanya yaitu  Robbins and Judge 

(2015) menyatakan bahwa terdapat jenis reward atau penghargaan yang dinilai 

sebagai insentif dan terbagi atas dua yaitu penghargaan instrinsik dan 

penghargaan non instrinsik (Supartha & Sintaasih, 2017: 41) 

a. Penghargaan Intrinsik 
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 Penghargaan intrinsik ialah bentuk penghargaan yang diberikan bagi setiap 

orang yang diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Penghargaan ini diberikan atas 

hasil pekerjaan yang dilakukan kepada orang yang  mendapatkan insentif tersebut. 

Penghargaan diberikan karena beberapa hal  cakupan seperti dibawah ini: 

1) Banyak membuat keputusan partisipatif 

2) Mempunyai tanggung jawab yang lebih banyak 

3) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri 

4) Kebebasan memilih dalam bekerja lebih besar 

5) Mencari pekerjaan yang lebih menarik 

6) Terdapat perbadaan yang beragam 

b. Penghargaan Ekstrinsik 

 Penghargaan ekstrinsik dibagi lagi menjadi beberapa bagian dan masing-

masing dijelaskan seperti berikut: 

1) Kompensasi langsung yaitu dari gaji pokok, hasil lembur dan cuti, bonus 

kerja, pembagian keuntungan dan pembelian saham. 

2) Kompensasi yang diberikan secara tidak langsung seperti terdapat 

program proteksi, sebagai pembayaran saat tidak bekerja dan pelayanan 

serta sebagai tambahan penghasilan. 

3) Penghargaan non finansial seperti perlengkapan alat kantor yang 

dibutuhkan, tersedianya tempat parkir, kenaikan jabatan, pemilihan jam 

makan siang sendiri, memilih penugasan kerja yang diinginkan atau 

diberikan sekretaris pribadi dalam bekerja. 
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  Terdapat 3 jenis insentif yang dikenal menurut Gaol (2014), berikut 

penjelasannya (Gaol, 2014): 

a. Financial Incentive 

 Biasa disebut dengan insentif finansial merupakan bentuk insentif berupa 

bonus, komisi dan dana pensiun. 

b. Non-financial Incentive 

 Bentuk insentifnya seperti diberikan dalam bentuk liburan, kesempatan 

diberikan untuk ikut pendidikan lanjut atau pelatihan kepada pekerja, atau 

dapat berupa seperti pujian atas prestasi kerja yang dilakukan. 

c. Social Incentive 

 Cenderung kepada sikap dan keadaan dari teman sekerja. 

2. Tujuan dan Pembagian Insentif 

  Pada dasarnya pemberian insentif biasanya bertujuan agar meningkatkan 

produktivitas karyawan dalam suatu perusahaan. Pemberian insentif memiliki 

beberapa tujuan, diantaranya :  

a. Memotivasi seorang karyawan dalam suatu perusahaan agar dapat 

 meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja. 

b. Sebagai bentuk penghargaan atau reward bagi karyawan atau 

 keberhasilannya. 

c. Memberikan kepuasan kerja dan menanamkan semangat dalam bekerja. 

d. Agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari kemampuan seseorang 

 sehingga dapat dimanfaatkan dengan maksimal. 
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   Menurut Sofyandi (2008:167) insentif biasanya akan diberikan dengan 

beberapa pertimbangan, diantaranya : 

a. Besaran insentif ditentukan oleh organisasi/perusahaan. 

b. Insentif berdasarkan kesesuaian dari target penerima insentif.  

c. Ketepatan dan kecepatan insentif tanpa ada penundaan. 

3. Tujuan dan Pembagian Insentif 

 Adanya pemberian insentif tidak hanya diberikan kepada pegawai atau 

karyawan dalam suatu perusahaan saja tetapi insentif yang dianggap sebagai 

bentuk penghargaan ini juga dapat diberikan bagi mereka yang tidak bekerja agar 

menjadi dorongan bagi mereka yang tidak bekerja untuk memanfaatkan insentif 

tersebut dalam mencari pekerjaan. Seperti halnya pemberian insentif kartu 

prakerja yang diberikan dinilai sangat membantu masyarakat yang terdampak 

pandemi Covid 19. 

 Program kartu prakerja tidak hanya memberikan bekal pelatihan kerja 

secara online saja tetapi setelah peserta penerima manfaat program ini 

menyelesaikan pelatihannya, maka peserta akan mendapatkan dana insentif. 

Tujuannya ialah sebagai penunjang bagi penerima manfaat dalam mencari 

pekerjaan dan sebagai modal dalam mempersiapkan usaha. Namun karena dalam 

kondisi pandemi Covid 19, dana insentif telah diubah menjadi semi bantuan sosial 

yang tidak hanya sebagai penunjang untuk mencari pekerjaan namun dapat 

diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya selama pandemi.  

 Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 pada pasal 

8 ayat (2) berbunyi bahwa insentif prakerja diberikan kepada penerima kartu 
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prakerja setelah mereka mengikuti kelas pelatihan yang dipilih hingga selesai. 

Insentif dapat digunakan untuk sebagai biaya penunjang bagi pengangguran atau 

pekerja yang telah di PHK dalam mencari pekerjaan atau digunakan untuk para 

pekerja. Pemberian insentif juga akan terus dilakukan evaluasi agar dapat 

diketahui efektivitas insentif tersebut kepada penerima Kartu Prakerja.  

 Berdasarkan hasil survei penggunaan insentif kartu prakerja dari databoks, 

yang paling banyak didominasi dalam penggunaan insentif yaitu untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, lalu disusul sebagai modal usaha mereka dan kemudian 

insentif digunakan sebagai biaya penunjang bagi mereka dalam mencari pekerjaan. 

F. Pengetahuan 

   Pengetahuan adalah hasil keinginantahuan dalam diri seseorang terhadap 

sesuatu dan kemudian dapat diterapkan melalui suatu bentuk perilaku atau 

tindakan dari manusia itu sendiri dengan secara ilmiah. Hakikatnya, pengetahuan 

timbul karena manusia sendiri yang ingin mencari tahu akan sesuatu hal 

(Setiawan, 2016). Nilai sebuah pengetahuan tergantung dari bagaimana manusia 

menerapkannya secara konkrit dalam kehidupan bermasyarakat. Jika setiap 

sumber daya manusia memiliki pengetahuan tersebut maka akan meningkatkan 

keterampilan kerja mereka dan ini berarti dapat mendorong produktivitas kerja. 

   Ensiklopedi Islam menyebutkan pengetahuan dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan biasa didapatkan 

dari upaya manusia melalui pengalaman dan intuisi untuk mengetahui sesuatu 

tanpa memperhatikan obyek. Pengetahuan ilmiah adalah sebuah proses yang 

dilakukan untuk mengetahui sesuatu hal dengan memperhatikan mulai dari segala 
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aspek pada obyek, cara yang digunakan dan manfaat pengetahuan tersebut (Taufik, 

Shobron, & Jinan, 2016).  

   Islam menempatkan ilmu pada posisi yang penting. Hal ini dinilai bahwa 

dengan ilmu manusia selain bisa dekat dengan Allah SWT. tetapi juga dapat 

dijadikan sebagai dorongan untuk memajukan seseorang, seluruh masyarakat, 

bangsa dan negara. Meski suatu negara memiliki sumber daya yang melimpah 

tetapi jika kualitas sumber daya manusia yang dimiliki masih rendah maka belum 

dapat dikatakan maju. Salah satu syarat jika ingin sejajar dengan negara maju 

ialah negara tersebut harus memperbaiki dari segi penguasaan pengetahuan 

tentang teknologi. Upaya yang dapat dilakukan ialah dengan memaksimalkan 

kemampuan kerja individu dan sikap profesional. Allah SWT berfirman dalam QS. 

Al Baqarah ayat 32: 

                            

Artinya: mereka menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui 

selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya 

Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"  

   Kata „alim artinya yang paling mengetahui, yang berilmu. Pemilik ilmu 

dan yang Maha Mengetahui hanyalah Allah SWT. maka salah satu nama asma 

Allah adalah al-`Alim. Hal ini menunjukkan bahwa manusia hanya memiliki 

sedikit ilmu saja namun dengan ilmu itu saja dapat memajukan perkembangan 

dunia apalagi jika diberi ilmu yang lebih luas lagi. Kata al-`Alim menunjukkan 

bahwa orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan mendapatkan pahala di 



48 
 

 

sisi Allah yang nilainya sangat besar. Kedudukan orang berilmu tidak hanya 

diberikan di akhirat kelak namun akan merasakan juga manfaat selama di dunia 

salah satunya ialah mendapatkan tempat khusus di masyarakat seperti pekerjaan 

misalnya karena orang yang berilmu memiliki intelektual dan pengetahuan. 

   Pengetahuan yang dimiliki akan membentuk tindakan seseorang. Perilaku 

atau tindakan yang didasarkan pada pengetahuan dan melalui kesadaran maka 

akan bersifat jangka panjang terhadap orang tersebut. C.S Pierce dalam paham 

aliran Pragtisme menyatakan bahwa pengetahuan sebagai sarana dalam 

melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi kehidupan. Nilai sebuah pengetahuan 

tergantung dari bagaimana manusia menerapkannya secara konkrit dalam 

kehidupan bermasyarakat. Menurut Tejo Adi Setiawan (2016) terdapat  beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan antara lain : 

a. Intelegensi 

  Intelegensi adalah kemampuan individu dalam berpikir dan bertindak dengan 

cara yang terarah sera menguasi lingkungan disektitarnya. 

b. Emosi 

   Perasaan yang dibawa dalam diri seseorang disebut dengan emosi. Emosi 

timbul bersamaan dengan pekerjaan yang intellect dapat memperkuat dorongan 

pengetahuan seseorang. Seperti orang tersebut mampu memahami atau tidak pada 

pekerjaannya sendiri. 

c. Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan sumber dasar pengetahuan mengenai apa yang 

diharapkan dari objek tertentu.  
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d. Pengalaman Pribadi 

  Pengalaman berasal dari apa yang dijalani dan dirasakan seseorang. 

Pengalaman pribadi dapat membentuk pengetahuan seseorang. 

e. Belajar 

  Lewat belajar seseorang akan menambah pengetahuannya dan akan ada 

perubahan dari sikap perilaku seseorang dari tidak tahu menjadi tahu ketika ia 

melalui proses pembelajaran. 

f. Media massa 

  Media massa merupakan sarana komunikasi yang saat ini sudah sering 

disentuh oleh seluruh lapisan masyarakat seperti melalui internet, berita televisi 

dan lain sebagainya. Melalui media massa seseorang dapat membentuk opini dan 

memberikan pengetahuan serta kepercayaan masyarakat.   

G. Kerangka Konseptual 

  Peneliti membentuk sebuah kerangka konseptual berdasarkan rumusan 

masalah dan hipotesis sebelumnya sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 
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Keterangan  : 

Variabel Independen : Pelatihan (X1) dan Insentif (X2) 

Variabel Dependen : Serapan Tenaga Kerja (Y2) 

Variabel Intervening : Pengetahuan (Y1)  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang diambil ialah penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan desain penelitian lapangan (survey). Peneliti menggunakan 

penelitian survei guna mendapatkan data responden yang didapatkan secara 

langsung dari masyarakat penerima kartu prakerja yang terdapat di kota Makassar. 

B. Lokasi Penelitian 

   Penelitian akan dilaksanakan di wilayah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi 

Selatan. Lokasi ini dipilih disebabkan wilayah tersebut menjadi kota yang 

terbanyak menerima peserta program Kartu Prakerja di Sulawesi Selatan. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

  Populasi yang digunakan adalah para alumni atau lulusan penerima kartu 

prakerja di kota Makassar. Pada gelombang atau batch I hingga batch III tercatat 

Kota Makassar memiliki lulusan kartu prakerja terbanyak di provinsi Sulawesi 

Selatan yaitu sejumlah 8.538 penerima kartu prakerja (Dinas Tenaga Kerja Kota 

Makassar, 2021). 

2. Sampel  

 Peneliti menggunakan sampel Nonprobability Sampling dan teknik 

pengambilan sampel dengan Convenience Sampling atau mengambil sampel 

dengan bertemu siapa saja secara acak yang sesuai dengan kriteria responden 

penelitian (Sugiyono, 2013). 
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  Besaran sampel dari jumlah populasi ditentukan dengan memakai 

pendapat Hair et al (2010). Menurut Hair, jumlah penentuan sampel minimal 5-10 

kali dari jumlah indikator variabel dalam penelitian. Idealnya ukuran sampel 

dalam kisaran 100 - 200 responden. Peneliti memiliki 16 indikator variabel 

penelitian dan akan dikalikan dengan 10, maka sampel dalam penelitian yang 

mewakiliki populasi adalah 160 responden penerima Kartu Prakerja. 

D. Pendekatan Penelitian 

  Peneliti melakukan pendekatan penelitian eksplanatori yang artinya 

bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan hubungan antar setiap variabel yang 

diteliti yaitu pengaruh pelatihan dan pemberian insentif terhadap serapan tenaga 

kerja melalui pengetahuan masyarakat penerima kartu prakerja sebagai variabel 

intervening .  

E. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian berupa data primer yaitu data yang 

didapatkan secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada penerima Kartu 

Prakerja di Kota Makassar dan data sekunder yaitu berupa hasil studi kajian atau 

literatur-literatur yang berkaitan.  

F. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penyebaran 

kuesioner memakai tools google form. Penyebaran kuesioner akan diberikan 

kepada masyarakat penerima kartu prakerja di kota Makassar dengan memberikan 

pernyataan tertentu terkait topik penelitian yang diangkat. Peneliti memakai skala 

likert untuk mendapatkan skor jawaban responden dari seluruh butir pernyataan 
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yang disediakan. Skala Likert bertujuan agar peneliti dapat mengukur skala sikap 

responden atas jawaban yang diberikan terhadap butir-butir pernyataan yang telah 

dijawab (Yusuf, 2014).  

 Peneliti akan memberikan rentang skor kuesioner dari 1 sampai 5. Berikut 

penjelasan uraian pemberian skor tersebut : 

1. Sangat Tidak Setuju akan diberi skor/nilai 1 (satu) 

2. Tidak Setuju akan diberi skor/nilai 2 (dua) 

3. Ragu-Ragu akan diberi skor/nilai 3 (tiga) 

4. Setuju akan diberi skor/nilai 4 (empat) 

5. Sangat Setuju akan diberi skor/nilai 5 (lima) 

G. Instrumen Penelitian 

 Alat ukur dalam sebuah penelitian lapangan sangat dibutuhkan agar dapat 

diketahui apakah butir pernyataan atau pertanyaan dari kuesioner yang disebar 

dan diberikan kepada responden dapat dipertanggungjawabkan dan valid. 

Penelitian ini akan menguji instrumen penelitian yaitu dengan menguji validitas 

dan reliabilitas. 

1. Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk menguji seberapa valid suatu instrumen 

penelitian dengan memakai teknik korelasi product moment pearson dan diolah 

menggunakan SPSS 21. Untuk mengetahui valid atau tidaknya skor setiap butir 

soal maka standar statistik yang digunakan sebagai berikut : 

a. Jika r hitung lebih besar dari t tabel (r hitung > r tabel) pada taraf 

signifikansi α = 0,05  maka butir soal kuesioner dikatakan valid. 
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b. Jika r hitung  lebih kecil dari r tabel (r hitung < r tabel) pada taraf 

signifikansi α = 0,05  maka butir soal kuesioner dikatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

 Uji realibitas dilihat dari nilai Alpha cronbach’s dimana nilai koefisien 

akan berkorelasi positif satu sama lain. Sekaran (2006) mengatakan bahwa 

terdapat ketentuan  Alpha cronbach’s diterima. Uji reliabilitas akan diterima jika 

nilai yang didapatkan dalam penelitian > 0,60 atau lebih besar dari 0,60. 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Uji Statistik 

a. Uji T 

 Uji ini merupakan uji parsial atas variabel independent yaitu pelatihan 

sebagai X1 dan insentif sebagai X2 terhadap variabel dependen yaitu serapan 

tenaga kerja sebagai Y2. Peneliti akan membandingkan nilai t-hitung setiap 

variebel dengan nilai t-tabel yaitu % (α = 0,05). Jika nilai t hitung lebih besar > 

dari nilai t tabel maka variabel independen memberikan pengaruh bermakna 

terhadap variabel dependen. Penghitungan nilai t tabel ialah dengan menggunakan 

rumus df = n – k. Dimana n adalah jumlah responden lalu dikurangi dengan k 

yaitu jumlah variabel penelitian. Maka nilai t tabel yang diperoleh df = 160 – 4 : 

156. Jadi nilai t tabel dalam penelitian ini ialah 1,975. 

b. Uji F 

  Uji ini digunakan untuk melihat pengaruh semua variabel bebas atau indepen 

yaitu pelatihan dan insentif terhadap variabel terikat atau dependen yaitu serapan 

tenaga kerja dan menguji apakah signifikan atau tidak dengan melihat model 
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regresinya. Uji F dapat didapatkan dengan membandingkan nilai F hitung dengan 

F tabel. 

c. Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi disimbolkan dengan R2. Peneliti akan menguji 

kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

dari koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Nilai nol menunjukkan tidak 

adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai 

satu menunjukkan bahwa terdapat hubungan atau pengaruh antara variabel 

independen dengan variabel dependen.  

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dapat dideteksi dengan melihat distribusi titik-titik pada sumbu 

diagonal grafik serta titik-titik acuan yang diambil keputusannya dalam pengujian. 

Metode yang digunakan dalam menguji normalitas ialah Kolmogorov Smirnov. 

Jika nilai ρ > 0,05 maka data penelitian dikatakan berdistribusi normal dan 

sebaliknya, jika nilai ρ < 0,05 maka data penelitian dinyatakan tidak normal atau 

tidak diterima. 

b. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi berfungsi untuk melihat apakah terdapat variabel bebas 

berkolerasi dengan dirinya atau tidak. Apabila nilai Durbin Watson (DW) diantara 

-2 dan +2 (-2<DW+2) maka terjadi korelasi negatif atau tidak terjadi autokorelasi 

pada penelitian. Sebaliknya jika DW dibawah -2 (DW < -2) maka terjadi gejala 

autokorelasi. 
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c. Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas dipakai untuk mendapatkan ada tidaknya hasil korelasi 

yang ditemukan dari variabel bebas. Apabila terdapat korelasi maka ada 

permasalahan multikolinieritas. Model regresi yang baik yaitu tidak menunjukkan 

korelasi dari setiap variabel bebas atau tidak menunjukkan adanya gejala multikol. 

Nilai yang digunakan untuk melihat apakah ada gejala multikolonieritas adalah 

nilai tolerance > 0.10 atau nilai VIF (Variance Inflation Factors) < 10. 

1) Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai Varian Inflation Factor (VIF) < 

10 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolinieritas. 

2) Jika nilai Tolerance < 0,10 dan nilai Varian Inflation Factor (VIF) > 

10  maka disimpulkan bahwa terjadi multikolinieritas. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

  Syarat dalam uji heteroskedastisitas yaitu jika terdapat titik-titik yang 

membentuk pola beraturan maka dapat dikatakan heteroskedastisitas. Sebaliknya 

jika tidak ada pola yang jelas menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y 

maka heteroskedastisitas tidak ada. Cara mendapatkan sifat heteroskedastisitas 

yaitu dengan menggunakan grafik antara ZPRED dan SRESID residual. 

Pengambilan keputusan dapat dilihat dengan cara : 

1. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari nilai Apha (Sig > 0,05) maka 

tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

2. Apabila terdapat nilai probabilitas lebih kecil dari nilai Alpha (Sig < 0,05) 

maka terjadi gejala heteroskedastisitas. 
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3. Path Analysis (Analisis Jalur) 

   Peneliti menggunakan variabel intervening di dalam penelitian dan untuk 

mengujinya menggunakan metode analisis jalur. Tujuan menggunakan analisis 

jalur ialah untuk melihat pengaruh secara langsung dan pengaruh secara tidak 

langsung variabel pelatihan dan insentif terhadap serapan tenaga kerja melalui 

pengetahuan penerima kartu prakerja sebagai variabel intervening di kota 

Makassar. Berikut persamaan yang digunakan dalam penelitian : 

𝑌1 =   𝛼0+ 𝛽1𝑋1 +  𝛽2 𝑋2 +  𝜇1  

𝑌2 =  𝛼0 +  𝛽1𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑌1 + 𝜇2 

Keterangan : 

Y1 = Pengetahuan  

Y2 = Penyerapan Tenaga Kerja 

𝛽1,𝛽2,𝛽3  = Parameter 

α = Konstanta 

X1 = Pelatihan  

X2 = Pemberian Insentif 

μ = Standard error 

a. Pengaruh Langsung/Direct Effect 

  Adanya pengaruh langsung dari variabel pelatihan (X1) dan pemberian 

insentif (X2) terhadap variabel pengetahuan penerima kartu prakerja (Y1) dan 

serapan tenaga kerja (Y2). Pengaruh langsung ini dapat dilihat pada nilai koefisien. 

b. Pengaruh Tidak Langsung/Indirect Effect 
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  Mencari nilai pengaruh dari variabel pelatihan dan insentif terhadap 

serapan tenaga kerja secara tidak langsung melalui variabel pengetahuan penerima 

kartu prakerja (Y1). 

c. Pengaruh Total/Total Effect 

 Pengaruh total atau total effect merupakan penjumlahan dari pengaruh 

langsung atau Direct Effect (DE) dan pengaruh tidak langsung atau Indirect Effect 

(IE). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Deskripsi Lokasi Penelitian  

1. Kota Makassar  

  Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan 

memiliki luas wilayah kurang lebih 175,77 km persegi yang terdiri dari 15 

kecamatan dan 153 kelurahan dengan jumlah penduduk berdasarkan hasil 

proyeksi sebesar 1.545.373 jiwa. Jumlah penduduk wanita lebih banyak yaitu 

sebesar 779.888 jiwa sedangkan jumlah penduduk laki-laki sebesar 765.485 jiwa. 

  Pada laporan Makassar dalam Angka 2021 mencatat bahwa penduduk 

berdasarkan kelompok umur saat ini didominasi oleh umur 20-24 tahun dengan 

jumlah 130.666 ribu jiwa, diikuti kelompok umur 15-19 tahun sebesar 129,887 

ribu jiwa dan kelompok umur 25-29 tahun sebesar 129,038 ribu jiwa. Hal ini 

menunjukkan bahwa kota Makassar memiliki penduduk yang berada di usia 

produktif dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mengetahui 

gambaran dari seberapa banyak penduduk usia kerja yang produktif dan 

berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan tidak yaitu dengan melihat Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). 

  Provinsi Sulawesi Selatan sendiri mengalami penurunan TPAK pada 

Agustus 2020 sebesar 0,4% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut Tingkat 

Pengangguran Terbuka meningkat sebesar 6,31% dibanding pada periode yang 

sama di tahun sebelumnya hanya 4,62%. Hal ini ditandai dengan terjadinya 

penurunan penduduk yang bekerja dari berbagai status pekerjaan seperti buruh, 
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karyawan atau pegawai turun sebesar 32,6% pada Agustus 2020 dibanding pada 

Februari  2020 sebesar 34,5%. Berdasarkan status pekerjaan utama, tenaga kerja 

di Provinsi Sulawesi Selatan masih lebih banyak yang terserap menjadi tenaga 

kerja di sektor informal dengan persentase sebesar 64,22% dan sisanya pada 

sektor formal hanya sebesar 35,78% (Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi 

Selatan Periode Februari, 2021).  

  Kota Makassar adalah salah satu kota yang paling merasakan dampak 

COVID 19 mengingat tingkat pengangguran di kota Makassar jauh sebelumnya 

ada pandemi paling tinggi di provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian ditambah 

permasalahan pengangguran lainnya yaitu pertumbuhan penduduk yang sangat 

tinggi tidak diimbagi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan setiap tahunnya 

membuat kondisi perekonomian semakin tidak stabil dan tentu akan 

mempengaruhi kondisi serapan tenaga kerja yang ada di kota Makassar (BPS, 

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar Tahun 2020, 2020). 

  Merujuk pada pemaparan yang telah disampaikan maka perlu upaya yang 

harus dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk jawab mereka dalam 

menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Penciptaan lapangan pekerjaan tidak 

cukup jika kualitas sumber daya manusia masih sangat rendah. Untuk itu perlunya 

memaksimalkan pelatihan kepada para pencari kerja dan bagi pekerja yang 

membutuhkan peningkatan keterampilan kerja mengingat akan selalu terjadi 

perubahan dalam dunia pekerjaan sehingga masyarakat harus terus dapat beraptasi 

dengan perubahan tersebut. 
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2. Kartu Prakerja 

 Kartu Prakerja memiliki dua kata yaitu Kartu dan Prakerja. Menurut KBBI, 

kata kartu merupakan sebuah benda seperti kertas tebal yang persegi panjang dan 

memiliki kode nomor khusus disisinya dan biasa digunakan untuk berbagai 

keperluan. Sedangkan prakerja terbagi atas dua suku kata yaitu pra dan kerja. Pra 

artinya sebelum dan kerja ialah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh 

seseorang dalam rangka mencari nafkah. Jadi kata prakerja memiliki makna yaitu 

suatu kondisi dimana seseorang belum bekerja. Istilah Kartu Prakerja pertamakali 

dikenalkan oleh Presiden Jokowidodo pada saat kampanye calon presiden di tahun 

2019. Kartu Prakerja merupakan nama program pemerintah yang bertujuan untuk 

memberikan fasilitas pelatihan kerja dan insentif kepada pengangguran dan 

pekerja.  

 Kartu Prakerja merupakan bagian dari program pemerintah dalam rangka 

mewujudkan pengembangan kompetensi tenaga kerja yang berkualitas dan 

memiliki keahlian dalam pekerjaannya. Kartu Prakerja juga telah diatur dalam 

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020. Target yang disasarkan untuk penduduk 

yang menerima program ini tidak hanya dari para pencari kerja saja atau bagi 

pengangguran tetapi juga diberikan kepada para pelaku usaha dan pekerja yang 

membutuhkan peningkatan keterampilan kerjanya.  

 Beberapa syarat agar dapat menjadi penerima program tersebut adalah 

memastikan bahwa penduduk tersebut merupakan orang yang sedang tidak 

bekerja atau menganggur, merupakan pekerja yang menjadi korban PHK dari 

perusahaannya atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja 



62 
 

 

dan memastikan penduduk tersebut berada di atas usia 18 tahun dan sedang tidak 

menempuh pendidikan formal.  

 Kebijakan Kartu Prakerja merupakan salah satu bentuk program dari 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2006) 

sebagai bagian dari Active Labour Market Programmes/Policies atau 

Program/Kebijakan Aktif untuk Pasar Tenaga Kerja (ALMP). Menurut lembaga 

International Labour Organization (ILO) tahun 2016 ALMP merupakan 

intervensi kebijakan di pasar tenaga kerja dalam rangka bertujuan untuk 

meningkatkan peluang pekerjaan bagi para pencari kerja dan pekerja dalam 

mendorong tingkat produktivitasnya sehingga kondisi serapan tenaga kerja akan 

tetap terjadi. Tujuan utama dari ALMP adalah untuk meningkatkan kesempatan 

kerja bagi individu peserta program, artinya bantuan aktif bagi pasar tenaga kerja 

(Alfa & Prayuda, 2020). 

 Sebelumnya beberapa negara lain juga memiliki skema yang sama seperti 

program kartu prakerja. Seperti di Singapura, dikenal dengan program 

SkillsFuture. SkillsFuture Singapura merupakan program yang memberikan kredit 

sebesar 500 SGD bagi warga berusia diatas 25 tahun agar dapat mengakses 

pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk mendorong warganya menjadi lifelong 

learners (Orang yang Belajar Sepanjag Hidup). Program SkillsFuture Singapura 

ini dapat dijadikan contoh oleh Indonesia karena penerapan di Singapura telah 

dilakukan sejak tahun 2015 yang lalu dengan berfokus pada upaya pendayagunaan 

teknologi digital kepada warganya agar siap menghadapi era industri digital 

(Rafitrandi, 2020). 
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 Kartu Prakerja akhirnya dirilis pada bulan April 2020 akan tetapi tepat 

pada saat sebuah wabah pandemi COVID 19 menyerang Indonesia. Hingga pada 

akhirnya kebijakan Kartu Prakerja yang telah diatur sebelumnya dalam Peraturan 

Presiden kemudian harus mengalami perubahan skema dan diatur kembali dalam 

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi 

Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Dalam peraturan baru ini tepatnya pada 

pasal 12 A dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja selama masa pandemi 

menjadi bersifat bantuan sosial dala rangka penanggulangan dampak COVID 19.  

 Program kartu prakerja memberikan fasilitas berupa biaya pelatihan yang 

disediakan oleh pemerintah sebanyak Rp1.000.000 yang dapat diakses di 

beberapa platform digital serta pemberian dana insentif dengan total sebanyak 

Rp2.550.000 sebagai penunjang bagi peserta penerima manfaat kartu prakerja 

dalam mencari pekerjaan atau memenuhi kebutuhan pokok sehari–hari. Bantuan 

berupa program seperti ini diharapkan mampu mengembangkan keterampilan 

kerja masyarakat serta daya saingnya. 

Tabel 4.1 

Data Penerima Kartu Prakerja di Indonesia  
 

 

Gel. 

Jenis Kelamin  

Total Laki-laki Perempuan Tidak 

diketahui 

1 101,383 66,728 - 168,111 

2 183,296 104,853 1 288,150 

3 141,011 83,644 2 224,657 

4 487,715 312,258 4 799,977 

5 442,400 357,616 7 800,023 

6 421,158 378,835 7 800,000 
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7 428,125 371,865 10 800,000 

8 424,490 375,502 8 800,000 

9 426,582 373,406 12 800,000 

10 57,540 58,720 1 116,261 

11 197,183 193,310 2 390,495 

Total 3,310,883 2,676,737 54 5,987,674 

 Sumber : Ketenagakerjaan Dalam Data, 2020 

 Pada tabel diatas menunjukkan penerima kartu prakerja di seluruh 

Indonesia dari gelombang pertama hingga ke sebelas pada periode tahun 2020 

dengan total penerima sebesar 5,9 juta orang. Jumlah ini telah dikurangi dengan 

jumlah peserta yang dinyatakan lolos tetapi telah dicabut status kepesertaannya 

akibat tidak melakukan aktivasi pada akun Kartu Prakerja. Banyak masyarakat 

yang begitu antusias dalam mengikuti program tersebut karena didesak oleh 

keadaan ekonomi yang memburuk saat wabah pandemi melanda.  

B. Deskripsi Data Responden 

 Penelitian ini akan mengelompokkan responden ke dalam beberapa 

karakteristik. Data yang diperoleh dari responden sebanyak 160 masyarakat 

Penerima Kartu Prakerja yang telah mengisi kuesioner penelitian melalui google 

form. Berikut karakteristik responden yang didapatkan dalam penelitian ini.  

1. Jenis Kelamin 

 Peneliti mengklasifikasikan penerima Program Kartu Prakerja berdasarkan 

jenis kelamin. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang menunjukkan bahwa 

terdapat 160 responden penerima Kartu Prakerja. 
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Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden 

 

Jenis_Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Laki-Laki 57 35,6 35,6 35,6 

Perempuan 103 64,4 64,4 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

 Dapat disimpulkan bahwa Perempuan lebih banyak mendapatkan bantuan 

kartu prakerja sebanyak 103 orang atau sebesar 64,4% dibanding laki-laki hanya 

sebesar 57 orang atau sebesar 35,6%. 

2. Usia Responden 

 Pada tabel dibawah ini menyajikan data karakteristik responden penerima 

Kartu Prakerja berdasarkan kelompok usia. Berikut data responden berdasarkan 

usia yang dikelompokkan menjadi beberapa kategori, diantaranya : 

Tabel 4.3 Usia Responden 

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

18 – 20 Tahun 36 22,5 22,5 22,5 

21 – 25 tahun 77 48,1 48,1 70,6 

26  - 30 Tahun 27 16,9 16,9 87,5 

31 –  35 Tahun 8 5,0 5,0 92,5 

41 – 45 Tahun 3 1,9 1,9 94,4 

46 – 50 Tahun 5 3,1 3,1 97,5 

> 50 Tahun 4 2,5 2,5 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 Kelompok usia 21 – 25 tahun  sebanyak 77 responden (48,1%) 

mendominasi penerima Kartu Prakerja. Kemudian diikuti dengan kelompok usia 
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18 -20 tahun terdapat 36 responden (24,4%) serta usia 26 – 30 tahun yaitu 27 

responden (16,9%). Sedangkan kelompok usia yang kurang didominasi oleh usia 

31 – 35 tahun sebanyak 8 orang (5%), usia 41 - 45 tahun dengan jumlah 3 orang 

(1,9%), usia 46 – 50 tahun berjumlah 5 orang (3,1%) dan usia 50 tahun keatas 

berjumlah 4 orang (2,5%).   

3. Status Pekerjaan Sebelum dan Setelah Menerima Kartu Prakerja 

 Peneliti menampilkan kondisi status pekerjaan responden penerima Kartu 

Prakerja di kota Makassar sebelum dan setelah mereka menerima Kartu Prakerja. 

Tabel 4.4 Status Pekerjaan Responden Penerima Kartu Prakerja 

 

Status_Pekerjaan_Sebelum_Menerima_K_P 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Pengangguran 115 71,9 71,9 71,9 

Pekerja 45 28,1 28,1 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 

Status_Pekerjaan_Setelah_Menerima_K_P 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Pengangguran 65 40,6 40,6 40,6 

Pekerja 45 28,1 28,1 68,8 

Pengangguran yang 

telah Bekerja 

50 31,3 31,3 100,0 

Total 160 100,0 100,0  

 Pada tabel 4.4 diatas menunjukkan status pekerjaan responden sebelum 

dan setelah mereka menerima Kartu Prakerja. Sebelum menerima Kartu Prakerja,  

status pekerjaan penerima Kartu Prakerja yang menjadi pengangguran sebanyak 

115 responden (71,9%) dan berstatus pekerja hanya sebesar 45 responden (28,1%). 
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Setelah responden menerima Kartu Prakerja, hanya sebanyak 50 responden 

(31,3%) yang berstatus pengangguran telah mendapatkan pekerjaan atau menjadi 

pekerja dan 65 responden (40,6%) masih berstatus pengangguran meski telah 

menerima Kartu Prakerja.  

C. Hasil Uji Instrumen Penelitian 

1. Analisis Distribusi Jawaban Responden 

a. Distribusi Jawaban Variabel Pelatihan (X1) 

  Seluruh jawaban responden atas setiap variabel akan diperlihatkan dalam 

bentuk tabel. Setiap butir pernyataan pada variabel penelitian akan diberi kode 

berupa nomor urut pernyataan seperti X1.1 artinya butir pernyataan pertama pada 

variabel pelatihan, lalu X1.2 artinya butir pernyataan kedua pada variabel 

pelatihan dan begitu seterusnya pada setiap variabel.  

Tabel 4.5 Distribusi Jawaban Responden Variabel X1 

 

 Pada tabel diatas menunjukkan pernyataan X1.1 mendapatkan respon 

Sangat Setuju sebesar 72 responden (45%) dan Setuju sebanyak 69 responden 

(43,12%) yang artinya bahwa responden penerima Kartu Prakerja baik yang 

pengangguran maupun pekerja telah diberikan pengetahuan baru terkait 

kebutuhan pekerjaan saat ini melalui pelatihan Kartu Prakerja yang diikuti. Pada 
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X1.2 sebanyak 76 responden Sangat Setuju (47,5%) dan 66 responden (41,25%) 

Setuju bahwa pelatihan Kartu Prakerja mengajarkan mereka skill/keterampilan 

kerja yang baru dan belum pernah didapatkan sebelumnya. Pernyataan X1.3 yaitu 

“Melalui pelatihan Kartu Prakerja, saya mendapatkan tambahan pengetahuan, ide 

dan  skill dalam berwirausaha” mendapatkan respon Sangat Setuju paling banyak 

yaitu sebesar 80 responden (50%) dan respon Setuju sebanyak 62 orang (38,75%). 

Pernyataan X1.1, X1.2 dan X1.3 tidak mendapatkan respon Sangat Tidak Setuju 

dari penerima Kartu Prakerja. Artinya penerima Kartu Prakerja mendapatkan 

manfaat dari program pelatihan dan berdampak pada tambahan pengetahuan 

terkait kebutuhan pekerjaan saat ini.   

 Sedangkan pada pernyataan X1.6 yaitu “Saya mulai membuka 

usaha/mendapatkan pekerjaan dengan berbekal pengetahuan yang didapatkan dari 

pelatihan Kartu Prakerja” mendapatkan respon Sangat Tidak Setuju sebanyak 4 

responden (2,5%) dan Tidak Setuju sebanyak 9 responden (5,6%). Pada 

pernyataan X1.7 yaitu “Saya memahami penggunaan aplikasi berbasis teknologi 

digital yang sering digunakan saat ini dalam bekerja”  mendapati 76 responden 

yang sangat setuju atau sebesar 47,5% dan 57 responden (36,62%) memilih setuju.  

b. Distribusi Jawaban Variabel Insentif (X2) 

 Variabel insentif memiliki 6 butir soal pernyataan dimana masing-masing 

pernyataan diberi kode sama seperti sebelumnya. Pada tabel dibawah ini 

menunjukkan pernyataan X2.1 yaitu “Insentif Kartu Prakerja membantu saya 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai kembali mendapatkan pekerjaan” 

tidak didapati responden yang memilih sangat tidak setuju dan disisi lain 
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mendapatkan respon Sangat Setuju paling banyak yaitu sebesar 74 responden 

(46,25%) dan Setuju sebanyak 60 responden (37,5%). Pernyataan X2.2 mendapat 

respon Sangat Setuju sebesar 59 responden (36,87%) akan tetapi mendapatkan 

respon Sangat Tidak Setuju sebanyak 1 responden (0,625%) dan Tidak Setuju 

sebanyak 7 responden  (4,375%) yang dimana mereka tidak setuju jika insentif 

Kartu Prakerja mempertahankan pekerjaan/usaha mereka di masa pandemi 

COVID 19. 

Tabel 4.6 Distribusi Jawaban Responden Variabel X2 

 

 

 Pada X2.3 diberikan pernyataan yaitu besaran insentif kartu prakerja 

mampu menopang biaya dalam mencari pekerjaan atau membuka usaha di masa 

pandemi COVID 19 kemudian hasilnya didapati total 11 responden yang sangat 

tidak setuju juga tidak setuju. Namun terdapat 46 responden (28,75%) yang masih 

menjawab sangat setuju. Pada pernyataan X2.4 terdapat 60 responden yang 

memilih Sangat Setuju dan 68 responden Setuju pada pernyataan bahwa “Saya 

memanfaatkan Insentif Kartu Prakerja sebagai penopang biaya dalam mencari 

pekerjaan setelah mengikuti pelatihan kerja”. Pernyataan X2.5 “Insentif Kartu 

Prakerja mendorong peningkatan produktivitas saya dalam bekerja” mendapat 

jawaban Setuju sebanyak 70 responden dan Sangat Setuju 60 responden 
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sedangkan yang memberikan responden Tidak Setuju hanya 7 responden. 

Selanjutnya yang memilih sangat tidak setuju ada  6 responden (3,75%)  dan 

sebanyak 9 responden (5,625%) tidak setuju terhadap pernyataan X2.6 yang 

artinya sebanyak 15 responden tidak setuju jika pencairan insentif dilakukan 

dengan tepat waktu dan tidak mengalami keterlambatan.  

c. Distribusi Jawaban Variabel Pengetahuan (Y1) 

 Variabel pengetahuan dengan kode Y1 memiliki 12 butir soal pernyataan. 

Terdapat  97 responden (60,625%) dan Setuju sebanyak 49 responden (30,625%)  

terhadap Y1.1 yang menyatakan bahwa mereka memilih pelatihan Kartu Prakerja 

sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Sedangkan Y1.2 mendapat 

jawaban Sangat Tidak Setuju paling banyak yaitu sebanyak 16 responden  (10 %) 

dan Tidak Setuju sebanyak 20 responden (12,5 %) bahwa responden penerima 

Kartu Prakerja tidak memilih pelatihan berdasarkan rekomendasi dari 

teman/keluarga/kerabat. 

Tabel 4.7 Distribusi Jawaban Responden Variabel Y1 
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 Pada pernyataan Y1.3 banyak menyatakan Sangat Setuju sebanyak 73 

responden (45,62%) dan Setuju ada 67 responden (41,87%) bahwa mereka merasa 

perlu untuk mendapatkan informasi terkait manfaat pelatihan dan insentif Kartu 

Prakerja sebelum mendaftar. Pernyataan Y1.5 tidak mendapatkan jawaban Sangat 

Tidak Setuju dan hanya 2 responden yang menjawab Tidak Setuju dengan 

pernyataan “Meski pelatihan Kartu Prakerja untuk sementara diadakan secara 

online/daring, tetapi saya dapat memahami materi pelatihan yang diakses melalui 

video dari Youtube/Zoom” dan mendapat respon Setuju sebanyak 77 responden 

(48,125 %). 

 Terdapat 8 responden yang memilih Tidak Setuju pada pernyataan Y1.6 

yaitu untuk kembali membeli pelatihan diluar Kartu Prakerja agar menambah 

pengetahuan dan keterampilan kerja mereka. Pernyataan Y1.7 yaitu “Setelah 

mengikuti pelatihan, saya telah dapat membuat rencana karir untuk kedepannya” 

mendapat respon Setuju sebanyak 73 responden (45,625 %). Selanjutnya terdapat 

66 responden (41,25%) memilih Setuju dan 44 responden (27,5%) Sangat Setuju 

pada pernyataan Y1.8 bahwa setelah mengikuti pelatihan mereka tidak merasa 

kesulitan saat bekerja. Pada Y1.9 memberikan pernyataan bahwa Program Kartu 

Prakerja dapat membantu perekonomian masyarakat terdampak COVID 19  

mendapatkan respon Sangat Setuju paling banyak kedua yaitu sebanyak 86 

responden (53,75%)  dan yang merespon sangat tidak setuju hanya 1 responden. 

 Pada Y1.10 yang menyatakan bahwa Kartu Prakerja membuka potensi 

untuk membuka lapangan pekerjaan didapati hanya 7 responden yang memberi 

jawaban Tidak Setuju sedangkan ada 68 responden memilih Sangat Setuju. Pada 



72 
 

 

pernyataan Y.11 yaitu “Pelatihan dan insentif Kartu Prakerja dapat mengurangi 

angka pengangguran” mendapati 6 responden  (3,75%) yang memilih sangat tidak 

setuju  kemudian selebihnya 58 responden memilih Setuju (36,25%). Pernyataan 

Y.12 yaitu “Pelatihan dan Insentif Kartu Prakerja mampu memperbaiki kualitas 

tenaga kerja” mendapat jawaban Tidak Setuju hanya 5 responden (3,125%) dan 

terdapat 59 responden (36,875%) memilih Sangat Setuju. 

d. Distribusi Jawaban Variabel Serapan Tenaga Kerja (Y2) 

 Variabel Serapan Tenaga Kerja atau Y2 memiliki 7 butir pernyataan yang 

diberikan kepada responden.  

Tabel 4.8 Distribusi Jawaban Responden Variabel Y2 

 

 Pernyataan Y2.1 dan Y2.2 pada tabel dibawah ini mendapat respon Sangat 

Setuju paling banyak yaitu sebanyak 57 responden (35,625% ) pada Y2.1 dan 58 

responden (36,25%)  pada Y2.2 dimana responden menyetujui bahwa pelatihan 

yang diikuti membuat mereka merasa lebih siap untuk bekerja dan menimbulkan 

kepercayaan responden untuk melamar pekerjaan pada suatu perusahaan. 

Pernyataan Y2.3 yaitu “Setelah mengikuti pelatihan kerja, saya dapat 

menyesuaikan diri atas kebutuhan pemberi pekerjaan saat ini” mendapat respon 
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Setuju sebanyak 72 responden (45,0%) dan Sangat Setuju ada 57 responden 

(35,625%) sedangkan tidak ada yang memilih tidak setuju . 

 Terdapat 13 responden (8,125%) memilih Tidak Setuju dan 6 responden 

(3,75%) memilih Sangat Tidak Setuju terhadap pernyataan Y2.4 yaitu “Sertifikat 

pelatihan Kartu Prakerja mampu membantu saya mudah mendapatkan pekerjaan”. 

Namun demikian pernyataan Y2.4 masih memiliki respon sangat setuju  ada 43 

responden (26,875%) dan yang memilih setuju ada 56 responden (35,0%). 

Pernyataan Y2.5 yaitu “Kartu Prakerja membuat banyak perusahaan yang ingin 

menggunakan keahlian mereka dalam bekerja” memiliki respon Sangat Setuju 

yaitu sebesar 40 responden (25,0%).  

 Pada pernyataan Y2.6 yaitu selama satu bulan setelah menerima Kartu 

Prakerja, membuat responden mendapatkan penghasilan meski hanya dalam 

durasi 1 jam juga memiliki respon Sangat Setuju sebesar 45 responden (28,125%) 

dan respon Sangat Tidak Setuju hanya sebanyak 6 responden (3,75%)  dan Tidak 

Setuju sebanyak 19 responden (11,87%). Pada Y2.7 yaitu pernyataan “Saya 

memiliki ide atau strategi dalam bekerja/berwirausaha setelah mengikuti pelatihan 

Kartu Prakerja” sama sekali tidak didapati yang memilih sangat tidak setuju dan 

hanya 6 responden saja yang memilih setuju.  

2. Uji Validitas  

 Suatu pengukuran dikatakan valid apabila setiap butir pernyataan dalam 

variabel menghasilkan nilai r hitung lebih besar dibanding r tabel. Nilai r tabel 

yang digunakan dalam penelitian adalah 0,154. 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas  

 

Pelatihan  (X1) R-hitung R-tabel Hasil 

X1.1 0,843  

 

 

0,154 

Valid 

X1.2 0,814 Valid 

X1.3 0,842 Valid 

X1.4 0,733 Valid 

X1.5 0,746 Valid 

X1.6 0,754 Valid 

X1.7 0,786 Valid 

Insentif   (X2) R-hitung R-tabel Hasil 

X2.1 0,744   

 

0,154 

Valid 

X2.2 0,715 Valid 

X2.3 0,764 Valid 

X2.4 0,838 Valid 

X2.5 0,845 Valid 

X2.6 0,663 Valid 

Pengetahuan  (Y1) R-hitung R-tabel Hasil 

Y1.1 0,566  

 

 

 

 

0,154 

Valid 

Y1.2 0,565 Valid 

Y1.3 0,607 Valid 

Y1.4 0,644 Valid 

Y1.5 0,713 Valid 

Y1.6 0,723 Valid 

Y1.7 0,764 Valid 

Y1.8 0,682 Valid 

Y1.9 0,711 Valid 

Y1.10 0,753 Valid 

Y1.11 0,727 Valid 

Y1.12 0,758 Valid 

Serapan Tenaga Kerja 

(Y2) 

R-hitung R-tabel Hasil 

Y2.1 0,819  

 

 

0,154 

Valid 

Y2.2 0,828 Valid 

Y2.3 0,813 Valid 

Y2.4 0,880 Valid 

Y2.5 0,867 Valid 

Y2.6 0,818 Valid 

Y2.7 0,797 Valid 
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 Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa nilai t hitung lebih besar dibanding 

nilai r tabel yaitu sebesar 0,154. Artinya bahwa variabel penelitian dapat 

dilanjutkan untuk sebagai alat ukur penelitian. 

3. Uji Reliabilitas 

 Peneliti menggunakan Alpha cronbach’s dimana ketentuan alpha 

cronbach’s dapat diterima jika nilainya lebih besar dari 0,60 atau > 0,60. Semakin 

dekat alpha cronbach’s dengan 1, semakin tinggi keandalan konsisten internal. 

Pengujian dilakukan menggunakan software SPSS 21. 

Tabel 4. 10 Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Pelatihan (X1) 0,894 > 0,60 Reliabel 

Insentif  (X2) 0,849 > 0,60 Reliabel 

Pengetahuan (Y1) 0,888 > 0,60 Reliabel 

Serapan Tenaga Kerja (Y2) 0,921 > 0,60 Reliabel 

 Pada hasil uji diatas maka diperoleh nilai realibilitas lebih besar dari 0,60 

artinya variabel penelitian mampu dijadikan sebagai alat pengumpulan data. 

D. Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas  

Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 160 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 3,42163228 
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Most Extreme Differences 

Absolute ,074 

Positive ,071 

Negative -,074 

Kolmogorov-Smirnov Z ,935 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,346 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 Metode yang digunakan dalam menguji normalitas ialah Kolmogorov 

Smirnov. Jika nilai ρ lebih besar dari 0,05 (>0,05) maka data berdistribusi normal 

dan sebaliknya ρ < 0,05 maka dinyatakan tidak normal. Dapat disimpulkan bahwa 

data penelitian berdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig adalah 0,346 dan 

lebih besar dari 0,05. 

2. Uji Multikolinieritas 

 Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa nilai yang digunakan untuk 

menunjukkan terjadinya multikolinieritas yaitu nilai tolerance > 0,10 atau nilai 

VIF (Variance Inflation Factors) < 10. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Constant) -4,748 1,609  -2,952 ,004   

X1 

(Pelatihan) 

,445 ,086 ,372 5,184 ,000 ,338 2,955 

X2 (Insentif) ,212 ,095 ,165 2,236 ,027 ,323 3,100 

Y1 

(Pengetahua

n) 

,285 ,066 ,379 4,346 ,000 ,230 4,357 

a. Dependent Variable: Y2 (Serapan Tenaga Kerja) 



77 
 

 

 Berdasarkan hasil uji dan tabel interpretasi diatas maka diketahui nilai 

tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF juga lebih kecil dari 10. Artinya 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas yang didapat oleh peneliti. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 Hasil uji heteroskedastisitas didapati sebagai berikut: 

Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4,008 1,013  3,955 ,000 

X1 (Pelatihan) -,027 ,054 -,068 -,497 ,620 

X2 (Insentif) -,032 ,060 -,075 -,537 ,592 

Y1 

(Pengetahuan) 

-,006 ,041 -,023 -,138 ,890 

a. Dependent Variable: Abs_Res2 

 Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai signifikan pada setiap variabel 

memiliki nilai lebih besar dari 0,05 (>0,05). Dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi gejala heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

 Autokorelasi yang diuji pada penelitian ini menggunakan Durbin Watson. 

Model regresi yang baik ialah tidak terjadi autokorelasi. Berikut hasil uji 

autokorelasi yang didapatkan dalam penelitian ini: 

Tabel 4.14 Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,853
a
 ,727 ,722 2,830 1,963 
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a. Predictors: (Constant), Y1 (Pengetahuan), X1 (Pelatihan), X2 (Insentif) 

b. Dependent Variable: Y2 (Serapan Tenaga Kerja) 

 Berdasarkan pada tabel 4.14  didapat nilai Durbin Watson (DW) sebesar 

1,963. Jika angka DW diantara -2 sampai +2 maka tidak ada autokorelasi. 

Sehingga -2 < 1,963 < 2, maka disimpulkan bahwa penelitian ini bebas 

autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi.  

E. Hasil Uji Statistik 

1. Uji T 

 Uji T merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat seberapa besar 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Terdapat dua hasil uji t yang didapatkan dalam penelitian ini 

karena memakai dua persamaan, diantaranya sebagai berikut: 

Tabel 4.15 Hasil Uji T Test 1  

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 7,548 1,862  4,052 ,000 

X1 

(Pelatihan) 

,725 ,087 ,456 8,342 ,000 

X2 (Insentif) ,841 ,094 ,491 8,982 ,000 

a. Dependent Variable: Y1 (Pengetahuan) 

Sumber: Data Primer yang diolah di SPSS Vers. 21.0 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui nilai probabilitas signifikansi 

pada setiap variabel yaitu : 

a) Pada variabel Pelatihan (X1) memperlihatkan nilai sig yang didapatkan 

yaitu 0,000 < 0,05 dengan nilai t hitung 8,342 lebih besar dari nilai t tabel 
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yang sudah ditentukan yaitu nilai t tabel sebesar 1,975. Maka disimpulkan 

bahwa variabel Pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel Pengetahuan (Y1).  

b) Pada variabel Insentif (X1) memperlihatkan nilai signifikan 0,000 < 0,05 

dengan nilai t hitung 8,982 lebih besar dari nilai t tabel. Maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel Insentif memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel pengetahuan (Y1). 

Tabel 4.16 Hasil Uji T Test 2 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -4,748 1,609  -2,952 ,004 

X1 (Pelatihan) ,445 ,086 ,372 5,184 ,000 

X2 (Insentif) ,212 ,095 ,165 2,236 ,027 

Y1 

(Pengetahuan) 

,285 ,066 ,379 4,346 ,000 

a. Dependent Variable: Y2 (Serapan Tenaga Kerja) 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui nilai probabilitas signifikansi 

pada setiap variabel yaitu : 

a) Pada variabel Pelatihan (X1) menghasilkan nilai sig sebesar 0,000 < 0,05 

dengan nilai t hitung 5,184. Artinya bahwa variabel Pelatihan memberi 

pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Serapan Tenaga Kerja 

(Y2). 

b) Pada variabel Insentif (X2) mendapati nilai signifikan 0,027 < 0,05 dengan 

nilai t hitung 2,236. Dapat disimpulkan bahwa variabel insentif memiliki 
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pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Serapan Tenaga Kerja 

(Y2). 

c) Nilai signifikansi variabel Pengetahuan (Y1) terhadap variabel Serapan 

Tenaga Kerja (Y2) sebesar  0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 4,346 . Artinya 

variabel Y1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y2. 

2. Uji F 

 Uji statistik F digunakan untuk melihat apakah variabel independen yang 

dimasukkan mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Berikut hasil Uji F dalam penelitian ini: 

Tabel 4.17 Hasil Uji F Test 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3334,274 3 1111,425 138,820 ,000
b
 

Residual 1248,970 156 8,006   

Total 4583,244 159    

a. Dependent Variable: Y2 (Serapan Tenaga Kerja) 

b. Predictors: (Constant), Y1 (Pengetahuan), X1 (Pelatihan), X2 (Insentif) 

 Pada tabel 4.18 terdapat nilai F hitung sebesar 138,820 dengan probabilitas 

0,000 jauh lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel Pelatihan, 

Insentif dan Pengetahuan berpengaruh secara simultan dan mempunyai pengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap serapan tenaga kerja.  

3. Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi atau R2 merupakan uji yang mengukur kemampuan 

variasi variabel terikat. Berikut hasil uji koefisien detersminasi dalam penelitian: 
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Tabel 4.18 Hasil Uji R2 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,853
a
 ,727 ,722 2,830 

a. Predictors: (Constant), Y1 (Pengetahuan), X1 (Pelatihan), X2 (Insentif) 

b. Dependent Variable: Y2 (Serapan Tenaga Kerja) 

 Koefisien determinasi yang didapatkan pada penelitian ini sebesar 0,727. 

Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel X1, X2 dan Y1 terhadap variabel 

Y2 sebesar 72,2% dan sisanya 27,3% merupakan kontribusi variabel-variabel lain 

diluar model penelitian. 

F. Path Analysis 

 Path Analysis atau analisis jalur digunakan untuk menguji model 

hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akibat. Dalam penelitian yang 

dilakukan ditemukan model analisis jalur seperti dibawah ini. 

Gambar 4.1 Model Path Analysis  

 

 

 

 

 

  

  

 

PELATIHAN  

(X1) 

INSENTIF  

(X2) 

PENGETAHUAN  

(Y1) 

SERAPAN 

TENAGA KERJA  

(Y2) 
0,491 

 

0,456 

 

 e1 = 

0,480 

 0,372 

 

0,379 

 

0,165 

 

e2   = 

0,522 
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 Berdasarkan model struktural pada gambar diatas maka diperoleh model 

persamaan penelitian sebagai berikut :  

Model Persamaan I : 

𝑌1 =   𝛼0+ 𝛽1𝑋1 +  𝛽2 𝑋2 +  𝜇1  

𝑌1 =  7,548 + 0,456 𝑋1 +  0,491  𝑋2 +   0,480 

 Hasil persamaan I diatas kemudian diinterpretasikan dengan sebagai 

berikut: 

a. Nilai konstansta terhadap variabel Pengetahuan (Y1) adalah 7,548. Maka 

artinya jika variabel Pelatihan (X1) dan Insentif (X2) tidak mengalami 

perubahan atau konstan maka terjadi peningkatan pengetahuan sebesar 

7,548 atau 7,548%. 

b. Nilai koefisien Pelatihan (X1) sebesar 0,456 yang artinya bahwa jika 

terjadi peningkatan pelatihan (X1) maka akan meningkatkan pengetahuan 

(Y1) sebesar 0,456 kali. 

c. Variabel Insentif (X2) memiliki nilai koefisien sebesar 0,491 maka jika 

terjadi peningkatan insentif terjadi maka akan meningkatkan pengetahuan 

atau Y1 sebesar 0,491 kali.  

Model Persamaan II  

𝑌2 =  𝛼0 +  𝛽1𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑌1 + 𝜇2 

𝑌2 =  −4,748 + 0,372 𝑋1 +  0,165 𝑋2 + 0,379 𝑌1 + 0,522 

 Hasil persamaan II diatas kemudian diinterpretasikan dibawah ini berikut: 
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a. Nilai konstanta yang didapatkan adalah -4,478. Variabel Pelatihan (X1), 

Insentif (X2) dan Pengetahuan (Y1) tidak terdapat perubahan maka terjadi 

penurunan terhadap Serapan Tenaga Kerja (Y2) sebesar -4,478. 

b. Nilai koefisien pelatihan (X1) terhadap serapan tenaga kerja (Y2) yaitu 

0,372. Ini menunjukkan jika pelatihan ditingkatkan maka akan serapan 

tenaga kerja juga naik sebanyak 0,372 kali. 

c. Nilai koefisien insentif (X2) terhadap serapan tenaga kerja (Y2) adalah 

0,165. Artinya jika insentif mengalami peningkatan berarti ikut menaikkan 

posisi serapan tenaga kerja yaitu sebanyak 0,165 kali. 

d. Nilai koefisien variabel pengetahuan (Y1) terhadap serapan tenaga kerja 

(Y2) yaitu 0,379. Ini berarti jika terjadi peningkatan pengetahuan maka 

serapan tenaga kerja juga ikut naik sebesar 0,379 kali. 

  Dalam mendapatkan pengaruh secara tidak langsung antara 

variabel bebas dengan variabel terikat melalui variabel intervening maka 

digunakan uji sobel test dengan menggunakan kalkulator sobel test online. 

Gambar 4.2 Hasil Uji Pengaruh X1 -> Y1 -> Y2 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

Gambar 4.3 Hasil Uji Pengaruh X2 -> Y1 -> Y2 

 

Keterangan :  

a = Koefisien pengaruh langsung X1 -> Y1 dan X2 -> Y1   

b = Koefisien pengaruh langsung Y1 -> Y2   

Sa = Standard eror dari koefisien a 

Sb = Standard error dari koefisien b 

 Dalam hasil uji sobel menggunakan calculator sobel test online maka 

didapatkan hasil pengaruh dari setiap variabel baik pengaruh secara langsung, 

pengaruh tidak langsung dan pengaruh total.  

1. Pengaruh Pelatihan Terhadap Serapan Tenaga Kerja melalui 

Pengetahuan Penerima Kartu Prakerja sebagai Variabel Intervening 

 Nilai pengaruh variabel Pelatihan (X1) terhadap Serapan Tenaga Kerja  

(Y2) secara langsung memiliki nilai sebesar 0,372. Sedangkan hasil penghitungan 

pengaruh secara tidak langsung antara variabel Pelatihan Terhadap Serapan 

Tenaga Kerja melalui Pengetahuan penerima Kartu Prakerja (Y1) didapatkan 

dengan mengalikan nilai koefisien X1 terhadap Y1 dengan nilai koefisien antara 

Y1 dan Y2 dimana pada nilai koefisien X1 -> Y1 = 0,456 dan nilai koefisien Y1 > 

Y2 = 0,379 (0,456 x 0,379 = 0,172). Jadi nilai pengaruh secara tidak langsung 
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antara variabel pelatihan terhadap serapan tenaga kerja melalui pengetahuan (X1  

-> Y1 -> Y2) sebesar 0,172. Untuk mendapatkan nilai pengaruh total maka nilai 

pengaruh langsung ditambah dengan nilai pengaruh secara tidak langsung maka 

akan didapatkan nilai total sebesar 0,544.  

 Berdasarkan penghitungan ini maka dapat dilihat bahwa nilai pengaruh 

secara langsung antara pelatihan terhadap serapan tenaga kerja lebih tinggi 

dibanding dengan pengaruh secara tidak langsung antara variabel pelatihan 

terhadap serapan tenaga kerja melalui pengetahuan penerima Kartu Prakerja di 

Kota Makassar atau 0,372 > 0,172. Artinya serapan tenaga kerja lebih efektif jika 

melalui peningkatan variabel pelatihan. Namun nilai koefisien antara pelatihan 

terhadap Pengetahuan memiliki nilai yang signifikan dan artinya pengetahuan 

tetap dapat dipengaruhi melalui pelatihan.  

2. Pengaruh Insentif Terhadap Serapan Tenaga Kerja melalui 

Pengetahuan Penerima Kartu Prakerja sebagai Variabel Intervening 

 Pengaruh secara langsung oleh variabel Insentif (X2) terhadap Serapan 

Tenaga Kerja  (Y2) memiliki nilai sebesar 0,165. Sedangkan hasil penghitungan 

pengaruh secara tidak langsung antara variabel Insentif Terhadap Serapan Tenaga 

Kerja (Y2) melalui Pengetahuan penerima Kartu Prakerja (Y1) didapatkan dengan 

mengalikan nilai koefisien X2 terhadap Y1 dengan nilai koefisien antara Y1 dan 

Y2 dimana pada nilai koefisien X2 -> Y1 = 0,491 dan nilai koefisien Y1 > Y2 = 

0,379 (0,491 x 0,379 = 0,186). Jadi nilai pengaruh secara tidak langsung antara 

variabel Insentif terhadap Serapan Tenaga Kerja melalui Pengetahuan sebesar 

0,186. Pada pengaruh total maka dapat dihitung dengan menambahkan nilai 
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pengaruh langsung dengan pengaruh secara tidak langsung yaitu 0,165 +  0,186 = 

0,351. Jadi nilai pengaruh total yang didapatkan adalah sebesar 0,351. 

 Pada hasil penghitungan diatas, maka didapatkan nilai pengaruh secara 

langsung antara variabel Insentif terhadap Serapan Tenaga Kerja memiliki nilai 

yang rendah yaitu sebesar 0,165 sedangkan pada pengaruh secara tidak langsung 

yaitu antara variabel Insentif terhadap Serapan Tenaga Kerja melalui Pengetahuan 

penerima Kartu Prakerja memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu sebesar 0,186 atau 

0,165 < 0,186. Kesimpulannya ialah bahwa Insentif Kartu Prakerja akan lebih 

efektif jika dimediasi terlebih dahulu oleh pengetahuan penerima Kartu Prakerja 

lalu akan ikut terjadi serapan tenaga kerja. 

G. Hasil Uji Hipotesis 

Tabel 4.19  Hasil Interpretasi Pengaruh Setiap Variabel  

 

NO. Jalur Pengaruh Koefisien Thitung Sig. Kesimpulan 

1. X1 -> Y1 0,456 8,342 0,000 Positif dan 

Signifikan 

2. X2 -> Y1 0,491 8,982 0,000 Positif dan 

Signifikan 

3. Y1 -> Y2 0,379 4,346 0,000 Positif dan 

Signifikan 

4. X1 -> Y2 0,372 5,184 0, 000 Positif dan 

Signifikan 

5. X2 -> Y2 0,165 2,236 0,027 Positif dan 

Signifikan 

6. X1 -> Y2 -> Y1 0,172 3,871 0,000 Positif dan 

Signifikan 

7. X2 -> Y2 -> Y1 0,186 3,863 0, 000 Positif dan 

Signifikan 
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1. Pengaruh Pelatihan terhadap Pengetahuan  

 Berdasarkan pada hasil uji t test pertama, nilai koefisien X1 yaitu pelatihan 

terhadap pengetahuan penerima Kartu Prakerja di kota Makassar sebagai Y1 

sebesar 0,456 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Artinya nilai pelatihan terhadap 

pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan.  

2. Pengaruh Insentif terhadap Pengetahuan 

 Berdasarkan pada hasil uji t test pertama, nilai koefisien X2 yaitu insentif 

terhadap pengetahuan sebagai Y1 penerima Kartu Prakerja di kota Makassar 

sebesar 0,491 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Maka artinya nilai insentif 

terhadap pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan. 

3. Pengaruh Pengetahuan terhadap Serapan Tenaga Kerja 

 Berdasarkan pada hasil uji t test pertama, nilai koefisien Y1 yaitu 

pengetahuan penerima Kartu Prakerja terhadap Serapan Tenaga Kerja sebagai Y2 

sebesar 0,379 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Maka antara pengetahuan 

terhadap serapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan. 

4. Pengaruh Pelatihan terhadap Serapan Tenaga Kerja 

 Berdasarkan pada hasil uji t test pertama, nilai koefisien X1 yaitu pelatihan 

terhadap serapan tenaga kerja sebagai Y2 sebesar 0,372 dan nilai signifikan 0,000 

lebih kecil dari nilai signifikan yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Artinya 

terdapat pengaruh positif dan signigikan antara pelatihan terhadap serapan tenaga 

kerja. 

5. Pengaruh Insentif terhadap Serapan Tenaga Kerja 
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 Berdasarkan pada hasil uji t test pertama, nilai koefisien X2 yaitu insentif 

terhadap serapan tenaga kerja sebagai Y2 sebesar 0,165 dan nilai signifikan 

0,027<0,05. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara insentif 

terhadap serapan tenaga kerja. 

6. Pengaruh Pelatihan terhadap Serapan Tenaga Kerja melalui 

Pengetahuan penerima Kartu Prakerja di Kota Makassar sebagai variabel 

intervening 

 Berdasarkan pada hasil pengujian analisis path menggunakan kalkulator 

uji sobel online, pengaruh Pelatihan (X1) terhadap Serapan Tenaga Kerja (Y2) 

melalui Pengetahuan penerima Kartu Prakerja (Y1) di Kota Makassar 

memperoleh nilai t hitung sebesar 3,871 dan nilai ini lebih besar dari nilai t tabel 

yang telah ditetapkan yaitu 1,975. Artinya dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh variabel intervening atau mediasi dari variabel pengetahuan. Dengan 

demikian, pengetahuan masyarakat mampu memediasi pengaruh pelatihan 

terhadap serapan tenaga kerja di kota Makassar. Sedangkan nilai koefisien antara 

X1 terhadap Y2 melalui Y1 sebagai variabel intervening sebesar 0,172 dan nilai 

signifikannya sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif 

dan signigikan antara pelatihan terhadap terhadap serapan tenaga kerja melalui 

pengetahuan penerima kartu prakerja sebagai variabel intervening. 

7. Pengaruh Insentif terhadap Serapan Tenaga Kerja melalui 

Pengetahuan penerima Kartu Prakerja di Kota Makassar sebagai variabel 

intervening 
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 Berdasarkan pada hasil pengujian analisis path, terdapat nilai t hitung pada 

variabel pengaruh Insentif (X2) terhadap Serapan Tenaga Kerja (Y2) melalui 

Pengetahuan penerima Kartu Prakerja (Y1) di Kota Makassar yaitu sebesar 

3,863>1,975. Artinya bahwa terdapat pengaruh variabel intervening atau mediasi 

dari variabel pengetahuan. Dengan demikian, pengetahuan masyarakat mampu 

memediasi pengaruh insentif terhadap serapan tenaga kerja di kota Makassar. 

Sedangkan nilai koefisien antara insentif terhadap serapan tenaga kerja melalui 

pengetahuan sebagai variabel intervening sebesar 0,172 dan nilai signifikannya 

sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara insentif terhadap terhadap serapan tenaga kerja melalui pengetahuan 

penerima kartu prakerja sebagai variabel intervening. 

H. Pembahasan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan insentif 

terhadap serapan tenaga kerja melalui pengetahuan penerima Kartu Prakerja 

sebagai variabel intervening di kota Makassar. Berikut pemaparan hasil uji 

hipotesis dalam penelitian ini: 

1. Pengaruh Pelatihan terhadap Pengetahuan 

 Berdasarkan pada hasil uji t test pertama, nilai koefisien X1 yaitu pelatihan 

terhadap Y2 yaitu serapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan 

sehingga hipotesis “Pelatihan berpengaruh positif terhadap pengetahuan penerima 

kartu prakerja di kota Makassar” diterima. Skema Kartu Prakerja juga telah 

diberlakukan di beberapa negera dengan konsep yang berbeda. Hasil studi yang 

dilakukan sebelumnya oleh Charlene Tan dalam sebuah jurnal yang berjudul 
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“Lifelong learning through the SkillsFuture movement in Singapore: Challenges 

and prospects” dimana di negara Singapura memberikan program SkillsFuture 

yang diperuntukkan bagi penduduknya dengan cara mendukung kegiatan Lifelong 

Learning atau pembelajaran yang dilakukan seumur hidup. 

 Dikutip dari Shanmugaratnam (2015) yang menyatakan bahwa tujuan dari 

SkillsFuture adalah untuk mengembangkan keterampilan dan yang dibutuhkan di 

masa depan yang nantinya akan membawa perekonomian ke tingkat berikutnya. 

Keterampilan yang diinginkan dalam program SkillsFuture mengacu kepada 

tingkat pengetahuan mereka setelah mengikuti pembekalan pelatihan dan 

menerapkannya melalui pengembangan keterampilan mereka terhadap situasi 

perubahan yang terjadi secara global (Tan, 2016). 

 Program Kartu Prakerja dipercaya dapat mendorong peningkatan 

keterampilan yang dibutuhkan saat ini baik bagi pekerja maupun yang tidak 

bekerja melalui pelatihan yang diikuti. Berdasarkan hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa melalui pelatihan yang diadakan oleh sebuah lembaga atau 

pemerintah mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang dan 

dengan begitu diharapkan dapat membentuk kualitas tenaga kerja kedepannya. 

2. Pengaruh Insentif terhadap Pengetahuan 

 Pada hasil uji penelitian sebelumnya, pengaruh insentif terhadap 

pengetahuan memiliki pengaruh positif dan signifikan. Artinya hipotesis “Insentif 

berpengaruh positif terhadap pengetahuan penerima kartu prakerja di Kota 

Makassar” diterima. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imam Royani Hamzah 

dan Siti Khusnia dalam jurnal yang berjudul “Kartu Prakerja di Tengah Pandemi 
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Covid 19 dalam Perspektif Maqashid Syariah” menyatakan hasil kesimpulan 

penelitian bahwa program kartu prakerja baik dari sisi pelatihan terutama pada 

insentif yang telah diubah menjadi semi bantuan sosial telah selaras dengan tujuan 

maqashid syariah yaitu telah memenuhi kebutuhan penerima Kartu Prakerja baik 

dari segi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui insentif yang didapatkan 

hingga meningkatkan keterampilan atau skill yang dimiliki oleh penerima Kartu 

Prakerja dengan begitu diharapkan mereka mampu kembali bekerja atau dapat 

memiliki daya saing.  

 Hasil survei yang dilakukan Centre for Strategic and International (CSIS) 

mencatat bahwa penggunaan insentif Kartu Prakerja didominasi 86,7% penerima 

manfaat untuk digunakan membeli sembako atau kebutuhan sehari-hari mengingat 

kondisi ekonomi masyarakat mengalami krisis yang sangat parah akibat adanya 

wabah pandemi COVID 19. Sedangkan 42,4% responden penerima Kartu 

Prakerja memanfaatkan insentif sebagai modal untuk usaha dan 28% responden 

lainnya menggunakan insentif sebagai biaya dalam mencari pekerjaan (Jayani, 

2021). 

 Sejalan dengan hal tersebut, Robert M. Solow, seorang ahli pemikir 

ekonomi yang ikut mendorong tingkat pendidikan dan pelatihan mengatakan 

bahwa ketika seseorang mendapatkan pengetahuan melalui pendidikan maupun 

pelatihan, maka mereka akan memiliki pemikiran rasional dalam berpikir 

terutama dalam bertindak dan mengambil keputusan (Atmanti, 2005). Maka 

diasumsikan bahwa setiap insentif yang diberikan akan dimanfaatkan berdasarkan 

pengetahuan yang dimiliki oleh peserta yang telah menyelesaikan pelatihannya. 
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3. Pengaruh Pengetahuan terhadap Serapan Tenaga Kerja 

 Hasil uji penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis  

“Pengetahuan penerima kartu prakerja berpengaruh positif terhadap serapan 

tenaga kerja” diterima. Hal ini menunjukkan bahwa jika pengetahuan penerima 

kartu prakerja meningkat saat mengikuti program pelatihan dan mendapatkan 

insentif maka akan diikuti dengan perbaikan serapan tenaga kerja. Artinya kondisi 

serapan tenaga kerja akan terjadi jika didukung dengan pengetahuan seseorang 

yang dimiliki dalam bersaing di pasar kerja. Meningkatnya angka pengangguran 

tidak hanya disebabkan karena sedikitnya ketersediaan lapangan pekerjaan tetapi 

juga karena rendahnya kualitas dan intelektualitas penduduk usia kerja sedangkan 

perkembangan kebutuhan permintaan pekerjaan akan selalu berubah. 

 Penelitian yang berjudul “The Role Of Knowledge Absorption and 

Innovation Capability In The Technological Change and Economic Growth of EU 

Regions” di negara Uni Eropa yang meneliti keterkaitan antara perubahan 

teknologi, pertumbuhan ekonomi, penyerapan pengetahuan dan inovasi. Peneliti 

menyatakan bahwa peran dari penyerapan pengetahuan dan inovasi yang 

dilakukan mampu menumbuhkan produktifitas dalam kawasan Uni Eropa. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pada kawasan Uni Eropa terdapat kesenjangan 

teknologi sehingga mempengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu 

yang dapat membantu menyeimbangkan ialah dengan cara meningkatkan 

pengetahuan dalam bidang teknologi dan melalukan inovasi. Kedua variabel 

tersebut yakni pengetahuan tentang teknologi dan inovasi terbukti berpengaruh 
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positif dan signifikan terhadap perubahan pekerjaan di bidang industri teknologi 

(Wardyn, 2014).  

 Hasil studi penelitian lainnya juga dilakukan dimana peneliti mengadakan 

pelatihan dalam rangka untuk penguasaan internet dan teknologi bagi ibu-ibu 

rumah tangga dalam berwirausahah yang berbasis online ternyata mendapati 

peserta pelatihan dapat beradaptasi dengan aplikasi digital yang berbasis online 

seperti gofood dan membuat pekerjaannya lebih produktif di masa pandemi 

setelah mendapatkan pembekalan pelatihan dan pengetahuan baru yang dapat 

dipraktikkan (Lestari, dkk, 2021).  

4. Pengaruh Pelatihan terhadap Serapan Tenaga Kerja 

 Pada hasil uji test sebelumnya menampilkan bahwa pelatihan terhadap 

serapan tenaga kerja memiliki nilai pengaruh positif dan signifikan. Artinya 

hipotesis “Pelatihan berpengaruh positif terhadap serapan tenaga kerja di Kota 

Makassar” diterima. Meski diadakan di masa pandemi COVID 19 hal ini tidak  

mengurang tujuan dari penerapan Kartu Prakerja yaitu untuk memperbaiki 

serapan tenaga kerja melalui pelatihan yang diberikan terutama di Kota Makassar. 

Terdapat hasil studi penelitian yang didapatkan dalam sebuah jurnal yang berjudul 

“The Influence Of Community Job Training And Compentency Toward Labor 

Absorption In Sukabumi Regency”. Hasil penelitian memaparkan bahwa  variabel 

pelatihan dan kompetensi terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh 

positif dan signifikan secara simultan sebesar 34,1% dan selebihnya dipengaruhi 

oleh variabel lain diluar penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan 
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kompetensi yang dilakukan mampu memperbaiki kondisi ketenagakerjaan 

(Sumina, Alamsyah, & Hikmat, 2021) . 

 Lembaga internasional yang memperhatikan kondisi tenaga kerja dan 

sumber daya manusia yaitu International Labour Organization juga menyatakan 

bahwa pentingnya pemerintah dalam suatu negara untuk melakukan pembiayaan 

pelatihan kepada masyarakatnya mengingat tidak semua masyarakat memiliki 

modal dalam mengikuti pelatihan sedangkan banyak perusahaan yang 

mempertimbangkan mencari pekerja yang telah memiliki keterampilan kerja yang 

dibutuhkan oleh mereka sehingga perusahaan tidak lagi mengeluarkan anggaran 

untuk mengadakan pelatihan kepada pekerjanya (West, 2019). Jadi pelatihan 

diadakan agar membantu pengangguran mendapatkan pekerjaan dan anak muda 

yang memasuki usia tenaga kerja telah siap untuk memperoleh pekerjaan. 

5. Pengaruh Insentif terhadap Serapan Tenaga Kerja 

 Berdasarkan hasil uji sebelumnya mendapatkan bahwa pengaruh langsung 

antara insentif terhadap serapan tenaga kerja memiliki nilai positif dan signifikan. 

Artinya hipotesis “Insentif berpengaruh positif terhadap serapan tenaga kerja di 

Kota Makassar” diterima. Insentif Kartu Prakerja memiliki kesamaan dengan 

skema Unemployment Insurance (asuransi pengangguran) yang telah diterapkan 

dibeberapa negara maju. Sistem UI yang dibuat pada tahun 1935 di Amerika pada 

saat terjadi depresi hebat dimana kondisi perekonomian saat itu mengalami krisis 

yang sangat parah dan UI diberikan agar sebagai pengganti pendapatan bagi 

pengangguran dan sebagai alat untuk menstabilkan perekonomian serta mencegah 
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banyaknya pekerja yang menjadi pengangguran sehingga menyebabkan 

keruntuhan pada sektor ketenagakerjaan (Luigjes, Fischer, & Vanden, 2019 ). 

 Studi penelitian yang dilakukan pada negara Brasil yang menerapkan 

skema asuransi pengangguran pada tahun 2015 dimana asuransi pengangguran 

merupakan tunjangan yang diberikan kepada pekerja yang bekerja di sektor 

formal jika nanti diberhentikan atau mengalami PHK oleh perusahaan tempat 

orang tersebut bekerja. Penelitian yang yang mengangkat judul “Unemployment 

Insurance, Strategic Unemployment and Firm-Worker Collusion” mendapati 

bahwa efek insentif asuransi pengangguran yang diberikan pada sektor pasar 

tenaga kerja informal lebih kompleks karena pekerja yang telah berhenti bekerja 

di sektor formal akan bertransisi ke pasar tenaga kerja informal sehingga tidak 

terjadi kekhawatiran jika pekerja yang berhenti di sektor formal akan berada 

dalam jangka waktu yang cukup lama untuk tidak bekerja (Doornik, Schoenherr, 

& Janis, 2018). Dengan demikian, insentif berpotensi membantu pekerja untuk 

mempertahankan produktivitas kerjanya dan membantu pengangguran untuk 

dapat kerja kembali.  

6. Pengaruh Pelatihan terhadap Serapan Tenaga Kerja melalui 

Pengetahuan penerima Kartu Prakerja di Kota Makassar sebagai variabel 

intervening 

 Berdasarkan hasil uji analisis path didapatkan nilai pengaruh tidak 

langsung antara Pelatihan terhadap Serapan Tenaga Kerja melalui Pengetahuan 

penerima terdapat nilai pengaruh positif dan signifikan. Artinya hipotesis 

“Pelatihan berpengaruh positif terhadap serapan tenaga kerja di Kota Makassar 
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melalui pengetahuan penerima kartu prakakerja sebagai variabel intervening” 

diterima. Sejalan dengan hal tersebut, teori yang dikembangkan oleh Gary S. 

Becker terkait Human Capital bahwa berinvestasi dalam sumber daya manusia. 

Jika kualitas sumber daya manusia semakin baik maka mereka akan mudah 

terserap ke dalam lapangan pekerjaan. Cara yang dapat dilakukan untuk 

membangun sumber daya manusia berkualitas salah satunya adalah dengan 

menggerekakkan pendidikan dan pelatihan.  

 Tingkat pendidikan yang rendah akan membuat pengetahuan seseorang 

menjadi terbatas terutama akan sulit untuk bersaing dalam pasar kerja. 

Pengetahuan yang minim akan memperlambat proses produksi saat bekerja dan 

mereka berpotensi di PHK jika tidak mampu beradaptasi dengan kondisi 

kebutuhan pekerjaan yang diinginkan oleh perusahaan saat ini. Untuk itu 

meningkatkan pengetahuan sangat penting agar mereka mampu memiliki daya 

saing dan memanfaatkan keterampilan yang mereka miliki sehingga mereka akan 

tetap terserap menjadi tenaga kerja. 

7. Pengaruh Insentif terhadap Serapan Tenaga Kerja melalui 

Pengetahuan penerima Kartu Prakerja di Kota Makassar sebagai variabel 

intervening 

 Pada hasil uji analisis path sebelumnya didapatkan nilai Insentif terhadap 

Serapan Tenaga Kerja melalui Pengetahuan penerima terdapat nilai pengaruh 

positif dan signifikan. Artinya hipotesis “Insentif berpengaruh positif terhadap 

serapan tenaga kerja di Kota Makassar melalui pengetahuan penerima kartu 

prakakerja sebagai variabel intervening” diterima. Pemanfataan insentif tentu akan 
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mempengaruhi serapan tenaga kerja jika pengetahuan penerima Kartu Prakerja 

sangat baik dan memilih digunakan kearah yang  lebih produktif seperti 

digunakan untuk mencari pekerjaan atau sebagai modal untuk memulai usaha.  

 Hasil studi yang dilakukan sebelumnya menyatakan dalam 

penelitiannya bahwa pelatihan kartu prakerja tidak berpengaruh secara signifikan 

akan tetapi memiliki dampak positif dari segi variabel insentif karena dapat 

menolong para pekerja agar dapat bertahan hidup selama COVID 19 (Ginting & 

Herdiyana, 2020). Maka insentif Kartu Prakerja yang diberikan bagi pekerja yang 

kehilangan pekerjaan dan pengangguran diharapkan mampu memenuhi 

kebutuhannya sampai mereka mendapatkan pekerjaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan melalui beberapa 

tahapan seperti dalam proses mengumpulkan data, mengolah data dan analisis 

data terkait pengaruh pelatihan dan insentif terhadap serapan tenaga melalui 

pengetahuan penerima Kartu Prakerja di Kota Makassar. Maka dari itu penulis 

menarik kesimpulan pada penelitian sebagai berikut: 

1. Variabel Pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

pengetahuan penerima Kartu Prakerja di Kota Makassar. Artinya, ketika 

terjadi peningkatan pelatihan maka akan diikuti dengan peningkatan 

pengetahuan penerima Kartu Prakerja di Kota Makassar. 

2. Variabel Insentif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

pengetahuan penerima Kartu Prakerja di Kota Makassar. Artinya, insentif  

Kartu Prakerja yang diberikan akan turut mampu meningkatkan pengetahuan 

penerima Kartu Prakerja. 

3. Variabel pengetahuan penerima Kartu Prakerja terhadap variabel serapan 

tenaga kerja memiliki nilai pengaruh positif dan signifikan. Artinya, semakin 

meningkat Pengetahuan penerima Kartu Prakerja maka akan semakin 

meningkat pula Serapan Tenaga Kerja yang terjadi di kota Makassar. 

4. Variabel Pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

Serapan Tenaga Kerja. Artinya, setiap peningkatan variabel pelatihan terjadi 
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maka secara langsung akan mampu meningkatkan serapan tenaga kerja di 

Kota Makassar. 

5. Variabel Insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

Serapan Tenaga Kerja. Artinya, setiap peningkatan variabel insentif terjadi 

maka secara langsung akan mampu meningkatkan serapan tenaga kerja di 

Kota Makassar. 

6. Variabel Pelatihan terhadap serapan tenaga kerja melalui pengetahuan 

penerima Kartu Prakerja di Kota Makassar berpengaruh positif dan signifikan. 

Artinya, setiap peningkatan variabel pelatihan terjadi maka akan memberi 

pengaruh secara tidak langsung yang akan mampu meningkatkan serapan 

tenaga kerja di Kota Makassar dengan di mediasi oleh variabel pengetahuan. 

7. Insentif  terhadap serapan tenaga kerja melalui pengetahuan penerima Kartu 

Prakerja di Kota Makassar berpengaruh positif dan signifikan. Artinya, setiap 

peningkatan variabel insentif terjadi maka akan memberi pengaruh secara 

tidak langsung yang akan mampu meningkatkan serapan tenaga kerja di Kota 

Makassar dengan di mediasi oleh variabel pengetahuan . 

 Sebagaimana dalam teorinya, Robert M Solow menekankan pentingnya 

suatu negara berinvestasi pada modal sumber daya manusia. Salah satunya ialah 

dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan memaksimalkan pelatihan kerja 

bagi penduduk di suatu negara. Melalui program kartu prakerja dengan 

memberikan fasilitas pelatihan kerja dan insentif maka penduduk diharapkan 

mampu memperluas pengetahuannya terkait kebutuhan pekerjaan saat ini dan 
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memperbaiki kondisi serapan tenaga kerja dengan menjadi tenaga kerja yang siap 

bekerja dan tenaga kerja yang terampil setelah mengikuti pelatihan.  

B. Saran 

  Saran untuk penelitian ini adalah dalam penelitian selanjutnya diharapkan 

mampu mengembangkan penelitian terkait Kartu Prakerja karena hal ini 

merupakan program inovatif pemerintah yang berupaya untuk mengentaskan 

pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan 

yang diadakan.  

  Adapun variabel lain diluar model penelitian diharapkan dapat kembali 

dikembangkan. Bagi penerima Kartu Prakerja terutama di Kota Makassar agar 

hendaknya mengikuti pelatihan dengan baik agar manfaat dari program Kartu 

Prakerja dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Bagi pemerintah 

setempat tentu perlu upaya lebih yang harus dilakukan mengingat tidak semua 

masyarakat pengangguran dapat mengakses program Kartu Prakerja karena 

terhalangi oleh kesenjangan digital yang ada. 
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Lampiran 1 

KISI-KISI INSTRUMEN KUESINONER 

PENGARUH PELATIHAN DAN INSENTIF TERHADAP 

PENGETAHUAN DAN SERAPAN TENAGA KERJA PADA PENERIMA 

KARTU PRAKERJA DI KOTA MAKASSAR 

Variabel Indikator Jumlah Butir 

Pelatihan (X1) 1. Reaksi Peserta 

2. Hasil Pembelajaran 

3. Perubahan Perilaku 

4. Hasil Akhir 

1 

2 

2 

2 

Insentif (X2) 1. Besaran Insentif 

2. Kesesuaian Insentif 

3. Ketepatan 

4. Kecepatan 

2 

2 

1 

1 

Pengetahuan (Y1) 1. Intelegensi 

2. Emosi 

3. Kepercayaan 

4. Pengalaman pribadi 

5. Pembelajaran 

6. Media massa 

3 

1 

3 

2 

2 

1 

Serapan Tenaga 

Kerja (Y2) 

1. Tenaga kerja siap bekerja 

2. Tenaga kerja terampil 

4 

3 
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PENGARUH PELATIHAN DAN INSENTIF TERHADAP 

PENGETAHUAN DAN SERAPAN TENAGA KERJA PADA PENERIMA 

KARTU PRAKERJA DI KOTA MAKASSAR 

Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Perkenalkan saya Larassati Mangali Putri, Mahasiswi Prodi Ilmu Ekonomi, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar. Saat ini sedang 

melakukan penelitian terkait Pengaruh Pelatihan Dan Insentif Terhadap 

Pengetahuan Dan Serapan Tenaga Kerja Pada Penerima Kartu Prakerja Di Kota 

Makassar. Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi 

daftar kuesioner yang diberikan. Informasi yang diberikan merupakan bantuan 

yang sangat berarti bagi saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Data pribadi 

akan dirahasiakan dan tidak disebarluaskan diluar penelitian. Atas bantuan dan 

perhatian Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, saya ucapkan terima kasih. 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

 Nama/Inisial  : ............................................. 

 Jenis Kelamin  : 1. Pria  2. Wanita 

 Umur   : ............................................. 

 Pendidikan Terakhir : 1. SD  2. SMP 3. SMA/SMK 

     4. DIII/S1/S2 

 Lulusan Gelombang : ............................................. 
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B. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Perhatikanlah setiap pernyataan dengan cermat dan jawablah pernyataan 

kuesioner dengan jujur dan benar sesuai dengan petunjuk. 

2. Berilah salah satu jawaban terhadap setiap pernyataan sesuai dengan 

pendapat anda 

3. Keterangan Pilihan Jawaban : 

- Sangat Setuju  akan diberi nilai 5 (Lima) 

- Setuju akan diberi nilai 4 (Empat) 

- Ragu-Ragu akan diberi nilai 3 (Tiga) 

- Tidak Setuju akan diberi nilai 2 (Dua) 

- Sangat Tidak Setuju akan diberi nilai 1 (Satu)  

C. VARIABEL PENELITIAN 

1. Pelatihan 

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 

Reaksi Pelatihan 

1)  Saya merasa nyaman mengikuti program pelatihan 

Kartu Prakerja yang dilaksanakan secara daring/ 

online 

     

Hasil Pembelajaran 

2)  Saya merasa Pelatihan Kartu Prakerja 

memberikan pengetahuan baru terkait kebutuhan 

pekerjaan saat ini 

     

3)  Melalui pelatihan Kartu Prakerja, Saya 

mendapatkan tambahan pengetahuan, ide dan  

skill dalam berwirausaha 

     

Perubahan Perilaku 

4)  Pelatihan Kartu Prakerja mengajarkan 

skill/keterampilan baru yang belum pernah saya 

dapatkan sebelumnya 

     

5)  Setelah satu bulan mengikuti pelatihan Kartu 

Prakerja, saya aktif mencari pekerjaan atau sedang 

mempersiapkan usaha 
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Hasil Akhir 

6)  Saya mulai membuka usaha/mendapatkan 

pekerjaan dengan berbekal pengetahuan yang 

didapatkan dari pelatihan Kartu Prakerja 

     

7)  Saya memahami penggunaan aplikasi berbasis 

teknologi digital yang sering digunakan saat ini 

dalam bekerja 

     

2. Insentif 

No. Pernyataan 1 2 3 4 5 

Besaran Insentif 

1)  Insentif Kartu Prakerja membantu saya untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai kembali 

mendapatkan pekerjaan 

     

2)  Besaran insentif mampu menopang biaya dalam 

mencari pekerjaan/membuka usaha di masa 

pandemi Covid 19 

     

Kesesuaian Insentif 

3)  Insentif Kartu Prakerja mendorong peningkatan 

produktivitas saya dalam bekerja 

     

4)  Insentif Kartu Prakerja mempertahankan 

pekerjaan/usaha saya di masa Pandemi COVID 19 

     

Ketepatan 

5)  Saya memanfaatkan Insentif Kartu Prakerja 

sebagai penopang biaya dalam mencari pekerjaan 

setelah mengikuti pelatihan kerja 

     

Kecepatan 

6)  Pencairan insentif kartu prakerja tidak mengalami 

keterlambatan atau penundaan dari waktu yang 

telah ditentukan 

     

3. Pengetahuan 

No. Pernyataan      

Intelegensi 

1)  Saya merasa perlu untuk mendapatkan informasi 

terkait manfaat pelatihan dan insentif Kartu 

Prakerja sebelum mendaftar 

     

2)  Saya memilih pelatihan Kartu Prakerja 

berdasarkan rekomendasi teman/keluarga/kerabat 
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3)  Saya menyukai memilih pelatihan yang sesuai 

dengan kemampuan yang saya miliki 

     

Emosi 

4)  Saya tidak merasa kesulitan terhadap pekerjaan 

saya setelah mengikuti pelatihan 

     

Kepercayaan 

5)  Program kartu prakerja dapat membantu 

perekonomian masyarakat terdampak Covid 19 

     

6)  Pelatihan dan insentif Kartu Prakerja dapat 

mengurangi angka pengangguran 

     

7)  Pelatihan dan Insentif Kartu Prakerja mampu 

memperbaiki kualitas tenaga kerja 

     

Pengalaman Pribadi 

8)  Orang yang sering mengikuti pelatihan 

sebelumnya akan mudah  mengikuti pelatihan 

kerja yang diadakan secara online  

     

9)  Saya akan memilih membeli pelatihan kerja diluar 

Kartu Prakerja untuk terus menambah 

pengetahuan baru dan keterampilan kerja saya 

     

 Pembelajaran 

10)  Setelah mengikuti pelatihan, saya membuat 

rencana karir untuk kedepannya  

     

11)  Kartu Prakerja membuka potensi untuk membuka 

lapangan pekerjaan 

     

 Media Massa 

12)  Meski pelatihan Kartu Prakerja untuk sementara 

diadakan secara online/daring, tetapi saya dapat 

memahami materi pelatihan yang diakses melalui 

video dari Youtube/Zoom 

     

4. Serapan Tenaga Kerja 

No. Pernyataan      

Tenaga Kerja Siap Bekerja  

1)  Selama satu bulan sesudah menerima Kartu 

Prakerja, saya bekerja atau menjalankan usaha 

dan mendapatkan penghasilan meski dalam 

durasi waktu 1 jam 
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2)  Saya merasa lebih siap untuk bekerja setelah 

mengikuti pelatihan 

     

3)  Saya merasa lebih mudah menyesuaikan diri 

dengan kebutuhan pemberi kerja  

     

4)  Saya memiliki kepercayaan diri untuk melamar 

kerja di suatu perusahaan 

     

Tenaga Kerja Terampil  

5)  Saya memiliki ide atau strategi dalam 

bekerja/berwirausaha setelah mengikuti 

pelatihan Kartu Prakerja 

     

6) s Sertifikat pelatihan Kartu Prakerja mampu 

membantu saya mudah mendapatkan pekerjaan  

     

7)  Melalui Kartu Prakerja, banyak perusahaan yang 

ingin menggunakan keahlian saya dalam bekerja 
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Lampiran II 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

Pelatihan (X1) 
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Insentif (X2) 
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Pengetahuan (Y1) 
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Serapan Tenaga Kerja (Y2) 
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Lampiran III 

HASIL CEK PLAGIASI 
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