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ABSTRAK 

NAMA : AHMAD FAUZAN 

NIM  : 90300117066 

JUDUL : PENGARUH INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN  

TENAGA KERJA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

Pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang sangat penting dalam sistem 

ekonomi manapun yang dianut oleh suatu daerah. Salah satu yang dapat menjadi 

pendorong maupun penghambat dari pertumbuhan ekonomi di suatu daerah 

adalah tenaga kerja yang tersedia di daerah tersebut. Dalam upaya penyerapan 

tenaga kerja tersebut, perlunya dilakukan yang namanya investasi. Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh dari penanaman modal 

dalam negeri dan asing terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan 

tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan.  

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan lokasi penelitian adalah 

Sulawesi Selatan. Menggunakan data sekunder bersifat time-series yang diperoleh 

dari BPS, SIMREG BAPPENAS, dan sumber lainnya dengan metode 

pengumpulannya adalah dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis jalur (Path Analysis) 

Penelitian ini berkesimpulan bahwa penanaman modal dalam negeri 

memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 

penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. Akan tetapi, baik 

penanaman modal dalam negeri dan penyerapan tenaga kerja tidak memiliki 

pengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi 

Selatan. Penanaman modal asing memiliki pengaruh secara tidak langsung 

terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Akan tetapi, untuk pengaruh secara langsung hanya penanaman 

modal asing yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja, Dan Investasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kondisi perekonomian dari suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan 

ekonomi yang terjadi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang 

sangat penting dalam sistem ekonomi manapun yang dianut oleh suatu daerah. 

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat dianggap sebagai peluang dan 

pemerataan ekonomi yang lebih besar. Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi 

yang terjadi di suatu daerah mengindikasikan bahwa ekonomi di daerah tersebut 

memiliki kondisi yang baik. 

Pertumbuhan ekonomi ini dapat diartikan sebagai perkembangan 

kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang 

diproduksikan dalam masyarakat bertambah (Sukirno 2015). Akan tetapi, tidak 

semua daerah bisa mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik tiap tahunnya. 

Terkadang, terdapat daerah yang mengalami penurunan dari segi pertumbuhan 

ekonominya atau bahkan ada juga yang mengalami kondisi fluktuatif dalam 

pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut di tiap tahunnya. 

Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan 

ekonomi yang kurang baik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), 

pertumbuhan ekonomi dari Sulawesi Selatan pada tahun 2019 berada di angka 

6,92 % (y-on-y). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2018 yang berada 

di angka 7,07 % (y-on-y), pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan mengalami 
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penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian di Sulawesi Selatan 

mengalami sedikit masalah.   

Selain daripada melihat dari persentase pertumbuhan ekonomi, kondisi 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat ditinjau dengan memperhatikan nilai 

dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perlu diketahui bahwa Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa 

yang diproduksikan di daerah tersebut dalam satu tahun tertentu (Sukirno 2015). 

Melihat data yang tersaji, dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi 

yang dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari Sulawesi 

Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sektor yang paling besar 

kontribusinya terhadap PDRB Sulawesi Selatan dilihat dari data yang tersaji 

adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang nilainya melebihi angka 

lima puluh milyar rupiah. 

Pertumbuhan ekonomi sesungguhnya dapat memperlihatkan kondisi 

yang baik dan senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, karena pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi diperlukan untuk mempercepat perubahan struktur 

perekonomian daerah menuju perekonomian yang berimbang dan dinamis 

(Elisabeth Bawuno, Bintang Kalangi, dan Sumual 2015).   

Adapun pertumbuhan ekonomi dari Sulawesi Selatan yang dapat dilihat 

dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berikut ini : 
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Tabel 1.1 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 

Menurut Lapangan Usaha 

Di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2015-2019 (Milyar Rupiah) 

No Lapangan Usaha 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Pertanian, 

Kehutanan, dan 

Perikanan 
 54099,10   58351,27   61597,20   64815,46   66615,94  

2 
Pertambangan dan 

Penggalian 
 15802,95   15996,26   16604,14   16788,76   17237,90  

3 
Industri 

Pengolahan  35547,21   38473,77   40407,19   40786,59   44830,63  

4 
Pengadaan Listrik 

dan Gas  230,44   256,98   272,65   292,44   310,62  

5 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan 

Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 

 302,86   319,33   344,53   363,43   369,70  

6 Bangunan  29967,28   32070,16   34873,99   37854,20   41232,63  

7 

Perdagangan 

Besar dan Eceran 

; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

 34915,41   38257,38   42245,01   47115,92   51376,92  

8 
Transportasi dan 

Pergudangan 
 9142,46   9851,28   10675,51   11777,68   11982,70  

9 

Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan Minum 
 3370,06   3655,58   4091,98   4612,02   4907,93  

10 
Informasi dan 

Komunikasi  15712,60   16989,31   18776,94   21028,66  23339,17  

11 
Jasa Keuangan 

dan Asuransi 
 8662,54   9842,96   10275,00   10754,89   11185,27  

12 Real Estate  9197,42   9783,67   10222,29   10695,90   11276,11  

13 Jasa Perusahaan  1059,53   1142,99   1239,45   1363,67   1507,22  

14 

Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan, dan 

Jaminan Sosial 

Wajib 

 11362,13   11337,29   11926,34   13114,34  14423,36  

15 Jasa Pendidikan  13378,00   14295,97   15685,09   17217,12   18410,59  

16 

Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan 

Sosial 
 4845,17   5254,63   5717,08   6208,38   6708,17  

17 Jasa Lainnya  3207,83   3522,50   3859,79  4366,71   4791,50  

PDRB 
 

250802,99   269401,31  

 

288814,17  

 

309156,17  

 

330506,38  

 Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2021 
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Salah satu yang dapat menjadi pendorong maupun penghambat dari 

pertumbuhan ekonomi di suatu daerah adalah tenaga kerja yang tersedia di daerah 

tersebut. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Solow yang melihat 

pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan dari tenaga kerja yang 

ada di suatu daerah. Peningkatan terhadap tenaga kerja yang tersedia tentunya 

membuat daerah tersebut semakin memperluas pasar yang ada sehingga dapat 

meningkatkan produksi di daerah tersebut. Dengan adanya peningkatan yang 

terjadi terhadap produksi di daerah tersebut, maka akan mendorong pertumbuhan 

ekonomi di daerah tersebut. 

Tenaga kerja telah muncul ketika manusia mengenal perekonomian, yaitu 

ketika segelintir orang yang memiliki beberapa tanah meminta bantuan kepada 

orang lain untuk menggarap tanah tersebut (Tyas 2010). Di Indonesia, tenaga 

kerja memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional. Sebagaimana 

disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, 

tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai 

pelaku dan tujuan pembangunan. Maka dari itu, perlunya perhatian yang begitu 

besar terhadap perkembangan dari tenaga kerja. 

Jumlah penduduk yang banyak memerlukan lapangan kerja yang begitu 

luas untuk mengoptimalkan manfaat tenaga kerja dalam pembangunan nasional. 

Semakin tinggi pertumbuhan dari penduduk suatu wilayah tentunya akan 

berpengaruh terhadap peningkatan jumlah angkatan kerja. Pemanfaatan angkatan 

kerja dengan baik tentunya akan dapat meningkatkan perekonomian. Akan tetapi, 
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peningkatan yang diharapkan ini dapat dicapai bila seluruh angkatan kerja 

terserap ke dalam lapangan kerja. 

Sulawesi Selatan merupakan provinsi di pulau sulawesi yang memiliki 

jumlah penduduk paling banyak yaitu sebanyak 9.073.509 jiwa berdasarkan 

sensus penduduk 2020. Hal ini juga menempatkan Sulawesi Selatan pada posisi 

ke-7 sebagai provinsi dengan penduduk terbanyak setelah DKI Jakarta. Dibalik 

banyaknya jumlah penduduk ini maka diperlukan lapangan kerja yang memadai 

agar dapat terjadinya penyerapan tenaga kerja dengan baik.  

Tabel 1.2 

Jumlah Penduduk Yang Bekerja 

Di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2015-2019 (Jiwa) 

Tahun Angkatan Kerja Penduduk Yang Bekerja 

2015         3.706.128                        3.485.492  

2016         3.881.003                        3.694.712  

2017         3.812.358                        3.598.663  

2018         3.988.029                        3.774.924  

2019         4.030.400                        3.830.096  
               Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka, 2021 

Dilihat dari data yang tersaji, penduduk yang bekerja di Sulawesi Selatan 

cenderung fluktuatif dan mengalami peningkatan terus menerus pada tiga tahun 

terakhir. Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja mengalami jumlah paling 

tinggi pada tahun 2019 sebanyak 3.830.096 jiwa. Seiring dengan peningkatan 

penduduk yang bekerja, angkatan kerja pun mengalami peningkatan yang 

membuat diperlukannya perluasan lapangan kerja yang memadai untuk menjadi 

wadah dari angkatan kerja tersebut. 
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Seseorang yang bekerja dengan baik bukan hanya untuk menambah 

pendapatan demi kelangsungan hidupnya ataupun sebagai langkah untuk 

memberikan nafkah kepada keluarganya. Bekerja dengan baik ini juga dianggap 

sebagai ibadah dikarenakan berada di jalan Allah sebagaimana dijelaskan dalam 

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani berikut ini 

 عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَ ةَ قَا لَ : مَرَّ عَلَى النَّبيِّ ص رَ جُلٌ فرََ أَ ى اَ صْحَا بُ رَ سُوْ لِ ا للهِ ص مِنْ 

 ص: اِ جَلدَِ هِ وَ نشََا طِهِ، فَقَا لوُْا : يَا رَسُوْ لُ اللهِ لَوْ كَا نَ هذَ ا فِى سَبِيْلِ اللهِ، فَقَا لَ رَ سُوْ لُ اللهِ 

لَى اَ رَ جَ يسَْعَى عَلَى وَ لدَِ هِ صِغَا رًا فهَُوَ فِى سَبِيْلِ اللهِ، وَ اِ نْ كَا نَ خَرَ جَ يسَْعىَ عَ نْ كَا نَ خَ 

عِفههَا فهَُوَ فِى بَوَ يْنِ شَيْخَيْنِ كَبيِْرَ يْنِ فهَُوَ فىِ سَبِيْلِ اللهِ، وَ اِ نْ كَا نَ خَرَ جَ يسَْعَى عَلىَ نَفْسِهِ يَ 

  (الطبرانى) وَ اِ نْ كَا نَ خَرَ جَ رِ يَا ءً وَ مُفَا خَرَ ةً فهَُوَ فِى سَبِيْلِ الشَّيْطَا نِ.سَبِيْلِ اللهِ، 

 

Artinya : 

Dari Ka’ab bin Ujrah, ia berkata, “Ada seorang laki-laki lewat di hadapan 

Rasulullah, maka para sahabat Rasulullah melihat kuat dan sigapnya orang 

tersebut. Lalu para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, alangkah baiknya 

seandainya orang ini ikut (berjuang) fii sabiilillah”. Lalu Rasulullah menjawab, 

“Jika ia keluar untuk bekerja mencarikan kebutuhan anaknya yang masih kecil, 

maka ia fii sabiilillah. Jika ia keluar bekerja untuk mencarikan kebutuhan kedua 

orang tuanya yang sudah lanjut usia maka ia fii sabiilillah. Jika ia keluar untuk 

bekerja mencari kebutuhannya sendiri agar terjaga kehormatannya, maka ia fii 

sabiilillah. Tetapi jika ia keluar karena riya’ dan kesombongan maka ia di jalan 

setan”. (H.R. Thabrani)  

 

Hal ini menandakan bahwa begitu pentingnya bekerja dengan baik, 

memiliki tujuan yang bermanfaat bagi dirinya ataupun orang lain dan bukan hanya 

sekedar mempunyai pekerjaan ataupun menjadi orang-orang yang terserap ke 

dalam lapangan kerja saja tanpa mencari pahala yang bisa didapatkan dalam 

bekerja tersebut.  

Maka dari itu, perbaikan kondisi dari ketenagakerjaan di suatu daerah 

diharapkan mampu menjadi penunjang terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi 

daerah tersebut. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja baru yang terjadi maka 
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akan menciptakan pendapatan masyarakat yang mampu mendorong daya beli 

masyarakat sehingga pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi 

(Gravitiani 2006).    

Sebagaimana hasil penelitian dari (Astuti 2018) yang berkesimpulan 

bahwa tenaga kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Hardiningsih Arifin 2017) yang 

juga berkesimpulan bahwa tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi tapi memiliki hubungan yang negatif. 

Dalam upaya penyerapan tenaga kerja tersebut, perlunya dilakukan yang 

namanya investasi. Diungkapkan oleh Harrod dan Domar bahwa investasi 

memiliki peranan kunci di dalam proses ekonomi, terkhusus pada dua hal yang 

dimiliki oleh investasi yaitu menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas 

produksi perekonomian (Jhingan 2016). Dengan terjadinya peningkatan kapasitas 

produksi membuat terbukanya lapangan pekerjaan baru sehingga dapat 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja di wilayah tersebut. 

Salah satu alasan dibutuhkannya investasi ini karena dapat membuat 

terjadinya penyediaan lapangan kerja yang pada akhirnya akan terjadi penyerapan 

tenaga kerja di suatu daerah. Sebagaimana ketika terjadi peningkatan investasi 

akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menekan kemiskinan, dan 

juga akan menyerap tenaga kerja (Anggraini 2018).  

Investasi atau bisa disebut dengan penanaman modal dapat terbagi 

menjadi dua jenis, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal 

asing. Tentunya hal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan produksi dari 
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tiap daerah sehingga dapat terjadinya penyerapan tenaga kerja di lapangan kerja 

yang tersedia di daerah tersebut.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Akbar dan Gunadi 2018) menunjukkan 

bahwa penanaman modal dalam negeri mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini juga sejalan dengan 

hasil penelitian dari (Amelia 2014; Dwi et al. 2015; Pradana 2014; Rizkiadi 2016; 

Setiawan, Maulida, dan Sandika 2014; Sulistiawati 2012; Taufik, Rochaida, dan 

Fitriadi 2015). Hal ini menandakan bahwa besarnya investasi akan berdampak 

terhadap jumlah dari tenaga kerja di suatu daerah.  

Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Izhartati 2017) 

menunjukkan bahwa investasi baik itu penanaman modal dalam negeri maupun 

penanaman modal asing tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja. Hal ini menandakan bahwa peningkatan pada nilai investasi tidak 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Realisasi penanaman modal dalam negeri di Provinsi Sulawesi Selatan 

cenderung mengalami fluktuatif. Jumlah realisasi paling tinggi terjadi pada tahun 

2015 senilai 9,2 triliun rupiah. Dalam tiga tahun terakhir, realisasi dari penanaman 

modal dalam negeri di Sulawesi Selatan senantiasa mengalami peningkatan. Hal 

ini menandakan adanya keseriusan dari pihak pemerintah untuk memperbaiki 

iklim investasi di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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Tabel 1.3 

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri 

Di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2015-2019 (Rupiah) 

Tahun Nilai Realisasi PMDN 

2015  Rp     9.215.330.000.000  

2016  Rp     3.334.590.000.000  

2017  Rp     1.969.400.000.000  

2018  Rp     3.275.880.000.000  

2019  Rp     5.672.600.000.000  
Sumber : SIMREG BAPPENAS, 2021 

Selain daripada adanya penanaman modal dalam negeri, tentunya juga 

ada penanaman modal asing yang juga diharapkan mampu untuk membuka 

lapangan kerja sehingga memberikan peran positif dalam penyerapan tenaga kerja 

di Sulawesi Selatan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rizkiadi 2016) menunjukkan 

bahwa penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian serupa dengan hasil 

penelitian dari (Akbar dan Gunadi 2018; Amelia 2014; Pradana 2014; Setiawan, 

Maulida, dan Sandika 2014). Dengan kata lain, dengan adanya penambahan dari 

penanaman modal asing akan mengakibatkan peningkatan jumlah tenaga kerja 

yang terserap.  

Akan tetapi, pada penelitian yang dilakukan oleh (Dwi et al. 2015) 

berkesimpulan bahwa penanaman modal asing berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian dari 

(Izhartati 2017). Hal ini membuktikan bahwa penanaman modal asing belum tentu 

memberikan pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di suatu daerah. 
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Tabel 1.4 

Realisasi Penanaman Modal Asing 

Di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2015-2019 (US$) 

Tahun Nilai Realisasi PMA 

2015  $           233.350.000  

2016  $           372.470.000  

2017  $           712.800.000  

2018  $           617.190.000  

2019  $           302.600.000  
Sumber : SIMREG BAPPENAS, 2021    

 

Setelah melihat data yang berisi nilai realisasi penanaman modal asing di 

Sulawesi Selatan pada tahun 2015-2019, maka berikut dalam bentuk rupiahnya. 

Tabel 1.5 

Realisasi Penanaman Modal Asing 

Di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2015-2019 (Rupiah) 

Tahun  Realisasi PMA   Kurs   Jumlah  

2015  $      233.350.000   Rp    13.458   Rp  3.140.327.070.833  

2016  $      372.470.000   Rp    13.330   Rp  4.964.963.021.667  

2017  $      712.800.000   Rp    13.398   Rp  9.550.213.200.000  

2018  $      617.190.000   Rp    14.267   Rp  8.805.655.460.000  

2019  $      302.600.000   Rp    14.131   Rp  4.275.914.516.667  

 Sumber : SIMREG BAPPENAS, 2021 

Dilihat dari data yang tersaji, dapat dimaknai bahwa penanaman modal 

asing di sulawesi selatan begitu melimpah. Nilai penanaman modal tertinggi 

berada pada tahun 2017 dengan nilai sebesar 9,5 triliun rupiah. Akan tetapi, nilai 

dari penanaman modal asing ini mengalami penurunan di tiga tahun terakhir dan 

hal itu tentunya dapat berpengaruh terhadap tersedianya lapangan kerja baru yang 

dapat menyerap tenaga kerja khususnya di daerah sulawesi selatan. 
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Berdasarkan data yang telah ditampilkan, penanaman modal dalam 

negeri cenderung meningkat dan penanaman modal asing cenderung menurun. 

Hal inilah yang kemungkinan menjadikan jumlah dari orang yang bekerja itu 

fluktuatif, bahkan untuk tenaga kerja yang terserap di tiap tahunnya lebih 

cenderung menurun. 

Dalam ajaran agama islam, manusia telah dianjurkan untuk 

memanfaatkan hartanya bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk 

membantu orang lain. Sebagaimana dapat dilakukan investasi yang akan 

berorientasi pada keuntungan bersama yang dimana pemilik modal atau yang 

mempunyai kelebihan harta membantu orang yang punya keahlian berusaha tetapi 

tidak memiliki modal. Tujuan dari hal ini agar tidak terjadinya pemusatan 

kekayaan kepada golongan tertentu (Rozalinda 2017). Sebagaimana disebutkan 

dalam penggalan ayat dari Surah Al-Hasyr (59) ayat ke-7 berikut ini 

 ...... كَيْ لاَ يكَُوْ نَ دُ وْ لَةً بيَْنَ الأَ غْنيَِآ ءِ مِنْكُم......ْ
 

Terjemahnya : 

…supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara 

kamu….. 

 

Ini menandakan begitu pentingnya pemberian manfaat dari harta yang 

dimiliki untuk orang lain juga. Bila melihat dari fenomena penanaman modal baik 

itu dalam negeri maupun asing tentunya diharapkan mampu memberikan manfaat 

kepada banyak orang, seperti dapatnya terbuka lapangan kerja sehingga akan 

terjadinya penyerapan tenaga kerja di suatu daerah tersebut. 

Selain daripada peran dari tenaga kerja, penanaman modal atau bisa juga 

disebut sebagai pembentukan modal merupakan kunci utama dari pertumbuhan 
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ekonomi. Penanaman modal ini dapat mencerminkan permintaan efektif dan dapat 

menciptakan efisiensi produktif bagi produksi di masa depan. Penanaman modal 

ini pula yang dapat mengantarkan ke arah penggalian sumber daya alam, 

industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuan ekonomi 

(Jhingan 2016). 

Dalam teori yang dikemukakan oleh Harrod-Domar berkesimpulan 

bahwa salah satu penentu pertumbuhan ekonomi adalah tingginya investasi yang 

terjadi di suatu wilayah. Investasi atau bisa disebut sebagai penanaman modal ini 

dapat memberikan keuntungan kepada semua pihak, baik itu bagi investor atau 

orang yang melakukan penanaman modal tersebut dan juga bagi perekonomian 

suatu daerah yang dijadikan tempat bagi modal itu ditanamkan (Anggraini 2018). 

Investasi atau penanaman modal ini memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Apal 2016) 

yang menunjukkan bahwa investasi yang dalam hal ini penanaman modal asing 

berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Astuti 2018; Hardiningsih Arifin 

2017) yang menyebutkan bahwa adanya pengaruh investasi yang signifikan dan 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Akan tetapi, terdapat pula hasil penelitian yang bertolak belakang 

sebagaimana penelitian dari (Taufik, Rochaida, dan Fitriadi 2015) yang 

membuktikan bahwa investasi ini tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung oleh penelitian lain yang dilakukan oleh 

(Sulistiawati 2012) yang berkesimpulan bahwa investasi berpengaruh tidak 
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signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

Berdasarkan data yang ditampilkan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi 

Sulawesi Selatan yang dinilai dari PDRB atas dasar harga konstan mengalami 

peningkatan di tiap tahunnya. Dan untuk penduduk yang bekerja di Sulawesi 

Selatan cenderung fluktuatif pergerakannya. Hal ini dinilai tidak sejalan dengan 

teori yang diungkapkan oleh Solow yang dimana peningkatan tenaga kerja sejalan 

dengan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dan untuk data 

investasi pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu penanaman modal dalam 

negeri dan penanaman modal asing. Harrod-Domar mengungkapkan bahwa 

investasi akan sejalan dengan penyerapan tenaga kerja yang terjadi di suatu 

daerah. Untuk penanaman modal dalam negeri dari Sulawesi Selatan dalam tiga 

tahun terakhir yang disajikan memiliki nilai yang sejalan dengan perkembangan 

dari penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan. Akan tetapi, penanaman modal 

asing dalam tiga tahun terakhir tersebut tidak sejalan dengan perkembangan 

tenaga kerja di Sulawesi Selatan.     

Berdasarkan fenomena yang ditinjau dari data yang tersaji dan juga 

memperhatikan beberapa penelitian yang berkaitan tentang penanaman modal 

dalam negeri dan penanaman modal asing, penyerapan tenaga kerja, dan 

pertumbuhan ekonomi membuat penulis berkeinginan untuk meninjau hubungan 

tersebut di Sulawesi Selatan. Maka dari itu, penulis berkeinginan untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan, maka berikut 

dibuatlah rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah penanaman modal dalam negeri berpengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan ? 

2. Apakah penanaman modal asing berpengaruh terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Provinsi Sulawesi Selatan ? 

3. Apakah penanaman modal dalam negeri berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan ? 

4. Apakah penanaman modal asing berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi Sulawesi Selatan ? 

5. Apakah penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi Sulawesi Selatan ? 

6. Apakah penanaman modal dalam negeri berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan ? 

7. Apakah penanaman modal asing berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

melalui penyerapan tenaga kerja kerja di Provinsi Sulawesi Selatan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh dari penanaman modal dalam negeri terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan 

2. Untuk menganalisis pengaruh dari penanaman modal asing terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan 
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3. Untuk menganalisis pengaruh dari penanaman modal dalam negeri terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan 

4. Untuk menganalisis pengaruh dari penanaman modal asing terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan 

5. Untuk menganalisis pengaruh dari penyerapan tenaga kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan 

6. Untuk menganalisis pengaruh dari penanaman modal dalam negeri terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi 

Selatan 

7. Untuk menganalisis pengaruh dari penanaman modal asing terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi 

Selatan 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut  

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait pentingnya 

penanaman modal baik itu dalam negeri ataupun asing terhadap penyerapan 

tenaga kerja dan juga meninjau kebermanfaatannya terhadap pertumbuhan 

ekonomi di suatu daerah. Selain daripada itu, penelitian ini juga diharapkan 

bisa memberikan informasi terkait peranan dari tenaga kerja untuk 

pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. 

2. Penelitian ini diharapkan mampu menambah penghetahuan pada bidang Ilmu 

Ekonomi khususnya yang berkaitan tentang penanaman modal, penyerapan 

tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi. Selain daripada itu, diharapkan pula 
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dapat menjadi rujukan terhadap penelitian selanjutnya yang relevan dengan 

permasalahan pada penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi yang baik dan senantiasa menunjukkan 

peningkatan sangat diperlukan untuk mepercepat terjadinya perubahan struktur 

perekonomian daerah yang lebih berimbang dan dinamis. Prof. Simon Kuznets 

dalam (Jhingan 2016) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah 

kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan 

semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan 

yang disebutkan tersebut seiring dengan kemajuan teknologi, penyesuaian 

kelembagaan, dan ideologis yang diperlukannya. 

Terdapat tiga komponen yang dapat memberikan gambaran dari 

perkataan Prof. Simon Kuznets, yaitu pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat 

dilihat dari senantiasanya persediaan barang mengalami peningkatan, teknologi 

yang mengalami kemajuan merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang 

akan menentukan derajat dari kemampuan suatu daerah dalam penyediaan 

beraneka ragam barang kepada penduduk, dan yang terakhir adalah penggunaan 

teknologi secara luas dan efisien perlu didukung oleh kelembagaan dan ideologi 

sehingga inovasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara tepat.  

Sukirno (2015) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini adalah 

suatu perkembangan kegiatan yang terjadi dalam suatu perekonomian yang 

menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat itu 
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mengalami peningkatan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang baik akan 

mengindikasikan bahwa dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu 

negara mengalami peningkatan dalam hal menghasilkan barang dan jasa. 

Pertumbuhan ekonomi menjadi suatu pertanda yang sangat penting di 

dalam suatu perekonomian. Sebagaimana disebutkan oleh Barro dan Martin dalam 

(Frisdiantara and Mukhlis 2016) bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah dapat digunakan untuk menganalisis kinerja perekonomian daerah tersebut 

dibandingkan dengan perekonomian daerah lainnya. Terdapat beberapa ciri-ciri 

dari pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut : 

a. Laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita 

b. Peningkatan produktivitas 

c. Laju perubahan struktural yang tinggi 

d. Urbanisasi 

e. Ekspansi negara maju 

f. Arus barang, modal, dan orang antarbangsa 

Proses dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri tentunya memiliki berbagai 

faktor yang akan berpengaruh terhadap kinerja dari pertumbuhan ekonomi di 

suatu daerah. Prof. Bauer mengungkapkan dalam sebuah studinya bahwa yang 

menjadi faktor-faktor pertumbuhan ekonomi adalah bakat, kemampuan, kualitas, 

kapasitas dan kecakapan, sikap, adat-istiadat, nilai, tujuan dan motivasi, serta 

struktur politik dan kelembagaan. M.L. Jhingan (2016) menyebutkan bahwa 

proses dari pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu 

faktor ekonomi dan nonekonomi. Untuk faktor ekonomi, terdiri dari sumber alam, 
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akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, dan pembagian kerja serta 

skala produksi. Terdapat pula faktor nonekonomi seperti faktor sosial, faktor 

manusia, dan faktor politik serta administratif. 

Begitu pentingnya pembahasan terkait pertumbuhan ekonomi di suatu 

daerah sehingga membawa dampak pada perkembangan teori yang ada. Secara 

umum, perkembangan dari teori pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan ke dalam 

tiga pemikiran, yaitu teori pertumbuhan klasik (Harrod-Domar), teori 

pertumbuhan neoklasik, dan teori pertumbuhan endogen (Frisdiantara dan 

Mukhlis 2016). 

a. Teori Pertumbuhan Klasik (Linear Stages Theories dan Structural 

Change) 

Dalam teori ini, pertumbuhan ekonomi dimaknai sebagai suatu proses 

yang bertahap dan linier. Linieritas pada pertumbuhan ini terjadi melalui sebuah 

akumulasi berbagai faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan 

pembangunan. Terdapat pula tahapan-tahapan yang dilalui suatu daerah yang 

mencerminkan kondisi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut yaitu masyarakat 

tradisional, masa pra kondisi take off menuju sustaining growth, masa take off, 

masa menuju kedewasaan (maturity), dan masa dengan konsumsi masyarakat 

yang tinggi. 

Menurut Harrod-Domar, faktor penentu yang paling penting dari suatu 

pertumbuhan ekonomi adalah pembentukan modal. Pembentukan modal ini dapat 

diperoleh dari akumulasi tabungan yang dilakukan oleh penduduk dari daerah 

tersebut sehingga akan bermanfaat bagi kegiatan investasi. 
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Seiring perkembangan yang terjadi, teori pertumbuhan ekonomi ini dapat 

pula dijelaskan sebagai teori perubahan struktural (structural change theory). 

Teori ini berfokus pada mekanisme perekonomian daerah belum berkembang 

yang melakukan transformasi struktur perekonomian di daerahnya sendiri. 

b. Teori Pertumbuhan Neoklasik 

Teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh Solow dan 

pengikutnya beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi ditandai dengan 

pendapatan per kapita jangka panjang dan perkembangan yang semakin 

meningkat. Pemikiran ini difokuskan pada proses pembentukan modal yang 

dimana menganggap bahwa tingkat tabungan merupakan tambahan pembiayaan 

terhadap stok modal suatu daerah. 

c. Teori Pertumbuhan Endogen 

Teori pertumbuhan ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah 

suatu proses yang bersumber dari dalam sistem. Teori ini memiliki tiga elemen 

dasar, yaitu perubahan teknologi yang bersifat endogen melalui proses akumulasi 

pengetahuan, adanya penciptaan ide baru oleh perusahaan sebagai akibat dari 

adanya mekanismel spillover dan learning by doing serta yang terakhir adalah 

produksi barang-barang konsumsi yang dihasilkan oleh fungsi produksi 

pengetahuan yang tumbuh tanpa batas. 

Teori ini dipelopori oleh Romer (1986) dan Lucas (1988) yang menjadi 

awal kebangkitan terhadap pemahaman baru yang menjadi faktor-faktor penentu 

pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hal ini pun seiring dengan perkembangan 
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dunia yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi modern yang 

digunakan pada proses produksi. 

Dalam islam, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai perkembangan 

yang terus menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan 

kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Pertumbuhan ekonomi ini juga dianggap 

bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif yang 

tujuannya bukan hanya kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan 

di akhirat. Menurut Al-Tariqi dalam (Muttaqin 2018) mengemukakan bahwa 

islam perlu memiliki karakteristik tersendiri agar tujuan pertumbuhan ekonominya 

dapat tercapai, yaitu : 

a. Komprehensif (al-Syumul) : pertumbuhan dinilai lebih dari sekedar 

persoalan materi dan mempunyai tujuan yang lebih luas dibandingkan 

dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem kontemporer, 

yaitu untuk terciptanya keadilan sosial. Kebahagiaan yang ingin dicapai 

bukan hanya kebahagiaan di dunia, tetapi juga di akhirat. 

b. Berimbang (Tawazun) : pertumbuhan bukan hanya berorientasi pada 

penciptaan pertambahan produksi, tapi ditujukan berlandaskan asas 

keadilan distribusi yang juga membutuhkan adanya keberimbangan 

usaha-usaha pertumbuhan. 

c. Realistis (Waqi’iyyah) : Permasalahan yang dinilai sesuai dengan 

kenyataan yang terjadi, karena realistis islam adalah idealitas dan 

idealitas islam adalah realitas. 
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d. Keadilan (‘Adalah) : penting untuk menciptakan pertumbuhan yang 

disertai dengan pemerataan yang adil sehingga kesenjangan antara kaya 

dan miskin tidak terlalu besar. 

e. Bertanggung Jawab (Mas’uliyyah) : pertumbuhan harus sustainable 

dengan tidak mengeksploitasi seluruh sumber daya yang tersedia tanpa 

memperhatikan kelestarian sumber daya tersebut. 

f. Mencukupi (Kifayah) : pengalokasian harta yang dapat mencukupi 

kehidupan umat manusia, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan 

dalam batas yang seharusnya. 

g. Berfokus pada manusia (Ghayatuha al-Insan) : semua aspek yang 

berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi harus menyatu dengan 

pembangunan manusia secara menyeluruh. 

2. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja memliki peranan yang begitu penting dalam perekonomian 

suatu daerah karena menjadi pelaksana dalam proses produksi. Tenaga kerja 

didefinisikan sebagai penduduk yang telah berusia di atas 15 tahun dan memiliki 

potensi dalam memproduksi barang dan jasa (Tyas 2010). Dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan 

bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat. 

Simanjuntak dalam (Idris 2018) mendefinisikan tenaga kerja itu 

mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, penduduk yang sedang 
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mencari pekerjaan, bahkan yang sedang melakukan kegiatan lain seperti 

bersekolah ataupun mengurus rumah tangga karena dianggap sewaktu-waktu 

dapat ikut bekerja. Dari definisi ini, dapat diketahui bahwa tenaga kerja dapat 

terbagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja meliputi 

golongan yang bekerja, golongan yang sedang menganggur dan sedang mencari 

pekerjaan. Dan untuk yang bukan angkatan kerja meliputi golongan yang sedang 

menempuh pendidikan atau bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, 

dan golongan penerima pendapatan. 

Dalam menjalankan roda perekonomian suatu daerah, tentunya akan ada 

permintaan terhadap tenaga kerja yang diharapkan mampu meningkatkan 

perekonomian dari daerah tersebut. Peningkatan pendapatan suatu daerah akan 

dapat menyebabkan peningkatan permintaan dari suatu perusahaan atau badan 

usaha terhadap tenaga kerja di daerah tersebut. Peningkatan produktivitas seorang 

tenaga kerja akan dapat berdampak pada pengurangan permintaan terhadap tenaga 

kerja, karena dengan produksi yang sama dapat diasumsikan bahwa hal tersebut 

dapat dikerjakan oleh pekerja yang memiliki produktivitas yang tinggi bahkan 

dengan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit. Adanya perubahan cara produksi 

di masa sekarang ini dapat berakibat juga pada berkurangnya permintaan terhadap 

tenaga kerja, dimana kebanyakan perusahaan atau badan usaha menggunakan 

berbagai macam mesin yang dapat lebih efektif dan efisien dalam sistem produksi. 

Permintaan terhadap tenaga kerja juga dapat dipengaruhi oleh adanya 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan pada daerah tertentu. 

Tingkat upah yang diberikan kepada para tenaga kerja atas segala upayanya dalam 
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menjalankan sistem produksi juga mampu berpengaruh terhadap permintaan 

terhadap tenaga kerja di daerah tersebut. Besarnya keuntungan yang dialami 

perusahaan dan tingkat investasi dari suatu perusahaan atau badan usaha juga akan 

turut mempengaruhi permintaan dari tenaga kerja di suatu daerah (Aryanti et al. 

2015). 

Selain adanya permintaan terhadap tenaga kerja, adanya pula penawaran 

tenaga kerja yang dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah penduduk di 

daerah tersebut, struktur umur, jam kerja yang berlaku, dan produktivitas kerja 

(Sukarniati 2019). Adanya perubahan selera pekerjaan yang juga akan membuat 

terjadinya penawaran tenaga kerja. Selain daripada itu, adanya migrasi yang 

dilakukan oleh penduduk dari suatu daerah ke daerah lain akan membuat adanya 

pergeseran terhadap tenaga kerja dari satu daerah ke daerah yang lainnya. 

Dalam islam, bekerja diartikan sebagai perbuatan atau usaha manusia 

yang ditujukan untuk dunia dan akhiratnya. Bekerja ini bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan serta memberikan 

kebaikan (maslahah) bagi diri dan orang lain. Islam memberikan kebebasan pada 

umatnya dalam melakukan suatu pekerjaan, selama hal itu tidak menyimpang dari 

syariat islam. Adapun motivasi kerja dalam islam yaitu untuk memenuhi 

kebutuhan hidup, meneguhkan syariat islam, meraih cinta Allah Subhanahu 

Wata’ala, dan menambah nilai manfaat (Saefullah 2014). 

3. Investasi 

Dalam menunjang kondisi perekonomian dari suatu daerah, perlunya ada 

yang bantuan dana atau bisa disebut sebagai investasi yang diharapkan mampu 



25 
 

 

dengan segera merealisasikan tujuan dalam perekonomian dari daerah tersebut. 

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan yang dilakukan 

untuk membeli barang-barang modal dan berbagai perlengkapan guna menambah 

kemampuan produksi barang dan jasa dari suatu daerah (Kartini 2019). Investasi 

juga dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan menciptakan atau menambah nilai kegunaan hidup baik itu dalam 

bentuk fisik maupun non-fisik dan terutama dalam hal peningkatan kualitas 

sumber daya manusia (Wahab 2012). 

Berdasarkan teori ekonomi, investasi ini dimaknai sebagai pembelian 

dari modal barang yang tidak dikonsumsi akan tetapi digunakan untuk produksi di 

masa mendatang. Dengan adanya investasi ini, memungkinkan perekonomian di 

suatu daerah akan menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan 

datang.  

Sukirno (2015) menyebutkan bahwa kegiatan investasi ini 

memungkinkan terjadinya secara terus menerus peningkatan pada kegiatan 

ekonomi dan kesempatan kerja, mampu meningkatkan pendapatan suatu daerah, 

serta meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat di daerah tersebut. Peranan dari 

investasi ini bersumber dari tiga hal yang dimaknai sebagai fungsi penting dari 

kegiatan investasi, yaitu investasi menjadi salah satu komponen dari pengeluaran 

agregat, investasi akan memicu terjadinya penambahan kapasitas produksi, dan 

investasi senantiasa diikuti oleh perkembangan teknologi. 

Dalam teori yang diungkapkan oleh Adam Smith bahwa investasi ini 

sangat menentukan pergerakan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi suatu 
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wilayah. Investasi ini sangat didukung oleh kebiasaan menabung masyarakat yang 

juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang 

ada. Hal serupa juga diungkapkan oleh Harrod-Domar bahwa investasi akan 

sangat berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah. 

Berdasarkan jenis dari investasi itu sendiri, terbagi menjadi dua yaitu 

investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi pemerintah adalah kegiatan 

investasi yang dilakukan pemerintah baik untuk tingkatan nasional maupun daerah 

dan biasanya tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Investasi swasta 

dimaknai sebagai investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional atau 

dengan kata lain Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan sektor swasta 

asing yang disebut sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) (Hardiningsih Arifin 

2017). 

Dalam islam, investasi ini dimaknai sebagai suatu kegiatan muamalah 

yang sangat dianjurkan, hal ini karena dengan melakukan investasi maka harta 

yang dimiliki menjadi lebih produktif dan juga mendatangkan manfaat baik bagi 

diri sendiri ataupun orang lain.  

B. Pengaruh Antar Variabel 

1. Pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap penyerapan 

tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi 

Investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional atau biasa disebut 

sebagai penanaman modal dalam negeri akan memberikan kontribusi pada 

perkembangan tenaga kerja di suatu daerah. Sebagaimana penelitian yang 

dilakukan oleh (Akbar dan Gunadi 2018; Dwi et al. 2015) memberi kesimpulan 
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bahwa penanaman modal dalam negeri ini memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.   

Dibalik adanya penelitian yang berkesimpulan bahwa penanaman modal 

dalam negeri memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja, adanya juga penelitian yang berbanding terbalik dengan hasil 

penelitian tersebut. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Izhartati 2017) 

yang berkesimpulan bahwa penanaman modal dalam negeri tidak memiliki 

pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan penanaman 

modal yang didapatkan lebih banyak disalurkan pada sektor yang padat modal 

(jasa) dibandingkan ke sektor yang padat karya. 

Penanaman modal dalam negeri yang dikelola dengan baik diharapkan 

akan memberikan perbaikan terhadap pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah. 

Penelitian dari (Hardiningsih Arifin 2017; Ilham 2020; Ningsih 2020) 

menunjukkan bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh secara 

signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Penanaman modal dalam negeri ini diharapkan akan mengatasi kekurangan modal 

yang terjadi dan dengan peningkatan yang terjadi pada nilai penanaman modal 

dalam negeri akan mendorong serta melancarkan proses dari pertumbuhan 

ekonomi di daerah tersebut. 

Akan tetapi, dari penelitian (Astuti 2018) menunjukkan bahwa 

penanaman modal dalam negeri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Hasil yang tidak berpengaruh dari penanaman modal 

dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan penanaman modal 
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dalam negeri bukanlah satu-satunya faktor yang berperan besar dalam 

peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

2. Pengaruh penanaman modal asing terhadap penyerapan tenaga 

kerja dan pertumbuhan ekonomi 

Selain daripada adanya penanaman modal dalam negeri yang didapatkan 

oleh suatu daerah guna meningkatkan perekonomian daerahnya, tentunya adapula 

dukungan dari sektor swasta asing atau berupa penanaman modal asing. Serupa 

dengan penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing ini diharapkan 

mampu memberikan kontribusi pada perkembangan dari tenaga kerja di suatu 

daerah. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Akbar dan Gunadi 2018; Rizkiadi 2016) 

berkesimpulan bahwa penanaman modal asing berdampak baik pada peningkatan 

penyerapan tenaga kerja. Hal ini karena penanaman modal asing yang 

direalisasikan kebanyakan ditujukan untuk menunjang proses produksi yang 

pastinya melibatkan tenaga kerja sebagai tenaga kerja produksi. 

Dibalik adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari penanaman 

modal asing terhadap penyerapan tenaga kerja, adapula penelitian yang 

berkesimpulan bahwa penanaman modal asing berpengaruh negatif terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Sebagaimana penelitian (Dwi et al. 2015; Izhartati 2017) 

yang menghasilkan kesimpulan penanaman modal asing memiliki hubungan yang 

negatif signifikan dengan penyerapan tenaga kerja. Hal ini diduga karena 

penanaman modal asing dominan diperuntukkan untuk pengadaan teknologi yang 

akan digunakan dalam produksinya.  



29 
 

 

Penanaman modal asing juga diharapkan mampu memberikan dampak 

baik terhadap pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah. Penelitian yang dilakukan 

oleh (Apal 2016; Astuti 2018; Ilham 2020) berkesimpulan bahwa penanaman 

modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini dikarenakan peningkatan pada penanaman modal asing ini akan 

berdampak pada meningkatnya produksi barang dan jasa yang pada akhirnya akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

C. Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian terdahulu yang mencakup penanaman modal baik 

itu dalam negeri maupun asing, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan 

ekonomi dari suatu daerah masih terus dilakukan. Berikut penelitian-penelitian 

terdahulu yang mencakup hal tersebut, antara lain : 

Penelitian yang dilakukan oleh (Akbar dan Gunadi 2018) terkait 

“Pengaruh penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Samarinda” menunjukkan hasil bahwa investasi 

melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing memiliki 

pengaruh yang positif dan berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 

khususnya di Kota Samarinda, karena dilihat dengan adanya peningkatan jumlah 

investasi secara teori dan kenyataan dapat menyerap tenaga kerja yang lebih 

banyak. Penanaman modal asing memiliki peran lebih banyak daripada 

penanaman modal dalam negeri terhadap penyerapan tenaga kerja di Samarinda. 

Selain penggunaannya untuk peningkatan jumlah tenaga kerja, penanaman modal 
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ini juga digunakan untuk penyediaan peralatan produksi, tanah/bangunan, dan lain 

sebagainya. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Dwi et al. 2015) tentang “Analisis 

pengaruh perkembangan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan 

penanaman modal asing (PMA) terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi 

Jawa Tengah (Periode 1985-2014) memberikan hasil bahwa penanaman modal 

dalam negeri mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Hal ini dirasa sangat wajar karena nilai dari investasi 

memiliki peran penting dalam rangka menunjang dan mempercepat pertumbuhan 

lapangan kerja sehingga mampu meningkatkan daya serap terhadap tenaga kerja 

di Jawa Tengah. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan penanaman modal asing 

berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal 

ini karena adanya akumulasi modal untuk pembelian mesin dan peralatan canggih 

yang tentunya akan menghambat upaya untuk menciptakan peningkatan dalam 

penciptaan lapangan kerja baru. 

Penelitian yang juga dilakukan oleh (Amelia 2014) terkait “Pengaruh 

investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja di 

Kota Makassar” memberikan hasil bahwa secara bersamaan, investasi pemerintah 

dan swasta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 

di Kota Makassar dalam periode 2002 hingga 2011. Secara parsial, investasi 

pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 

di Kota Makassar pada periode tersebut. Sedangkan untuk investasi swasta 

memiliki pengaruh yang positif tapi tidak signifikan. 
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Adapula penelitian yang dilakukan oleh (Pradana 2014) tentang 

“Pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di 

Kabupaten Aceh Barat” yang menunjukkan hasil bahwa investasi berpengaruh 

secara positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Bahkan, investasi mempengaruhi 

sebesar 85,9 persen terhadap penyerapan tenaga di Kabupaten Aceh Barat. Dan 

dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa investasi merupakan faktor 

yang menentukan penyerapan tenaga kerja secara nyata. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Apal 2016) yang membahas tentang 

“Analisis pengaruh penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Sulawesi Selatan” berkesimpulan bahwa penanaman modal asing ini 

berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi 

Sulawesi Selatan. Bahkan, nilai determinan dari penanaman modal asing terhadap 

pertumbuhan ekonomi mencapai 57,8 persen. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Astuti 2018) dengan 

pembahasan tentang “Analisis pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi 

(Studi pada 33 Provinsi di Indonesia)” yang memberikan kesimpulan bahwa 

variabel penanaman modal asing menunjukkan hasil yang signifikan dengan arah 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, penanaman modal dalam 

negeri menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini dikarenakan penanaman modal dalam negeri bukanlah satu-

satunya faktor yang berperan besar dalam peningkatan dari pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia. Selain daripada itu, penanaman modal dalam negeri ini sering 

kurang tepat sasaran sehingga tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
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dan mengindikasikan bahwa masih kurangnya kepercayaan investor dalam negeri 

untuk melakukan penanaman modal ini. 

Adapula penelitian yang dilakukan oleh (Hardiningsih Arifin 2017) yang 

berfokus pada “Pengaruh investasi, tenaga kerja, dan tingkat konsumsi terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar tahun 2006-2015” yang menunjukkan 

hasil bahwa secara simultan, ketiga variabel yang beliau gunakan dalam 

penelitiannya berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan untuk 

secara parsialnya, variabel investasi dan tingkat konsumsi berhubungan secara 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dari variabel 

tenaga kerja menunjukkan pengaruh yang negatif namun signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Ilham 2020) terkait “Pengaruh 

penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan penyerapan tenaga 

kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia” menyimpulkan bahwa 

penanaman modal baik itu dalam negeri maupun asing memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan untuk 

penyerapan tenaga kerja sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Terdapat penelitian dari (Ningsih 2020) tentang “Analisis pengaruh 

penanaman modal dalam negeri (PMDN) melalui penyerapan tenaga kerja 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur” menunjukkan bahwa penanaman 

modal dalam negeri memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Selain daripada itu, variabel dari tenaga 
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kerja juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja. Dan untuk penanaman modal dalam negeri melalui penyerapan 

tenaga kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Jawa Timur. 

Penelitian-penelitian yang telah ditunjukkan diatas memberikan 

pandangan keterkaitan antara investasi dalam hal ini penanaman modal dalam 

negeri dan asing, penyerapan tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi. Dalam hal 

ini, penulis akan melakukan penelitian yang berfokus pada hal tersebut di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
 

No Nama Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Khairil Akbar 

dan Gunadi 

(2018) 

Pengaruh 

Penanaman 

Modal Dalam 

Negeri dan 

Penanaman 

Modal Asing 

Terhadap 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

di Samarinda 

Metode 

penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif 

dengan jenis 

penelitian yang 

digunakan 

adalah 

penelitian 

explanatory 

(penjelasan). 

Investasi melalui 

penanaman modal 

dalam negeri dan 

penanaman modal 

asing memiliki 

pengaruh yang positif 

dan berdampak 

signifikan terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja khususnya di 

Kota Samarinda, 

karena dilihat dengan 

adanya peningkatan 

jumlah investasi 

secara teori dan 

kenyataan dapat 

menyerap tenaga kerja 

yang lebih banyak. 

Penanaman modal 

asing memiliki peran 

lebih banyak daripada 
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penanaman modal 

dalam negeri terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja di Samarinda. 

Selain penggunaannya 

untuk peningkatan 

jumlah tenaga kerja, 

penanaman modal ini 

juga digunakan untuk 

penyediaan peralatan 

produksi, 

tanah/bangunan, dan 

lain sebagainya. 

2 Aprilia Dwi 

Ratna Sari, 

Dody Setyadi, 

dan Umar 

Farouk 

(2015) 

Analisis 

Pengaruh 

Perkembangan 

Penanaman 

Modal Dalam 

Negeri 

(PMDN) dan 

Penanaman 

Modal Asing 

(PMA) 

Terhadap 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

di Provinsi 

Jawa Tengah 

(Periode 1985-

2014) 

Metode dalam 

pengumpulan 

data pada 

penelitian ini 

menggunakan 

metode 

observasi dan 

studi pustaka. 

Dan untuk 

metode 

analisis data 

pada penelitian 

ini 

menggunakan 

analisis 

deskriptif dan 

analisis regresi 

linear. 

Penanaman modal 

dalam negeri 

mempunyai pengaruh 

yang positif dan 

signifikan terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja. Hal ini karena 

nilai dari investasi 

memiliki peran 

penting dalam rangka 

menunjang dan 

mempercepat 

pertumbuhan lapangan 

kerja sehingga mampu 

meningkatkan daya 

serap terhadap tenaga 

kerja. Akan tetapi, 

penelitian ini 

menunjukkan 

penanaman modal 

asing berpengaruh 

secara negatif dan 

signifikan terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja. Hal ini karena 

adanya akumulasi 

modal untuk 

pembelian mesin dan 

peralatan canggih 

yang tentunya akan 

menghambat upaya 

untuk menciptakan 

peningkatan dalam 
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penciptaan lapangan 

kerja baru. 

3 Nur Amelia 

(2014) 

Pengaruh 

Investasi 

Pemerintah 

dan Investasi 

Swasta 

Terhadap 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

di Kota 

Makassar 

Jenis 

penelitian ini 

adalah 

kuantitatif 

dengan 

melakukan 

pendekatan 

berupa 

observasi dan 

kepustakaan. 

Data 

penelitiannya 

berupa data 

sekunder. 

Secara bersamaan, 

investasi pemerintah 

dan swasta memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja di Kota 

Makassar dalam 

periode 2002-2011. 

Secara parsial, 

investasi pemerintah 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Kota 

Makassar pada 

periode tersebut. 

Sedangkan untuk 

investasi swasta 

memiliki pengaruh 

yang positif tapi tidak 

signifikan. 

4 Romi Pradana 

(2014) 

Pengaruh 

Investasi 

Terhadap 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Pada Sektor 

Industri di 

Kabupaten 

Aceh Barat 

Penelitian ini 

menggunakan 

populasi dan 

sampel dengan 

teknik 

pengumpulan 

data yaitu studi 

pustaka dan 

penelitian 

lapangan. 

Investasi berpengaruh 

secara positif terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja. Bahkan, 

investasi 

mempengaruhi 

sebesar 85,9 persen 

terhadap penyerapan 

tenaga di Kabupaten 

Aceh Barat. Dan dari 

penelitian ini 

memberikan 

kesimpulan bahwa 

investasi merupakan 

faktor yang 

menentukan 

penyerapan tenaga 

kerja secara nyata. 

5 Dzul Apal 

Mangun 

Madin (2016) 

Analisis 

Pengaruh 

Penanaman 

Modal Asing 

Jenis 

penelitian ini 

bersifat 

deskriptif-

Penanaman modal 

asing ini berpengaruh 

secara signifikan dan 

positif terhadap 
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Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Provinsi 

Sulawesi 

Selatan 

kuantitatif 

dengan metode 

pengumpulan 

data berupa 

pengamatan 

langsung pada 

objek 

penelitian dan 

kepustakaan. 

pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Sulawesi 

Selatan. Bahkan, nilai 

determinan dari 

penanaman modal 

asing terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

mencapai 57,8 persen. 

6 Puspasari 

Windy Astuti 

(2018) 

Analisis 

Pengaruh 

Investasi 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(Studi Pada 33 

Provinsi di 

Indonesia) 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

pendekatan 

kuantitatif 

dengan data 

yang 

digunakan 

adalah data 

sekunder. Dan 

untuk analisis 

datanya 

menggunakan 

analisis regresi 

data panel. 

Variabel penanaman 

modal asing 

menunjukkan hasil 

yang signifikan 

dengan arah positif 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Akan tetapi, 

penanaman modal 

dalam negeri 

menunjukkan 

pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini 

dikarenakan 

penanaman modal 

dalam negeri bukanlah 

satu-satunya faktor 

yang berperan besar 

dalam peningkatan 

dari pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. 

Selain daripada itu, 

penanaman modal 

dalam negeri ini 

sering kurang tepat 

sasaran sehingga tidak 

dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi 

dan mengindikasikan 

bahwa masih 

kurangnya 

kepercayaan investor 

dalam negeri untuk 

melakukan 

penanaman modal ini. 
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7 Siti 

Hardiningsih 

Arifin (2017) 

Pengaruh 

Investasi, 

Tenaga Kerja, 

dan Tingkat 

Konsumsi 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Kota Makassar 

Tahun 2006-

2015 

Jenis 

penelitian ini 

adalah 

kuantitatif 

dengan 

penggunaan 

data berupa 

data sekunder 

yang dianalisis 

dengan metode 

analisis regresi 

linear 

berganda. 

Secara simultan, 

ketiga variabel yang 

beliau gunakan dalam 

penelitiannya 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. Dan untuk 

secara parsialnya, 

variabel investasi dan 

tingkat konsumsi 

berhubungan secara 

positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Sedangkan 

dari variabel tenaga 

kerja menunjukkan 

pengaruh yang negatif 

namun signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kota 

Makassar. 

8 Wahyu Ilham 

(2020) 

Pengaruh 

Penanaman 

Modal Dalam 

Negeri, 

Penanaman 

Modal Asing, 

dan 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Indonesia 

Data yang 

digunakan 

pada penelitian 

ini adalah data 

panel dan 

pengujian 

hipotesisnya 

dengan 

menggunakan 

Common 

Effect Model 

Test. 

Penanaman modal 

baik itu dalam negeri 

maupun asing 

memiliki pengaruh 

yang positif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia. Dan 

untuk penyerapan 

tenaga kerja sendiri 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia. 

9 Mulyati 

Ningsih 

(2020) 

Analisis 

Pengaruh 

Penanaman 

Modal Dalam 

Negeri 

(PMDN) 

Melalui 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Terhadap 

Penelitian ini 

bersifat 

kuantitatif 

dengan metode 

analisisnya 

adalah Path 

Analysis. Dan 

data yang 

digunakan 

adalah data 

Penanaman modal 

dalam negeri memiliki 

pengaruh yang positif 

dan signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Jawa 

Timur. Selain 

daripada itu, variabel 

dari tenaga kerja juga 

memiliki pengaruh 
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Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Jawa Timur 

sekunder. yang positif dan 

signifikan terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja. Dan untuk 

penanaman modal 

dalam negeri melalui 

penyerapan tenaga 

kerja berpengaruh 

positif namun tidak 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

di Jawa Timur. 

 

D. Kerangka Pikir 

Dalam penelitian ini, adanya dua variabel yang mewakili investasi yaitu 

penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal 

dalam negeri dan penanaman modal asing ini sebagai variabel dependen. Untuk 

variabel independennya yaitu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Dan terdapatnya pula variabel intervening dalam penelitian ini yaitu penyerapan 

tenaga kerja. Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka dibuatlah kerangka 

pikir sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 
 

 

 

 

 

 

 

Penanaman Modal 

Dalam Negeri 

(X1) 

Penanaman Modal 

Asing 

(X2) 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

(Y1) 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(Y2) 
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E. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan dugaan terkait hubungan antara dua variabel 

atau lebih yang merupakan jawaban tentatif atas suatu permasalahan dan 

kemudian dapat diverifikasi hanya dengan pengujian secara empiris (Ismayani 

2019). Hipotesis ini merupakan dugaan atau suatu jawaban sementara untuk suatu 

permasalahan dalam sebuah penelitian yang kemungkinannya benar atau salah. 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, maka akan dibuat 

hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. Diduga bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 

2. Diduga bahwa penanaman modal asing berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 

3. Diduga bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

4. Diduga bahwa penanaman modal asing berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

5. Diduga bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

6. Diduga bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. 

7. Diduga bahwa penanaman modal asing berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang bersifat 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai sebuah jenis penelitian 

yang menggunakan pendekatan deduktif-induktif.  Pendekatan ini beranjak dari 

adanya kerangka teori, berbagai gagasan dari para ahli, maupun pemahaman 

peneliti dari pengalaman yang telah dilaluinya. Hal ini kemudian dikembangkan 

menjadi sebuah permasalahan yang disertai dengan solusinya dan diajukan untuk 

memperoleh kebenaran dengan dukungan data empiris yang ada. Penelitian ini 

dikatakan sebagai kuantitatif karena bertujuan untuk mengembangkan teori-teori 

yang telah ada dengan menggunakan model-model matematis dan disertai dengan 

hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang menjadi fokus pada penelitian ini. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi pada penelitian ini adalah Sulawesi Selatan. Dihimpunnya data-

data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, Sistem Informasi dan 

Manajemen Data Dasar Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(SIMREG BAPPENAS), serta mengumpulkan literatur ataupun sumber informasi 

lainnya dari instansi terkait atau semacamnya baik dalam bentuk cetak maupun 

non-cetak yang berkaitan dengan topik yang diteliti. 
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B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis dari data-data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data 

sekunder yang bersifat time series yaitu mulai dari tahun 2006-2020. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari lapangan, tapi 

melalui lembaga atau instansi penyedia data yang telah mengolahnya dalam 

sebuah laporan atau dokumen. 

2. Sumber Data 

Sumber dari data-data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, 

Sistem Informasi dan Manajemen Data Dasar Regional Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SIMREG BAPPENAS), serta sumber-sumber lainnya 

yang dapat menjadi pendukung dari penelitian ini.  

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah metode dokumentasi. Metode ini dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan 

pengumpulan data dengan memperhatikan bahan-bahan informasi yang telah ada 

pada masa sebelumnya. Bahan informasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan 

yang menjadi fokus pada penelitian ini. 

D. Metode Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik biasanya digunakan untuk pengujian kelayakan 

terhadap model regresi yang digunakan pada suatu penelitian. Hal ini dilihat dari 
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terdistribusinya data yang ada dengan normal, dan tidak terdapatnya masalah 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Terdapat empat uji asumsi 

klasik yang harus dipenuhi, yaitu :  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel atau 

sekelompok data dalam sebuah regresi terdistribusi dengan normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data yang normal atau 

mendekati normal (Ansofino et al. 2016). Jika uji normalitas ini tidak terpenuhi, 

maka hasil dari uji statistik yang dilakukan menjadi tidak valid terutama untuk 

kelompok data berukuran kecil. 

Uji normalitas yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji Jarque-Bera 

(JB). Ketentuan dari uji ini adalah sebagai berikut : 

a. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 

atau 5 persen (>0,05 atau 5%), maka dapat dikatakan bahwa data 

terdistribusi secara normal. 

b. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 

atau 5 persen (<0,05 atau 5%), maka dapat dikatakan bahwa data tidak 

terdistribusi secara normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas dapat dikatakan sebagai suatu kondisi dimana terdapat 

hubungan linear antar variabel independen. Uji Multikolinearitas ini bertujuan 

untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel independen dalam suatu model 

regresi. Bila hasil yang didapatkan kurang dari 0.9 maka disimpulkan bahwa tidak 
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terdapat korelasi antar variabel pada data dalam penelitian yang dilakukan. Dan 

bila angkanya lebih dari 0.9, maka diketahui bahwa adanya korelasi antar variabel 

tersebut. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk 

melihat apakah terjadinya ketidaksamaan varians dari galat dalam suatu model 

regresi. Ketika varians dari galat itu konstan atau tetap, maka disebut sebagai 

homoskedastisitas. Dan ketika varians dari galat itu bervariasi dan tidak sama, 

maka disebut sebagai heteroskedastisitas.  

Terdapat dua cara untuk mendeteksi terdapatnya heteroskedastisitas 

ataukah tidak, yaitu dengan metode grafik dan metode uji statistik. Pada penelitian 

ini, cenderung digunakan metode uji statistik dengan cara Uji Glejser. Pengujian 

dilakukan guna memperoleh nilai probabilitas Obs*R-Squared. Jika nilai 

probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05 (>0,05), maka disimpulkan tidak 

terjadinya heteroskedastisitas. Dan jika nilai probabilitas signifikansinya lebih 

kecil dari 0,05 (<0,05), maka disimpulkan terjadinya heteroskedastisitas.  

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat adanya korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada peiode 

t-1 (sebelumnya). Dalam uji autokorelasi ini menggunakan uji Breusch-Godfrey 

atau sering disebut dengan nama uji Lagrange Multiplier (LM test). Bila nilai 

probability chi-square lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi dan 

bila lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan terjadinya autokorelasi.  
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Metode untuk melakukan analisis data pada penelitian ini menggunakan 

analisis kuantitatif dengan penggunaan perhitungan statistik. Analisis data yang di 

hasilkan pada penelitian ini akan menggunakan salah satu program pengolah data 

statistik, yaitu Eviews. Metode analisis pada penelitian ini adalah analisis regresi 

linier dengan analisis jalur (Path Analysis) dan uji asumsi klasik yang terdiri dari 

uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. 

Pengujian pada penelitian ini akan menggunakan regresi linier dengan 

analisis jalur (Path Analysis). Robert D. Retherford dalam (Sarwono 2012) 

mendefinisikan bahwa analisis jalur adalah suatu teknik untuk menganalisis 

hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya 

mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara 

tidak langsung. Analisis regresi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah : 

Y1 = f (X1, X2) ...........................................................................................  3.1 

Y2 = f (X1, X2, Y1) ....................................................................................  3.2 

Dimana : 

Y1 = Penyerapan Tenaga Kerja 

Y2 = Pertumbuhan Ekonomi 

X1 = Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

X2 = Penanaman Modal Asing (PMA) 

Hubungan fungsional diatas dapat ditulis dalam bentuk persamaan non-linear 

sebagai berikut : 

Y1 = α0 + α1X1 + α2X2 + 1 .........................................................................................................  3.3 

Y2 = β0 + β1X1 + β2X2 + β3Y1 + 2 ............................................................  3.4 
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Persamaan non-linear di atas untuk selanjutnya akan dilinearkan dengan 

logaritma, sehingga diperoleh : 

LogY1 = α0 + α1X1 + α2X2 + 1 ................................................................................................  3.5 

Y2 = β0 + β1X1 + β2X2 + β3LogY1 + 2 ...............................................................................  3.6 

Untuk mengestimasi persamaan ini, tidak dapat dilakukan dengan Ordinary 

Least Square (OLS) sebelum dilakukan regresi koefisien dengan memutar 

semua variabel X ke sebelah kiri dan variabel Y ke sebelah kanan. Yang 

dimana : 

α0 = Konstanta untuk Y1 

β0 = Konstanta untuk Y2  

Y1 = α0 + α1X1 + α2X2 + 1 + β3Y1 ...........................................................  3.7 

Dari persamaan-persamaan di atas yang telah dijabarkan, maka dapat ditulis 

ulang  persamaan reduced form sebagai berikut : 

LogY1 = α0 + α1X1 + α2X2 + 1.................................................................  3.8 

Y2 = β0 + β1X1 + β2X2 + β3LogY1 + 

             β4 (α0 + α1X1 + α2X2 + 2) ............................................................  3.9 

Y2 = β0 + (β1 + β3α1)X1 + (β2 + β3α2)X2 + (β3 + β3Logα3)Y1 + β3α0 + 

β3α2 + 2 ....................................................................................................  3.10 

a. Pengaruh Langsung (Direct Effect) 

α1 = Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri  (X1) Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja (Y1) 

α2 = Pengaruh Penanaman Modal Asing  (X2) Terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja (Y1) 
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β1 = Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (X1) Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi (Y2) 

β2 = Pengaruh Penanaman Modal Asing (X2) Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi (Y2) 

β3 = Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja (Y1) Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi (Y2) 

b. Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) 

β3α1 = Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (X1) Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi (Y2) Melalui Penyerapan Tenaga Kerja (Y1) 

β3α2 = Pengaruh Penanaman Modal Asing (X2) Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi (Y2) Melalui Penyerapan Tenaga Kerja (Y1) 

c. Total Pengaruh (Total Effect) 

(β1 + β3α1) = Total Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (X1) Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi (Y2) 

(β2 + β3α2) = Total Pengaruh Penanaman Modal Asing (X2) Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi (Y2) 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis ini digunakan untuk melakukan pengujian terhadap 

hipotesis yang telah dibuat untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. 

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji T ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan 

melihat tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas. Jika tingkat 
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signifikansinya lebih besar dari 0,05 (>0,05), maka diartikan bahwa variabel 

bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan ketika tingkat 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (<0.05), maka diartikan bahwa variabel bebas 

memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Ketika tingkat signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 (>0,05), maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya 

pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Dan 

apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0.05 (<0.05), maka diindikasikan 

bahwa terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

simultan. 

c. Uji Koefisien Determinan (R2) 

Uji koefisien determinan ini digunakan untuk melihat besaran dari 

variabel bebas dalam menerangkan atau menjelaskan variabel terikatnya. 

E. Definisi Variabel Operasional  

Berikut definisi operasional dari masing-masing variabel dalam 

penelitian ini : 

1. Penanaman modal dalam negeri adalah nilai realisasi dari penanaman modal 

dalam negeri menurut nilai investasi berdasarkan Laporan Kegiatan 

Penanaman Modal (LKPM) di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2006 

hingga 2020 yang dinyatakan dalam Rupiah. 
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2. Penanaman modal asing adalah nilai realisasi dari penanaman modal asing 

menurut nilai investasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal 

(LKPM) di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2006 hingga 2020 yang 

dinyatakan dalam Rupiah. 

3. Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi 

Sulawesi Selatan dari tahun 2006 hingga 2020. 

4. Pertumbuhan ekonomi adalah tingkat ekonomi yang dicapai oleh Provinsi 

Sulawesi Selatan, parameter yang digunakan adalah nilai dari PDRB atas 

dasar harga konstan menurut lapangan usaha dari tahun 2006 hingga 2020 

yang dinyatakan dalam Rupiah. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan 

a) Letak Geografis dan Batas Wilayah 

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang terletak 

dipulau Sulawesi. Sulawesi Selatan berada diantara 0o 12’ – 8o Lintang Selatan 

dan 116o 48’ – 122o 36’ Bujur Timur. Di sebelah utara, Sulawesi Selatan 

berbatasan dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Di selatan, berbatasan 

langsung dengan Laut Flores. Untuk sebelah barat, Sulawesi Selatan berbatasan 

dengan Selat Makassar dan untuk sebelah timurnya, berbatasan dengan Teluk 

Bone dan Sulawesi Tenggara. Luas dari wilayah Sulawesi Selatan tercatat di 

angka 46.717,48 km2 yang terdiri dari 3 kota dan 21 kabupaten. 

b) Kondisi Demografi 

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, jumlah dari penduduk di 

Sulawesi Selatan itu sebanyak 9,07 juta jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan 

penduduk di Sulawesi Selatan dalam satu dekade terakhir itu berada di kisaran 

1,18%. Kota Makassar menjadi daerah dengan penduduk terbanyak di Sulawesi 

Selatan yaitu sebanyak 1,42 juta jiwa dan Kepulauan Selayar menjadi daerah 

dengan penduduk paling rendah di Sulawesi Selatan yaitu sebanyak 137,1 ribu 

jiwa pada tahun 2020. Rasio jenis kelamin penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan 

berkisar diangka 98,6  dengan Kabupaten Tana Toraja yang memiliki rasio jenis 
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kelamin penduduk tertinggi di Sulawesi Selatan yang berada dikisaran angka 

107,3 dan daerah yang terendah adalah Kabupaten Soppeng yaitu sebesar 92,9.  

2. Statistik Deskriptif Karakteristik Variabel 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa variabel yang diantaranya adalah 

variabel bebas (independen), perantara (intervening), dan terikat (dependen). 

Adapun yang menjadi variabel bebas pada penelitian ini adalah penanaman modal 

dalam negeri (PMDN) dan penananaman modal asing (PMA) dan yang menjadi 

variabel perantara adalah penyerapan tenaga kerja serta untuk variabel terikatnya 

adalah pertumbuhan ekonomi. 

a) Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi dapat dimaknai sebagai suatu hal dalam 

perekonomian yang menjadi penilaian terhadap kondisi ekonomi di suatu daerah 

dengan adanya peningkatan dari produksi barang dan jasa di daerah tersebut. 

Dalam islam, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai perkembangan yang terus 

menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi 

bagi kesejahteraan manusia. Pertumbuhan ekonomi ini juga dianggap bersifat 

multi dimensi yang mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif yang tujuannya 

bukan hanya kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan di akhirat. 

Dalam penelitian ini, variabel pertumbuhan ekonomi diwakili dengan 

nilai dari produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. 

Adapun PDRB atas dasar harga konstan dimaknai sebagai penjumlahan nilai 

tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu 

wilayah dalam jangka waktu satu tahun dimana barang dan jasa tersebut dihitung 
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pada harga yang tetap yaitu harga pada tahun dasar. Pertumbuhan ekonomi dari 

Sulawesi Selatan senantiasa mengalami peningkatan, tapi pada tahun 2020 

mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 

yang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini : 

Tabel 4.1 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2006-2020 

        Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2021 

 

b) Penyerapan Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga kerja adalah suatu kegiatan yang ditandai dengan 

adanya tenaga kerja yang berhasil terserap kedalam lapangan kerja yang tersedia 

di suatu wilayah tertentu. Bekerja dimaknai sebagai suatu kegiatan ekonomi yang 

dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan atau 

keuntungan. Dan untuk lapangan kerja didefinisikan sebasgai suatu bidang 

kegiatan dari suatu pekerjaan atau tempat seseorang bekerja. 

Tahun PDRB (Rupiah) Pertumbuhan Ekonomi (%) 

2006   38.867.660.000 - 

2007   41.332.430.000 6,34 % 

2008   44.549.820.000 7,78 % 

2009   47.326.080.000 6,20 % 

2010   51.199.910.000 8,21 % 

2011   55.116.920.000 7,61 % 

2012 202.184.600.000 8,87 % 

2013 217.618.460.000 7,62 % 

2014 234.083.970.000 7,54 % 

2015 250.802.990.000 7,19 % 

2016 269.401.330.000 7,42 % 

2017 288.814.180.000 7,21 % 

2018 309.156.170.000 7,04 % 

2019 330.506.360.000 6,91 % 

2020 328.192.810.000 (0,70 %) 
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Pada penelitian ini, penyerapan tenaga kerja ditandai dengan jumlah 

penduduk yang bekerja pada tahun tertentu. Dengan melihat jumlah penduduk 

ysng bekerja dari tahun ke tahun, dapat menggambarkan kondisi penyerapan 

tenaga kerja dari suatu wilayah. Penduduk yang bekerja di Sulawesi Selatan 

cenderung fluktuatif kondisi perkembangannya sebagaimana yang dapat dilihat 

pada tabel 4.2 berikut ini : 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Yang Bekerja Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2006-2020 

Tahun 

Penduduk Yang 

Bekerja 

 

Perkembangan (%) 

2006 2.635.415 - 

2007 2.939.463 11,54 

2008 3.136.111 6,69 

2009 3.222.256 2,75 

2010 3.272.365 1,55 

2011 3.375.498 3,15 

2012 3.351.908 (0,70) 

2013 3.291.280 (1,81) 

2014 3.527.036 7,16 

2015 3.485.492 (1,18) 

2016 3.694.712 6 

2017 3.598.663 (2,60) 

2018 3.774.924 4,90 

2019 3.830.096 1,46 

2020 4.006.620 4,61 

          Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka, 2021 

c) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

Penanaman modal dalam negeri diartikan sebagai suatu kegiatan 

menanam modal untuk melakukan usaha di suatu daerah yang dilakukan oleh 

pihak swasta dalam negeri. Tujuan dari penanaman modal dalam negeri ini dapat 

berupa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan, selain itu 
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juga dapat mendukung penciptaan lapangan kerja dan berbagai tujuan lainnya. Di 

Indonesia sendiri, ketentuan terkait penanaman modal telah diatur dalam Undang-

Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. 

Pada penelitian ini, penanaman modal dalam negeri digambarkan dengan 

nilai realisasi dari penanaman modal dalam negeri menurut nilai investasi 

berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) khususnya di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Dalam 15 tahun terakhir, perkembangan penanaman modal 

dalam negeri di Sulawesi Selatan cenderung fluktuatif dengan nilai terendah 

terjadi pada tahun 2007 sebesar -98,40 %. Lebih lanjutnya dapat ditinjau pada 

tabel 4.3 berikut ini : 

Tabel 4.3 

Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2006-2020 

Tahun 
Penanaman Modal Dalam 

Negeri (Rupiah) 

 

Perkembangan (%) 

2006      68.600.000.000 - 

2007        1.100.000.000 (98,40) 

2008 1.105.200.000.000 100.372,73 

2009 1.137.900.000.000 2,96 

2010 3.212.300.000.000 182,30 

2011 3.986.300.000.000 24,09 

2012 2.318.860.000.000 (41,83) 

2013    921.020.000.000 (60,28) 

2014 4.949.550.000.000 437,40 

2015 9.215.330.000.000 86,18 

2016 3.334.590.000.000 (63,81) 

2017 1.969.400.000.000 (40,94) 

2018 3.275.880.000.000 66,34 

2019 5.672.600.000.000 73,16 

2020 9.142.000.000.000 61,16 

       Sumber : SIMREG BAPPENAS, 2021 
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d) Penanaman Modal Asing (PMA) 

Penanaman modal asing dimaknai sebagai suatu kegiatan menanam 

modal yang dilakukan oleh penanam modal asing dengan tujuan dapat melakukan 

suatu kegiatan usaha di cakupan wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman 

modal asing juga menjadi salah satu cara bagi investor luar dapat berinvestasi 

dengan cara membangun, membeli total atau mengakuisisi suatu perusahaan. 

Sama dengan penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing juga telah 

diatur ketentuannya di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang 

penanaman modal. 

Tabel 4.4 

Penanaman Modal Asing Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2006-2020 

Tahun 

Penanaman 

Modal Asing 

(US $) 

Kurs 
Penanaman Modal 

Asing (Rupiah) 

   

Perkembangan 

(%) 

2006 13.200.000 9.141    120.664.500.000 - 

2007 62.800.000 9.142    574.143.766.667 375,81 

2008 27.900.000 9.772    272.629.500.000 (52,51) 

2009 77.000.000 10.356    797.424.833.333 192,49 

2010 441.750.000 9.078 4.010.316.937.500 402,90 

2011 89.560.000 8.773    785.732.270.000 (80,41) 

2012 582.580.000 9.419 5.487.078.278.333 598,34 

2013 462.780.000 10.563 4.888.190.880.000 (10,91) 

2014 280.930.000 11.885 3.338.712.585.000 (31,70) 

2015 233.350.000 13.458 3.140.327.070.833 (5,94) 

2016 372.470.000 13.330 4.964.963.021.667 58,10 

2017 712.800.000 13.398 9.550.213.200.000 92,35 

2018 617.190.000 14.267 8.805.655.460.000 (7,80) 

2019 302.600.000 14.131 4.275.914.516.667 (51,44) 

2020 236.100.000 14.625 3.453.021.525.000 (19,24) 

Sumber : SIMREG BAPPENAS, 2021 
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Dalam penelitian ini, penanaman modal asing ditandai dengan nilai 

realisasi dari penanaman modal asing menurut nilai investasi berdasarkan laporan 

kegiatan penanaman modal (LKPM) khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan 

dalam 15 tahun terakhir, perkembangan dari penanaman modal asing di Sulawesi 

Selatan juga cenderung fluktuatif dengan perkembangan terendah pada tahun 

2011 sebesar -80,41 %. 

3. Hasil Pengolahan Data 

a) Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik biasanya digunakan untuk pengujian kelayakan 

terhadap model regresi yang digunakan pada suatu penelitian. Hal ini dilihat dari 

terdistribusinya data yang ada dengan normal, dan tidak terdapatnya masalah 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Terdapat empat uji asumsi 

klasik yang harus dipenuhi, yaitu : 

1) Uji Normalitas 

Pada penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji Jarque-Bera (JB). 

Ketentuan dari uji ini adalah apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka 

dapat dikatakan bahwa data terdistribusi secara normal dan bila lebih kecil dari 

0,05 menandakan bahwa data tidak terdistribusi secara normal. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas 

Jarque-Bera Probability 

2.485090  0.288649  

        Sumber : Output Eviews.6 data diolah, 2021 
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Pada tabel 4.5 dapat dilihat hasil dari uji normalitas yang dilakukan 

diperoleh nilai probability sebesar 0,288649 (0,2) yang lebih besar dari 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini 

terdistribusi secara normal. 

2) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk meninjau terkait hubungan antar 

variabel yang digunakan dalam suatu penelitian. Bila hasil yang didapatkan 

kurang dari 0,9 maka disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel 

pada data dalam penelitian yang dilakukan. Dan bila angkanya lebih dari 0,9, 

maka diketahui bahwa adanya korelasi antar variabel tersebut. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 Y2 X1 X2 Y1 

Y2  1.000000  0.601317  0.741795  0.845475 

X1  0.601317  1.000000  0.146599  0.702263 

X2  0.741795  0.146599  1.000000  0.619134 

Y1  0.845475  0.702263  0.619134  1.000000 

  Sumber : Output Eviews.6 data diolah, 2021 

Dengan melihat tabel 4.6, dapat disimpulkan bahwa variabel pada data 

dalam penelitian yang digunakan ini tidak terdapat multikolinearitas. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk 

melihat apakah terjadinya ketidaksamaan varians dari galat dalam suatu model 

regresi. Bila nilai probability chi-square lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan 

tidak terjadinya heteroskedastisitas dalam model regresi. Dan apabila nilai 
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probability chi-square lebih kecil dari 0,05, maka dimaknai terjadinya 

heteroskedastisitas dalam model regresi. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

F-statistic 0.171230     Prob. F(3,11) 0.9136 

Obs*R-squared 0.669232     Prob. Chi-Square(3) 0.8804 

   Sumber : Output Eviews.6 data diolah, 2021 

Dapat dilihat pada tabel 4.7, nilai probability chi-square lebih besar 

daripada 0.05 sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam 

model regresi sehingga model tersebut layak untuk digunakan. 

4) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat adanya korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada peiode 

t-1 (sebelumnya). Dalam uji autokorelasi ini menggunakan uji Breusch-Godfrey 

atau sering disebut dengan nama uji Lagrange Multiplier (LM test). Bila nilai 

probability chi-square lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi dan 

bila lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan terjadinya autokorelasi. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 1.871499     Prob. F(2,9) 0.2091 

Obs*R-squared 4.405946     Prob. Chi-Square(2) 0.1105 

   Sumber : Output Eviews.6 data diolah, 2021 

Dengan nilai pada probability chi-square lebih besar daripada 0,05, 

maka disimpulkan bahwa tidak terjadinya autokorelasi dalam model regresi yang 

digunakan. 
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b) Analisis Jalur (Path Analysis) 

Berdasarkan hasil dari model regresi, maka diperoleh hubungan antar 

variabel. Pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat 

dalam sebuah model regresi dapat dilihat dari nilai koefisien yang dihasilkan dan 

tingkat signifikansi masing-masing dalam sebuah kerangka analisis berikut : 

Gambar 4.1 

Model Struktural Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman 

Modal Asing, dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan model struktural diatas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

Model 1 : Y = 6,465 + 1,010 X1 + 8,490 X2 

Hasil persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Nilai koefisien α0 sebesar 6,465. Jika variabel penanaman modal dalam 

negeri (X1) dan penanaman modal asing (X2) tidak ada perubahan atau 

konstan, maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja (Y1) sebesar 6,465. 

2. Nilai koefisien α1 sebesar 1,010. Nilai ini menunjukkan bahwa ketika terjadi 

penambahan penanaman modal dalam negeri (X1) maka akan meningkatkan 
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(X1) 

Penanaman Modal 
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(X2) 
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Tenaga Kerja 

(Y1) 
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8,490 
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0,020 
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penyerapan tenaga kerja (Y1) sebesar 1,010 dengan asumsi bahwa variabel 

penanaman modal asing (X2) dianggap tetap atau konstan. 

3. Nilai koefisien α2 sebesar 8,490. Nilai ini menunjukkan bahwa ketika terjadi 

penambahan penanaman modal asing (X2) maka akan meningkatkan 

penyerapan tenaga kerja (Y1) sebesar 8,490 dengan asumsi bahwa variabel 

penanaman modal dalam negeri (X1) dianggap tetap atau konstan.  

Model 2 : Y = 5,480 + 0,012 X1 + 0,020 X2 + 8,490 Y1 

Hasil persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Nilai koefisien β0 sebesar 5,480. Jika variabel penanaman modal dalam 

negeri (X1), penanaman modal asing (X2), dan penyerapan tenaga kerja (Y1) 

tidak ada perubahan atau konstan, maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi 

(Y2) sebesar 5,480. 

2. Nilai koefisien β1 sebesar 0,012. Nilai ini menunjukkan bahwa ketika terjadi 

penambahan penanaman modal dalam negeri (X1) maka akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi (Y1) sebesar 0,012 dengan asumsi bahwa variabel 

penanaman modal asing (X2)  dan penyerapan tenaga kerja (Y1) dianggap 

tetap atau konstan. 

3. Nilai koefisien β2 sebesar 0,020. Nilai ini menunjukkan bahwa ketika terjadi 

penambahan penanaman modal asing (X2) maka akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi (Y1) sebesar 0,020 dengan asumsi bahwa variabel 

penanaman modal dalam negeri (X1)  dan penyerapan tenaga kerja (Y1) 

dianggap tetap atau konstan. 
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4. Nilai koefisien β3 sebesar 8,490. Nilai ini menunjukkan bahwa ketika terjadi 

penambahan penyerapan tenaga kerja (Y1) maka akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi (Y1) sebesar 8,490 dengan asumsi bahwa variabel 

penanaman modal dalam negeri (X1)  dan penanaman modal asing (X2) 

dianggap tetap atau konstan. 

c) Uji Hipotesis 

1) Model 1 (Y1) 

1.1 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Ketika tingkat signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 (>0,05), maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya 

pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Dan 

apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (<0,05), maka diindikasikan 

bahwa terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

simultan. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Statistik F Model Y1 

R-squared 0.765471     Mean dependent var 6530.267 

Adjusted R-squared 0.726382     S.D. dependent var 46.81799 

S.E. of regression 24.48977     Durbin-Watson stat 2.087910 

Sum squared resid 7196.987   

F-statistic 19.58315   

Prob(F-statistic) 0.000166   

    Sumber : Output Eviews.6 data diolah, 2021 

Pada tabel 4.9, dapat dilihat hasil dari uji simultan (uji statistik F), maka 

diperoleh nilai probability F-statistic sebesar 0,000166 yang lebih kecil dari 0,05. 

Dan nilai dari Fhitung adalah 19,58 yang lebih besar daripada Ftabel 3,58 yang dapat 
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dimaknai bahwa variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

tetap. 

1.2 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan 

melihat tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas. Jika tingkat 

signifikansinya lebih besar dari 0,05 (>0,05), maka diartikan bahwa variabel 

bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan ketika tingkat 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (<0,05), maka diartikan bahwa variabel bebas 

memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Statistik T Model Y1 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 6465.528 12.18275 530.7118 0.0000 

X1 1.01E-11 2.29E-12 4.421862 0.0008*** 

X2 8.49E-12 2.27E-12 3.732617 0.0029*** 

   Sumber : Output Eviews.6 data diolah, 2021 

   Ket. : *** = 1% 

  **   = 5% 

  *     = 10% 

Berdasarkan tabel 4.10, dapat dilihat bahwa variabel penanaman modal 

dalam negeri (X1) memiliki nilai signifikansinya 0,0008 yang lebih kecil daripada 

0,05 dan nilai thitung sebesar 4,42 lebih besar dari nilai ttabel yaitu 2,145. Hal ini 

berarti variabel penanaman modal dalam negeri berpengaruh secara signifikan dan 

memiliki hubungan yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada taraf 

kepercayaan sebesar 1%. 
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Variabel penanaman modal asing (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,0029 yang lebih kecil daripada 0,05 dan nilai thitung sebesar 3,73 yang lebih besar 

daripada ttabel sebesar 2,145, hal ini menandakan bahwa variabel penanaman 

modal asing berhubungan secara positif dan pengaruhnya signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja pada taraf kepercayaan sebesar 1%. 

1.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinan ini digunakan untuk melihat besaran dari 

variabel bebas dalam menerangkan atau menjelaskan variabel terikatnya. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

R-squared 0.765471     Mean dependent var 6530.267 

Adjusted R-squared 0.726382     S.D. dependent var 46.81799 

S.E. of regression 24.48977     Durbin-Watson stat 2.087910 

Prob(F-statistic) 0.000166   

    Sumber : Output Eviews.6 data diolah, 2021 

Setelah dilakukan pengujian determinasi dan diperoleh hasil nilai R2 

sebesar 0,77, hal ini berarti 77% dari penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan 

oleh penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Dan sisanya 

sebesar 23% dijelaskan oleh variabel yang lain diluar model. 

2) Model 2 (Y2) 

2.1 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Ketika tingkat signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 (>0,05), maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya 

pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Dan 

apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (<0,05), maka diindikasikan 
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bahwa terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

simultan. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Statistik F Model Y2 

R-squared 0.824411     Mean dependent var 1.81E+11 

Adjusted R-squared 0.776523     S.D. dependent var 1.19E+11 

S.E. of regression 5.63E+10     Akaike info criterion 52.56731 

Sum squared resid 3.48E+22     Schwarz criterion 52.75613 

F-statistic 17.21539     Durbin-Watson stat 1.002949 

Prob(F-statistic) 0.000182   

Sumber : Output Eviews.6 data diolah, 2021 

Pada tabel 4.12, dapat dilihat hasil uji simultan (uji statistik F) diperoleh 

nilai probability F-statistic sebesar 0,000182 yang lebih kecil dari 0,05, dan nilai 

Fhitung sebesar 17,21 yang lebih besar daripada Ftabel yaitu 3,58 yang berarti bahwa 

variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. 

2.2 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan 

melihat tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas. Jika tingkat 

signifikansinya lebih besar dari 0,05 (>0,05), maka diartikan bahwa variabel 

bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan ketika tingkat 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (<0,05), maka diartikan bahwa variabel bebas 

memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. 

Dapat dilihat pada tabel 4.13 bahwa variabel penanaman modal dalam 

negeri memiliki nilai signifikansi sebesar 0,1827 lebih besar daripada 0,05 dan 

nilai dari thitung sebesar 1,42 lebih kecil daripada 2,145. Hasil ini menandakan 

bahwa variabel penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh signifikan dan 
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berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada taraf kepercayaan 

sebesar 10%. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Statistik T Model Y2 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -5.48E+12 4.29E+12 -1.278227 0.2275 

X1 0.012118 0.008521 1.422109 0.1827* 

X2 0.020102 0.007676 2.618756 0.0239*** 

Y1 8.49E+08 6.63E+08 1.281049 0.2265* 

    Sumber : Output Eviews.6 data diolah, 2021 

    Ket. : *** = 1% 

   **   = 5% 

   *     = 10% 

Variabel penanaman modal asing menunjukkan nilai signifikansi yaitu 

0,0239 yang lebih kecil daripada 0,05 dan nilai dari thitung senilai 2,62 yang lebih 

besar daripada ttabel senilai 2,145. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel 

penanaman modal asing berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi pada taraf kepercayaan sebesar 1%. 

Pada variabel penyerapan tenaga kerja, nilai signifikansinya yaitu 0,2265 

yang lebih besar daripada 0,05 dan nilai thitung adalah 1,28 lebih kecil daripada ttabel 

senilai 2,145. Dari hasil ini, maka disimpulkan bahwa variabel penyerapan tenaga 

kerja tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi pada taraf kepercayaan sebesar 10%. 

2.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinan ini digunakan untuk melihat besaran dari 

variabel bebas dalam menerangkan atau menjelaskan variabel terikatnya. 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

R-squared 0.824411     Mean dependent var 1.81E+11 

Adjusted R-squared 0.776523     S.D. dependent var 1.19E+11 

S.E. of regression 5.63E+10     Akaike info criterion 52.56731 

Sum squared resid 3.48E+22     Schwarz criterion 52.75613 

F-statistic 17.21539     Durbin-Watson stat 1.002949 

Prob(F-statistic) 0.000182   

 Sumber : Output Eviews.6 data diolah, 2021 

Setelah dilakukan pengujian koefisien determinasi sebagaimana hasilnya 

dapat dilihat pada tabel 4.14, maka diperoleh nilai dari R2 yaitu sebesar 0,82. Hal 

ini berarti bahwa 82% pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi dari 

ketiga variabel yaitu penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, 

dan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan untuk 18% sisanya dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model. 

Tabel 4.15 

Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan 

Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Pengaruh Antar 

Variabel 

Pengaruh 

Langsung 

Tingkat 

Signifikan 

Pengaruh Tidak 

Langsung 

(Melalui Y1) 

Total 

Pengaruh 

X1 --> Y1 1,010 0,008 - 1,018 

X2 --> Y1 8,490 0,029 - 8,519 

X1 --> Y2 0,012 0,182            8,575  8,769 

X2 --> Y2 0,020 0,023            72,08  72,12 

Y1 --> Y2 8,490 0,226 - 8,716 

  Sumber : olahan data sekunder tahun 2006-2020 
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B. Pembahasan 

1. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Pada tabel 4.10, dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi penanaman 

modal dalam negeri terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 0,0008. Hal ini 

menandakan bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh secara 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja karena nilai signifikansinya lebih 

rendah daripada 0,05. Penanaman modal dalam negeri juga berpengaruh secara 

positif terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Besarnya investasi atau dalam hal ini adalah penanaman modal dalam 

negeri tentunya akan sangat membantu pembangunan dari suatu daerah. Selain 

itu, penanaman modal dalam negeri juga diharapkan dapat menjadi jalan bagi 

terbukanya lapangan pekerjaan baru di suatu daerah sehingga dapat meningkatkan 

jumlah tenaga kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan yang tersedia di suatu 

daerah. 

Berdasarkan hasil pada penelitian ini, maka diperoleh hubungan antara 

penanaman modal dalam negeri dengan penyerapan tenaga kerja yang bermakna 

bahwa peningkatan pada jumlah dari penanaman modal dalam negeri yang 

mendukung peningkatan pada kapasitas produksi yang membuat terbukanya 

lapangan pekerjaan baru shingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menguatkan teori yang 

dikemukakan oleh Harrod-Domar bahwa investasi memiliki peranan kunci di 
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dalam proses ekonomi yang salah satunya meningkatkan kapasitas produksi 

sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja di suatu daerah. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Akbar dan Gunadi 2018; Dwi et al. 2015; Hariyadi et al 2020) yang 

berkesimpulan bahwa penanaman modal dalam negeri memiliki hubungan yang 

positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Namun penelitian yang dilakukan oleh (Izhartati 2017) berbeda, hasilnya 

mengungkapkan bahwa penanaman modal dalam negeri tidak memiliki pengaruh 

terhadap penyerapan tenaga kerja. 

2. Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Selain daripada adanya penanaman modal dalam negeri yang didapatkan 

oleh suatu daerah guna meningkatkan perekonomian daerahnya, tentunya adapula 

dukungan dari sektor swasta asing atau berupa penanaman modal asing. Serupa 

dengan penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing ini diharapkan 

mampu memberikan kontribusi pada perkembangan dari tenaga kerja di suatu 

daerah. 

Pada hasil penelitian ini yang tertera pada tabel 4.10, dapat dilihat bahwa 

tingkat signifikansi dari penanaman modal asing terhadap penyerapan tenaga kerja 

sebesar 0,0029. Hal ini diartikan bahwa penanaman modal asing memiliki 

hubungan yang positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja dikarenakan memiliki nilai signifikansi lebih rendah daripada 0,05. 
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Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh (Agustina 2017; Akbar dan Gunadi 2018; Rizkiadi 2016) bahwa penanaman 

modal asing berpengaruh pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. 

3. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Pada tabel 4.13 dapat dilihat bahwa penanaman modal dalam negeri 

memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,1827 terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Hasil ini menandakan bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena tingkat signifikansinya lebih 

besar daripada 0,05. Hal ini dapat disebabkan oleh penggunaan dana yang kurang 

tepat sasaran dan kurangnya kepercayaan investor dalam negeri untuk 

menanamkan modalnya di Sulawesi Selatan. Selain daripada itu, penanaman 

modal dalam negeri bukan satu-satunya faktor yang berperan besar dalam 

peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.  

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Asiyan n.d.; Astuti 2018; Muqsyithu dan Poerwono 2014) yang menunjukkan 

bahwa penanaman modal dalam negeri tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, pada penelitian yang dilakukan oleh 

(Hardiningsih Arifin 2017) memberi kesimpulan bahwa penanaman modal dalam 

negeri memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh secara signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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4. Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Selain daripada adanya penanaman modal dalam negeri, adapula 

penanaman modal asing yang dapat mendukung dalam peningkatan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dengan adanya penanaman modal asing 

ini diharapkan daerah yang dituju akan dapat memanfaatkan hal tersebut 

sepenuhnya untuk peningkatan perekonomian di daerah tersebut. 

Hasil dari penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel 4.13 menunjukkan 

bahwa tingkat signifikansi dari penanaman modal asing terhadap pertumbuhan 

ekonomi adalah sebesar 0,0239. Dari tingkat signifikansi ini, dapat disimpulkan 

bahwa penanaman modal asing berpengaruh signifikan dan berhubungan secara 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena tingkat signifikansinya lebih kecil 

daripada 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa penanaman modal asing memiliki 

andil dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Apal 2016; Ilham 2020; Yuliantari et al 2016) yang berkesimpulan bahwa 

penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

5. Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Salah satu yang dapat menjadi pendorong maupun penghambat dari 

pertumbuhan ekonomi di suatu daerah adalah tenaga kerja yang tersedia di daerah 

tersebut. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Solow yang melihat 

pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan dari tenaga kerja yang 

ada di suatu daerah. Peningkatan terhadap tenaga kerja yang tersedia tentunya 
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membuat daerah tersebut semakin memperluas pasar yang ada sehingga dapat 

meningkatkan produksi di daerah tersebut. Dengan adanya peningkatan yang 

terjadi terhadap produksi di daerah tersebut, maka akan mendorong pertumbuhan 

ekonomi di daerah tersebut. 

Pada tabel 4.13 dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi dari penyerapan 

tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,2265. Hasil ini 

menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi karena tingkat signifikansinya lebih besar dari 

0,05. Hal ini dapat disebabkan oleh penggunaan teknologi di beberapa industri 

yang mengurangi penggunaan tenaga kerja di industri tersebut. Sehingga, 

peningkatan dari penyerapan tenaga kerja yang terjadi di Provinsi Sulawesi 

Selatan kurang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Ilham 2020; Muqsyithu dan Poerwono 2014; Saefurrahman et al 2020) yang 

berkesimpulan bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh (Astuti 2018) 

memiliki hasil yang berbeda, yaitu tenaga kerja berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

6. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Melalui Penyerapan Tenaga Kerja 

Nilai dari pengaruh tidak langsung penanaman modal dalam negeri 

terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 
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8,575. Nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan nilai pengaruh secara 

langsung yaitu sebesar 0,012. Hal ini menandakan bahwa penanaman modal 

dalam negeri perlu didukung dengan adanya penyerapan tenaga kerja agar dapat 

menunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, dalam 

hasil analisis data yang telah dilakukan menandakan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara penanaman modal dalam negeri terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari 

tingkat signifikansinya. 

7. Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Melalui Penyerapan Tenaga Kerja 

Nilai dari pengaruh tidak langsung penanaman modal asing terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 72,08. 

Nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan pengaruh secara langsung 

terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 0,020. Hal ini berarti bahwa 

penanaman modal asing akan lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

jika melalui penyerapan tenaga kerja. Dan berdasarkan hasil analisis data yang 

telah dilakukan menandakan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara 

penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan 

tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansinya. 



 
 

72 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuat 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel penanaman modal dalam negeri berpengaruh signifikan secara 

langsung terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Variabel penanaman modal asing berpengaruh signifikan secara langsung 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Variabel penanaman modal dalam negeri berpengaruh tidak signifikan 

secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

4. Variabel penanaman modal asing berpengaruh signifikan secara langsung 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

5. Variabel penyerapan tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan secara 

langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

6. Variabel penanaman modal dalam negeri berpengaruh secara tidak 

langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga 

kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. 

7. Variabel penanaman modal asing berpengaruh secara tidak langsung 

terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di 

Provinsi Sulawesi Selatan. 
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B. Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan 

sebagai berikut : 

1. Saran untuk pemerintah, perlunya penanganan yang lebih baik lagi 

terkait pengalokasian penanaman modal baik itu dalam negeri maupun 

asing yang berfokus pada peningkatan kegiatan perekonomian di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan adanya peningkatan pada kegiatan 

perekonomian ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan yang 

lebih banyak lagi shingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja 

dan akan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

2. Saran untuk peneliti selanjutnya, perlunya ada penelitian yang akan 

membahas mengenai variabel lain yang mempengaruhi penyerapan 

tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi selain daripada variabel yang 

digunakan pada penelitian ini. 
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LAMPIRAN 

Lampiran I : Data Pengujian 

Tahun PMDN PMA 
Penyerapan 
Tenaga Kerja 

Pertumbuhan Ekonomi 

2006 68600000000 120664500000 6,421 38867680000 

2007 1100000000 574143766667 6,468 41332430000 

2008 1105200000000 272629500000 6,496 44549820000 

2009 1137900000000 797424833333 6,508 47326080000 

2010 3212300000000 4010316937500 6,515 51199900000 

2011 3986300000000 785732270000 6,528 55116920000 

2012 2318860000000 5487078278333 6,525 202184590000 

2013 921020000000 4888190880000 6,517 217618450000 

2014 4949550000000 3338712585000 6,547 233988050000 

2015 9215330000000 3140327070833 6,542 250802990000 

2016 3334590000000 4964963021667 6,568 269401310000 

2017 1969400000000 9550213200000 6,556 288814170000 

2018 3275880000000 8805655460000 6,577 309156170000 

2019 5672600000000 4275914516667 6,583 330506380000 

2020 9142000000000 3453021525000 6,603 328192820000 

 

Lampiran II : Hasil Uji Normalitas 
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Series: Residuals
Sample 2006 2020
Observations 15

Mean       6.84e-05
Median   1.29e+09
Maximum  6.40e+10
Minimum -1.22e+11
Std. Dev.   4.99e+10
Skewness  -0.941735
Kurtosis   3.654740

Jarque-Bera  2.485090
Probability  0.288649
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Lampiran III : Hasil Uji Model Y1 

Dependent Variable: Y1   

Method: Least Squares   

Date: 10/27/21   Time: 06:55   

Sample: 2006 2020   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6465.528 12.18275 530.7118 0.0000 

X1 1.01E-11 2.29E-12 4.421862 0.0008 

X2 8.49E-12 2.27E-12 3.732617 0.0029 
     
     R-squared 0.765471     Mean dependent var 6530.267 

Adjusted R-squared 0.726382     S.D. dependent var 46.81799 

S.E. of regression 24.48977     Akaike info criterion 9.411245 

Sum squared resid 7196.987     Schwarz criterion 9.552855 

Log likelihood -67.58434     Hannan-Quinn criter. 9.409736 

F-statistic 19.58315     Durbin-Watson stat 2.087910 

Prob(F-statistic) 0.000166    
     
     

 

Lampiran IV : Hasil Uji Model Y2 

Dependent Variable: Y2   

Method: Least Squares   

Date: 10/27/21   Time: 06:56   

Sample: 2006 2020   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -5.48E+12 4.29E+12 -1.278227 0.2275 

X1 0.012118 0.008521 1.422109 0.1827 

X2 0.020102 0.007676 2.618756 0.0239 

Y1 8.49E+08 6.63E+08 1.281049 0.2265 
     
     R-squared 0.824411     Mean dependent var 1.81E+11 

Adjusted R-squared 0.776523     S.D. dependent var 1.19E+11 

S.E. of regression 5.63E+10     Akaike info criterion 52.56731 

Sum squared resid 3.48E+22     Schwarz criterion 52.75613 

Log likelihood -390.2548     Hannan-Quinn criter. 52.56530 

F-statistic 17.21539     Durbin-Watson stat 1.002949 

Prob(F-statistic) 0.000182    
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Lampiran V : Hasil Cek Plagiat 
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