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ABSTRAK 

  

Nama  : Ardi Saputra 

Nim : 90300115112 

Judul Skripsi     : Determinan Keputusan Migrasi Tenaga Kerja  Sektor Pertanian 

ke Sektor Non Pertanian di Desa Bunde Kecamatan Sampaga  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara faktor-faktor 

yang diduga memengaruhi keputusan tenaga kerja untuk berpartisipasi pada kegiatan 

ekonomi non pertanian serta untuk mengetahui Determinan keputusan migrasi tenaga 

kerjadari sektor pertanian ke sektor non pertanian di Desa Bunde Kecamatan 

Sampaga Kabupaten Mamuju.  

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian  kuantitatif dengan menggunakan 

pendekatan analisis deskriptif, mendeskripsikan secara faktual dan akurat setiap 

kegiatan di lokasi tertentu. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara lansung dari 

sumber asli  (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh 

peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini data diambil 

berdasarkan kuesioner yang diwawancarakan kepada responden. Data sekunder 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian 

ini data diperoleh dari BPS. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, variabel modal, pendidikan dan  

pendapatan merupakan variabel yang memiliki pengaruh positif terhadap keputusan 

migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Serta Peneliti 

menemukan variabel  luas lahan dan umur, tidak berpengaruh terhadap keputusan 

migrasi tenaga kerja.  

 

Kata Kunci: Keputusan Migrasi, Sektor Pertanian, Non pertanian, Desa bunde
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh  ketersediaan dan kualitas beberapa 

faktor-faktor produksi, diantaranya sumber daya manusia, kapital, teknologi, bahan 

baku dan beberapa faktor lainnya.1 Namun demikian faktor diatas hanya dapat 

menetukan faktor pertumbuhan perekonomian jangka panjang, jika berbicara 

pertumbuhan jangka pendek faktor internal dan eksternal yang memiliki perang 

penting dalam perekonomian indonesia. Faktor internal dapat dibedakan lagi mejadi 

faktor ekonomi dan non ekonomi dalam hal ini politik dan sosial. 

Didalam perubahan struktural perekonomian menitikberatkan pembahasan 

pada mekanisme transformasi perkonimian yang sedang dialami negara-negara 

berkembang yang semula bersifat perekonomian tradisional  menuju struktur 

perekonomian yang lebih modern yang didominasi oleh sektor perekonomian non 

pertanian seperti sektor industri dan jasa. Untuk menganalisi perubahan struktural 

perekonomian ada dua teori umum yang dapat digunakan yakni teori Artur Lewis 

yang pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi didaerah 

pedesaan dan perkotaan. Dimana dalam pembahasan teorinya mengasumsikan 

struktur perkonomian yang terbagi menjadi dua yakni pedesaan menggunkan 

                                                             
 

1Tambunan, Tulus. 2000. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia 
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Perekonomian tradisional dan perkotaan menggunakan perekonomian modrn. 

Dan teori dari Chenery pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh teori 

sebelumnya, teori ini memfokuskan pada transformasi struktur pertanian kestruktur 

non pertanian yang dalam hal ini adalah non pertanian sebagai mesin utama 

pertumbahan ekonomi.2 

Lahan  merupakanlsumber daya alam yang sangat penting bagi pembangunan, 

terkusus pada bidang pertanian. Berdasarkan pada kenyataan bahwa di Indonesia 

kegiatan pertanian masih berdasar pada lahan pertanian3. Sektor pertanian merupakan 

sektor yang memiliki dampak terhadap Produk  Domestik Bruto (PDB) di Indonesia, 

hal ini merujuk pada besarnya kontribusi pertanian terhadap PDB. Selain 

kontribusinya terhadap PDB sektor pertanian juga merupakan sumber penghidupan 

bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. 

 Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang mengarah pada 

kehidupan yang lebih baik dengan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan 

seluruh rakyat dari kehidupan sebelumnya. Dalam Proses pembangunan ini dapat 

diartikan sebagai upaya nyata yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok 

masyarakat seperti kebutuhan primer (sandang, pangan, dan papan) serta kebutuhan 

sekunder (pendidikan, keamanan, dan kesehatan). Pembangunan mengandung arti 

adanya perubahan unsur yang besar, seperti perubahan struktur ekonomi, perubahan 

                                                             
 

2Erni Suwarni. 2006. Perubahan struktur ekonomi Indonesia. Vol.4: Jurnal Ekonomi 

Pembangunan 
3CaturrSasongko. 2010. Anggaran.nJakarta: Salemba Empat 
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fisik wilayah, perubahan struktur sosial, perubahan pola konsumsi, perubahan sumber 

alam, perubahan lingkungan hidup, perubahan teknologi, termasuk perubahan sistem 

nilai dan kebudayaan.4 Sektor pertanian merupakan sektor yang paling diandalkan 

bagi perkembangan perekonomian bangsa Indonesia, seiring berjalannya waktu serta 

perkembangan pembangunan yang dipengaruhi oleh dampak dari modernisasi, 

berimbas pada sektor pertanian yang mengalami penurunan dan perkembangan 

dengan gambaran sektor non pertanian terus mengalami kemajuandan perkembangan. 

Perkembangannstruktural ekonomi dari sektor tradisional ke sektor modern 

akan diikuti oleh migrasi struktural tenaga kerja secara massive. Tenaga kerja sektor 

tradisional bermigrasi diduga tertarik akan upah sektor modern yang lebih tinggi 

daripada sektor tradisional. Perekonomian di kota adalah representasi dari sektor 

modern, sedangkan perekonomian di desa merupakan representasi dari sektor 

tradisional. Oleh karenanya, migrasi tenaga dari sektor tradisional ke sektor modern 

terjadi dalam bentuk migrasi penduduk dari desa ke kota.5 

 Pembangunan industri secara luas meliputi industri primer (pertambangan), 

industri sekunder (konstruksi dan manufaktur), serta industri tersier (transportasi, 

komunikasi dan sektor jasa lainnya). Sempitnya lahan pertanian di wilayah-wilayah 

Indonesia diakibatkan oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi tempat pemukiman 

yang didasari oleh lajunya pertumbuhan penduduk yang pesat, serta berkembangnya 

                                                             
 

4Noragawati, Lylyn. 2020. Faktor PenyebabiPergeseran Tenaga Kerja DariiSektor Pertanian 

Pada Sektor Non Pertanian.IPB: Skripsi 
5Todro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. PembangunanEkonomi. Jakarta : Erlangga   
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sektor non pertanian mengakibatkan lahan pertanian dijadikan lahan untuk kegiatan-

kegiatan sektor non pertanian. Hal ini membuat sektor pertanian tidak bisa lagi 

menampung tenaga kerja yang banyak mengingat lahan pertanian yang semakin kecil 

dan didorong oleh perkembangan teknologi modernisasi sehingga tenaga kerja 

manusia diganti oleh tenaga kerja mesin.  

Kecenderungan pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non 

pertanian dialami oleh semua negara berkembang, termasuk Indonesia. Disisi lainnya 

untuk mendukung kemajuan sektor industri negara-negara bekembang harus 

mempercepat laju pembangunan di sektor pertanian juga. Dengan banyaknya migrasi 

tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian akan berakibat 

memperburuk perkembangan sektor pertanian disebabkan sektor ini mengalami 

penurunan tenaga kerja sehingga biaya produksi pertanian menjadi semakin mahal. 

Kemajuan ilmu pengetahuan menyebabkan sektor pertanian lebih banyak bersifat 

padat modal daripada padat karya. Hal ini mengindikasikan penyerapan tenaga kerja 

di sektor pertanian menjadi lebih sedikit dan digantikan perannya oleh teknologi yang 

berupa mesin lebih bersifat padat modal.  

Ledakan penduduk di negara berkembang semakin mempertinggi 

kemungkinan beralihnya tenaga kerja. Pada gilirannya akan memacu tenaga kerja di 

sektor pertanian bekerja ke sektor non pertanian. Sebagai kelanjutannya, sektor 

informal semakin berkembang di daerah pertanian. Banyak bermunculan industri-

industri di daerah berbasis pertanian, baik industri besar, sedang, kecil maupun 

industri rumah tangga yang beragam. Dalam situasi kelesuan ekonomi, pada 
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kenyataanya sektor-sektor informal lebih banyak memberikan daya tahan hidup untuk 

menampung ledakan penduduk yang masuk pasar kerja sementara menunggu 

kegiatan ekonomi pulih kembali.6  

Data pemerintah Desa Bunde pada tahun 2015 sampai dengan 2019, 

menunjukan jumlah luas lahan pertanian dengan pembagian sebagai berikut luas 

sawah 600 hektar, luas ladang 200 hektar dan luas perkebunan 558 hektar. sedangkan 

luas lahan non pertanian 116 hektar, walaupun sektor non pertanian semakin 

meningkat, lahan pertanian masih cenderung melimpah. Peneliti ingin mencari tahu 

dengan adanya  lahan yang melimpah tersebut mengapa para pekerja mencoba beralih 

ke sektor non pertanian. 

Tanpa disadari peranan sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia 

terhadap PDB Indonesia selama jangka panjang cenderung mengalami penurunan. 

Pada saat yang bersamaan, pangsa tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian pun 

mengalami penurunan. Penyebab utamanya terindikasi bersumber dari nilai tambah 

rendah dari sektor pertanian menyebabkan sebahagian tenaga kerja yang awalnya 

bekerja di sektor pertanian beralih ke sektor lain yang memberikan pendapatan yang 

lebih baik. Data dari World Bank dan BPS menunjukkan pangsa sektor pertanian 

terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 1975 mencapai 30,2 persen, sedangkan 

pada tahun 2008 hanya mencapai 13,7 persen. Sementara itu, pangsa tenaga kerja 

                                                             
 

6Simanjutak, P. 1985. Pengantar Ekonomi Sumbero.Daya Manusia. Jakarta: Lembaga 

penerbitan Ekonomi UI 
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yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan dari sebesar 62 persen pada 

tahun 1975 menjadi sebesar 40,3 persen pada tahun 2008.7 

Menurut teori model analisis pola pembangunan bahwa secara peresentase, 

peranan sektor pertanian atas pembentukan produk nasional bruto cenderung akan 

menurun. Fenomena ini terjadi karena adanya perubahan dalam struktur 

perekonomian yang saling berkaitan sehingga terjadi transformasi struktural ekonomi 

tradisional menjadi ekonomi modern. 

Perubahan struktural dari sistem ekonomi tradisional menjadi ekonomi 

modern bukan lagi fenomena nasional saja tetapi juga dirasakan pada tingat 

kabupaten/kota. Berdasarkan kondisi perekonomian nasional, kontribusi sektor 

pertanian sebagai penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 

perlahan telah tergeser oleh sektor lain dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-

2019), sektor pertanian cenderung mengalami pertumbuhan yang tidak terkendali, 

bahkan pada tahun 2015 laju pertumbuhan sektor pertanian hanya sebesar 6,75 persen 

yang berarti mengalami penurunan laju pertumbuhan dari 7,24 persen pada tahun 

sebelumnya, sedangkan pada tahun setelahnya mengalami penurunan yang relatif 

besar pada tahun 2016 yakni 4,99 persen, tetapi pada tahun 2017 mengalami 

peningkatan yang relatif besar yakni 8,12 persen serta pada tahun selanjutnya 

                                                             
 

7KuncorooMudrajad. 2010. EkonomikaaPembangunan, Jakarta: Erlangga. 
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mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2018 sebesar 6,02 persen dan 

merosot pada tahun 2019 sebesar 2,67 persen.8 

Berkembangnya kegiatan ekonomi non pertanian di Kabupaten Mamuju 

mampu meminimalisir ketergantungan penduduk terhadap sektor pertanian. Perlahan 

perekonomian Mamuju telah berkembang sehingga tidak hanya bergantung pada 

sektor pertanian saja. Meskipun partisipasi penduduk masih lebih dominan ke 

pertanian dibandingkan dengan partisipasi di sektor non pertanian tetapi sektor non 

pertanian seperti perdagangan dan layanan jasa sudah mulai menyerap banyak 

penduduk Kabupaten Mamuju untuk berpartisipasi pada bidang tersebut, fenomena 

lain yang ditemukan di Kabupaten Mamuju adalah bahwa daerah pedesaan yang rata-

rata posisinya bersinggungan langsung dengan pantai sehingga akan memberikan 

potensi bagi penduduk untuk bekerja sebagai nelayan dan pertanian di Kabupaten 

Mamuju yang merupakan sektor yang berperan penting terhadap perekonomian, serta 

merupakan sektor dengan jumlah penduduk yang tingkat partisipasinya paling tinggi 

diantara sektor-sektor lain. Namun penduduk Kabupaten Mamuju juga kini telah 

memiliki pilihan lain untuk bekerja di sektor non pertanian. 

Mengacu pada penelitian sebelumnya, bahwa peluang kerja di sektor informal 

dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga, luas lahan, curahan waktu kerja, tingkat 

                                                             
 

8Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamujuudalam Angka 2019  
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upah dan tingkat pendidikan.9 tentang faktor-faktor sosial ekonomi yang 

mempengaruhi curahan waktu kerja kepala keluarga dipengaruhi oleh luas lahan 

garapan, jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, umur dan tingkat upah.10 

Dari hasil-hasil penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang menyebabkan tenaga kerja bekerja pada sektor non pertanian dalam 

meningkatkan pendapatan keluarga adalah sebagai berikut: pendapatan keluarga, luas 

lahan yang dimiliki, jumlah tanggungan keluarga, upah di sektor non pertanian dan 

tingkat pendidikan.  

Penelitian ini menguji kembali penelitian sebelumnya dengan meredifinisi 

variabel-variabel upah di sektor non pertanian, pendapatan keluarga dan jumlah 

tanggung-an keluarga. Selanjutnya meneliti kontribusi para tenaga kerja yang bekerja 

di sektor non pertanian dan pertanian terhadap pendapatan keluarga mereka.  

Upah di sektor non pertanian adalah semua pendapatan yang diperoleh di luar 

pertanian baik usaha utama maupun usaha sampingan. Bagi tenaga kerja yang beralih 

bekerja ke sektor non pertanian, upah ini adalah pendapatan yang mereka terima dari 

bekerja di sektor non pertanian. Bagi tenaga kerja yang tetap bekerja pada sektor 

pertanian, upah ini didapat dari penawaran upah yang diperoleh jika keluar bekerja ke 

sektor non pertanian. Penawaran upah ini adalah riil, misalnya jika ada teman yang 

                                                             
 

9Hartono, Jogianto. 1999. Analisis Dan Disain Sistem  Informasi: Pendekatan Struktur Teori  

Dan Peraktik Aplikasi Bisinis. 
10Ratnaningtyah, R.D. 2003. Faktor-Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Curahan 

Waktu Kerja Kepala Keluarga di Pedesaan:  Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang 
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menawari seorang tenaga kerja bekerja di suatu pabrik dengan upah tertentu. Jika 

tidak ada yang menawari untuk bekerja di sektor non pertanian, maka upah di sektor 

non pertanian dianggap sama dengan upah yang mereka terima di pertanian.  

Pendapatan keluarga tidak hanya pendapatan dari kepala keluarga, tetapi juga dari 

semua anggota keluarga yang bekerja (tidak termasuk tenaga kerja). Jumlah 

tanggungan keluarga diukur dengan jumlah anggota kelurga yang tidak bekerja yang 

hanya ditanggung keluarga tersebut.  

Bunde merupakan salah satu desa di Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju 

Provinsi Sulawesi Barat. Di desa ini sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai 

petani padi, yang merupakan bahan pokok masyarakat Indonesia pada umumnya. 

Bagi masyarakat Bunde padi merupakan komoditas pertanian yang paling penting. 

Hasil pertanian padi sebagian mereka gunakan sendiri. Sebagian lainnya dijual untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, seperti biaya pendidikan anak, biaya pertanian, dan 

biaya kesehatan. Pendapatan mereka dari pertanian padi ini sebenarnya tidak 

sebanding dengan pengeluaran untuk kebutuhan hidup.  

Masyarakat Desa Bunde tergolong miskin tetapi tidak juga dapat dikatakan 

terbelakang. Untuk memenuhi kebutuhan lainnya mereka biasanya mencari pekerjaan 

sampingan seperti buruh kasar bangunan atau bekerja paruh waktu di lahan milik 

orang lain dan bagi para petani perempuan mereka akan membantu laki-laki setelah 

pekerjaan rumah meraka selesai dengan cara membuatkan makan untuk para buruh 

ketika masa menanan ataupun masa panen tiba ataupun dengan menjual pakaian 

(tekstile), makanan dan minuman (toko klontong) depan rumah mereka sehingga 



 
 

10 
 

 
 

mempunyai pemasukan selain dari hasil pertanian, yang dapat membantu memenuhi 

kebutuhan hidup ataupun disaat menunggu masa panen.  

Bagi petani sebagian hasil dari pertanian padi terkadang dijual ke toko-toko di 

Desa Bunde baik dijual langsung, di keringkan atau bisa juga dijual berasnya dalam 

artian sudah diolah, hal tersebut terpaksa dilakukan ketika dalam kondisi 

membutuhkan uang. Dan sebagian lainnya mereka simpan untuk kebutuhan pangan 

rumah tangga. Hasil dari penjualan padi mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari 

dan juga untuk membayar hutang yang dilakukan pada saat musim tanam, yaitu untuk 

membayar biaya buruh tanam padi, dan pupuk. Bahkan pada musim panen pun jika 

petani tidak mempunyai biaya untuk membayar buruh maka hasil penjualan padi 

tersebut mereka gunakan untuk membayar buruh.  

Demikan pula para remaja yang ada di Desa Bunde, mereka lebih memilih 

bekerja di luar kota ataupun bekerja pada bidang pekerjaan yang lain daripada 

menjadi petani. Seperti menjadi buruh bangunan dan buruh pabrik, yang pendapatan 

perbulannya sudah pasti jika dibandingkan dengan menjadi petani. Kebutuhan 

ekonomi yang semakin tinggi membuat mereka beralih pekerjaan, mereka enggan 

melanjutkan pekerjaan orang tuanya sebagai petani. Perkembangan zaman semakin 

maju yanag membuat budaya berpikir manusia pun ikut berubah sejalan dengan 

perkembangan zaman. Peralihan pekerjaan ini didasari oleh tuntutan ekonomi. 

Mereka berpandangan jika tetap menjadi petani maka kehidupan mereka tidak akan 

berubah.  
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Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pekerjaan 

petani dijauhi oleh masyarakat Desa Bunde. Para remaja di desa ini rata-rata 

berpendidikan  SMA. Ada juga yang kuliah di berbagai perguruan tinggi. Mereka ini 

lebih mengerti tentang dunia luar daripada orang tua mereka yang setiap hari ke 

sawah/ladang untuk mengurus tanaman. Para anak petani tersebut pasti mempunyai 

cita-cita atau rrencana masa depan, mereka tidak ingin seperti orang tua yang hanya 

menjadi petani. Mereka tahu, di sektor pertanian tenaga yang dikeluarkan tidak 

sebanding dengan pendapatan yang diperoleh.  

Apalagi saat ini kebutuhan sosial dan ekonomi penduduk desa tidak jauh 

berbeda dengan kebutuhan orang kota. kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, 

perumahan, alat-alat rumah tangga, dan kebutuhan lainnya hampir sama. Keinginan 

akan pendidikan dan gaya hidup baru seperti di kota, juga menjadi sikap sebagian 

orang desa. Masuknya ekonomi pasar ke pedesaan mengakibatkan perubahan sikap 

orang desa yang tadinya lebih bersifat sosial-kekeluargaan menjadi komersialistik dan 

materialistik. Akibatnya, ekonomi pedesaan yang semuanya berorientasi pada 

ekonomi keluarga berubah menjadi ekonomi pasar. 

Sehingga para remaja yang ada di Desa Bunde lebih memilih menjadi pekerja 

di sektor industri, jasa, atau bekerja toko di dalam ataupun luar kota daripada petani. 

Anggapan mereka bahwa sektor pertanian tidak bisa diandalkan dalam memenuhi 

kebutuhan hidup, menjadi pendorong mereka untuk migrasi perkrjaan. Secara 

perlahan sektor pertanian mulai ditinggalkan oleh generasi muda di Desa Bunde. 

Selain para remaja, terkadang sebagian orang tua juga ikut beralih profesi mengikuti 
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para remaja menjadi buruh bangunan dan pabrik. Pertanian yang mereka tekuni 

sebelumnya mereka tinggalkan ataupun dijual untuk lahan perumahan ataupun 

dibanguni gedung untuk dijadikan suatu usaha, selain itu ada pula diserahkan kepada 

petani lain untuk menggarap lahan pertanian mereka. Selama mereka bekerja di luar 

kota, para petani lain atau buruh tanilah yang mengurus pertanian mereka di desa.  

Permasalahan migrasi perkerjaan dari sektor pertanian ke sektor yang lainnya 

memang didasari oleh berbagai faktor yang akan berakibat pada kondisi sosial 

masyarakat Bunde sendiri namun jauh dari itu permasalahan besar yang akan 

dihadapi jika keadaan ini terus terjadi adalah timbulnya permasahan pendapatandan 

produksi petani. Dalam hal ini jam kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup 

para petani. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian tentang “Determinan Keputusan Migarasi Tenaga Kerja Sektor Pertanian 

ke Sektor Non Pertanian di Desa Bunde Kecamatan Sampaga”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Luas Lahan berpengaruh terhadap Pendapatan Petani di Desa 

Bunde Kecamatan Sampaga ? 

2. Apakah Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Petani di Desa Bunde 

Kecamatan Sampaga ? 
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3. Apakah Umur berpengaruh terhadap Pendapatan Petani di Desa Bunde 

Kecamatan Sampaga ? 

4. Apakah Pendapatan berpengaruh terhadap keputusan Migrasi Tenaga Kerja 

Sektor Pertanian ke Sektor Non Pertanian di Desa Bunde Kecamatan 

Sampaga?  

5. Apakah Pendidikan berpengaruh terhadap Keputusan Migrasi Tenaga Kerja  

Sektor Pertanian ke Sektor Non Pertanian di Desa Bunde Kecamatan 

Sampaga ? 

 

C. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan  

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menegtahui pengaruh Luas Lahan terhadap Pendapatan Petani di 

Desa Bunde Kecamatan Sampaga ? 

2. Untuk menegtahui pengaruh Modal terhadap Pendapatan Petani di Desa 

Bunde Kecamatan Sampaga ? 

3. Untuk menegtahui pengaruh Umur terhadap Pendapatan Petani di Desa 

Bunde Kecamatan Sampaga ? 

4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan terhadap Keputusan Migrasi 

Tenaga Kerja Sektor Pertanian ke Sektor Non Pertanian di Desa Bunde 

Kecamatan Sampaga ?  
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5. Untuk mengetahui pengaruh Pendidikan terhadap Keputusan Migarsi 

Tenaga Kerja Sektor Pertanian ke Sektor Non Pertanian di Desa Bunde 

Kecamatan Sampaga ?  

 

D.  Mamfaat Penelitian 

Adapun mamfaat  penelitian ini adalah: 

1. Bagi masyarakat. Manfaat yang diharapkan adalah gambaran mengenai 

dinamika ketenagakerjaan terutama yang terjadi di pedesaan. Nantinya 

diharapkan masyarakat memahami hal yang memengaruhi keputusan individu 

dalam menentukan pekerjaan  di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten 

Mamuju 

2. Bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber 

rujukan pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan 

perekonomian di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. 

3. Bagi akademisi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan dan 

menciptakan ide bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pilihan 

pekerjaan individu. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Landasan Teori 

Perubahan struktural perekonomian menitikberatkan pembahasan pada 

mekanisme transformasi perkonimian yang sedang dialami negara-negara 

berkembang yang semula bersifat perekonomian tradisional  menuju struktur 

perekonomian yang lebih modern yang didominasi oleh sektor perekonomian non 

pertanian seperti sektor industri dan jasa. Untuk menganalisis perubahan struktural 

perekonomian ada dua teori umum yang dapat digunakan. 

Teori Artur Lewis yang pada dasarnya membahas proses pembangunan 

ekonomi yang terjadi didaerah pedesaan dan perkotaan. Dimana didalam teorinya 

mengasumsikan struktur perkonomian terbagi menjadi dua yakni pedesaan 

menggunkan perekonomian tradisional dan perkotaan menggunakan prekonomian 

modern. Dan teori dari Chenery yang pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan 

oleh teori sebelumnya, Chenery memfokuskan pada transformasi struktur pertanian 

kestruktur non pertanian yang dalam hal ini adalah non pertanian sebagai mesin 

utama pertumbahan ekonomi.11  

                                                             
 

11Erni Suwarni. 2006. Perubahan struktur ekonomi Indonesia. Vol.4: Jurnal Ekonomi 

Pembangunan 
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Dibawah ini adalah beberapa pembahasan maupun teori untuk mendukung 

penelitian yang sedang kami lakukan diantaranya sebagai berikut: 

1. Teori Keputusan 

Teori keputusan adalah mengenai cara manusia, dalam sebuah situasi tertentu, 

memilih pilihan diantara pilihan yang tersedia secara acak, guna mencapai tujuan 

yang hendak diraih.12 Teori keputusan dibagi menjadi dua, yaitu (1) teori keputusan 

normatif, (2) dan teori keputusan deskriptif. Teori keputusan normatif adalah teori 

tentang bagaimana keputusan seharusnya dibuat, berdasarkan prinsip rasionalitas. 

Sedangkan teori keputusan deskriptif adalah teori tentang bagaimana keputusan 

secara faktual dibuat. 

Sebuah keputusan tidaklah terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui rentetan 

tahapan proses. Condoret, seorang filsuf Perancis, membagi proses pembuatan 

keputusan menjadi tiga tahap, yaitu (1) proses mengusulkan prinsip dasar bagi 

pengambilan keputusan, (2) eliminasi pilihan-pilihan yang tersedia menjadi pilihan 

yang paling memungkinkan, (3) proses pemilihan pilihan dan implimentasi pilihan.13 

Pada perkembangannya, teori mengenai tahapan pembuatan keputusan 

berkembang menjadi dua golongan besar, yakni model pembuatan keputusan secara 

runtut (sequential model) dan model pembuatan keputusan secara tidak runtut (non-

sequential model). Model pembuatan keputusan secara runtut (sequential model), 

                                                             
 

12Hansom, D.M. 2005.  Designing Process-Oriented Guided-inquiry Activities. New York: 

pacific Crest. 
13Ibid 
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mengasumsikan bahwa tahapan pembuatan keputusan terjadi secara runtut dan linier. 

Sedangkan model pembuatan keputusan secara tidak runtut (non-sequential model) 

mengasumsikan bahwa tahapan pembuatan keputusan tidaklah terjadi secara linier, 

tetapi sirkuler.14 

Pada setiap pembuatan keputusan, seorang individu dapat bersifat terbuka 

maupun tertutup dalam menentukan pilihan keputusan. Seorang individu yang 

bersifat terbuka, tidak akan membatasi pilihan dan seringkali menambahkan pilihan 

baru diluar pilihan yang telah ada. Di lain pihak, seorang individu yang bersifat 

tertutup, tidak akan menambah pilihan yang telah ada. Sebagai contoh, ketika 

memikirkan hal apa yang akan dilakukan untuk menghabiskan waktu malam, 

individu dapat memikirkan semua kemungkinan pilihan yang mungkin dilakukannya 

(bersifat terbuka) atau membatasi pilihannya pada tinggal di rumah atau pergi ke 

bioskop (bersifat tertutup). 

Di kehidupan nyata, kemungkinan pilihan terbuka lebih sering terjadi. Akan 

tetapi, dalam pembahasan teori keputusan, pilihan diasumsikan tertutup. Alasannya 

adalah penutupan pilihan tersebut akan mempermudah dalam perlakuan secara 

teoritik. Jika pilihan yang ada bersifat terbuka, maka tidak akan tercapai generalisasi 

solusi bagi permasalahan pembuatan keputusan. Lebih jauh, pilihan yang ada 

                                                             
 

14Hansom, D.M. 2005.  Designing Process-Oriented Guided-inquiry Activities. New York: 

pacific Crest. 
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diasumsikan mutually exclusive, yang berarti keputusan yang dapat direalisasikan 

hanya ada satu. 

2. Teori Ketenagakerjaan 

Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah 

ketidakseimbangan antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja, pada 

tingkat upah. Ketidakseimbangan tersebut dapat berupa: (1) lebih besarnya 

penawaran dibanding permintaan terhadap tenaga kerja, dan  (2) lebih besarnya 

sebuah permintaan jika dibandingkan dengan penawaran tenaga kerja. 

a. Konsep Ketenagkerjaan 

Beberapa pengertian yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, yaitu: 

1) Tenaga Kerja. 

Merupakan penduduk dalam usia kerja 15 tahun sampai dengan 64 tahun 

atau jumlah seluruh penduduk dalam satuan negara yang mampu menghasilkan atau 

memproduksi barang atau jasa dan mau berpartisipasi dalam aktivitas produksi. 

2) Angkatan Kerja. 

Merupakan bagian dari tenaga kerja yang sepenuhnya ikut terlibat, atau 

berusaha terlibat pada kegiatan produktif, yaitu produksi barang dan jasa. 

3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Labor force Participation).  

Biasa disingkat TPAK adalah jumlah angkatan kerja pada suatu kelompok 

umum sebagai persentase penduduk  kelompok umur.  

TPAK =
Angkatan Kerja

Tenaga Kerja
 x 100% 
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4) Tingkat Pengangguran. 

Merupakan angka yang menunjukkan banyaknya jumlah angkatan kerja 

yang sedang berusaha mencari pekerjaan dengan aktif. 

P =  
Jumlah Orang yang Mencari Pekerjaan

Jumlah Angkatan Kerja
 x 100% 

5) Pengangguran Terbuka. 

Pengangguran terbuka atau pengangguran merupakan bagian dari angkatan 

kerja yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. 

6) Setengah Menganggur.  

Merupakan perbedaan diantara jumlah pekerjaan yang dikerjakan dengan 

jumlah pekerjaan yang secara normal mampu dikerjakannya. 

7) Setengah Menganggur yang Kentara.  

Jika seseorang bekerja namun tidak tetap di luar dari keinginannya atau 

bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya. 

8) Setengah Menganggur yang Tidak Kentara. 

Jika seseorang bekerja penuh namun menganggap pekerjaannya belum 

cukup, karena pendapatannya yang terlalu rendah atau pekerjaan tersebut tidak 

memungkinkan ia untuk mengembangkan seluruh keahliannya. 

9) Pengangguran Tak Kentara 

Dalam angkatan kerja mereka dimaksudkan dalam kegiatan bekerja, tetapi 

sebenarnya mereka adalah penganggur jika dilihat dari segi produktivitasnya. 
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Misalnya: pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh dua orang, tetapi dikerjakan 

oleh tiga orang, sehingga satu orang tersebut merupakan disguised unemployment. 

10) Pengangguran Friksional  

Merupakan pengangguran yang terjadi karena akibat dari pindahnya 

seseorang dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain, dan akibatnya harus memiliki 

tenggang waktu  dan berstatus sebagai penganggur sebelum mendapatkan pekerjaan 

yang lain. 

11) Pengangguran Struktural  

Merupakan pengangguran yang disebabkan karena adanya ketidakcocokan 

antara struktur para pencari kerja dengan keterampilan, bidang-bidang keahlian, 

maupun posisi daerahnya dengan struktur permintaan tenaga kerja yang belum terisi. 

Istilah tenaga kerja tidaklah identik dengan Angkatan Kerja. Yang dimaksud 

dengan tenaga kerja ialah besarnya bagian dari penduduk yang dapat diikutsertakan 

dalam proses ekonomi. Pada awalnya banyak indikator yang digunakan untuk 

mengukur keterlibatan dalam kegiatan ekonomi, utamanya ekonomi upah. Artinya 

kegiatan tersebut harus menghasilkan barang dan atau jasa yang berguna bagi 

masyarakat. Perdebatan muncul karena definisi upah sebab di negara sedang 

berkembang persentase pekerja yang tidak dibayar masih cukup tinggi.  

Umur atau Usia adalah satuan waktu yang mengukur keberadaan suatu 

benda atau makluk, baik yang hidup maupun yang mati. Umur manusia diukur sejak 

ia lahir hingga waktu umur itu di hitung. Usia kerja merupakan usia yang sudah 
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memasuki usia produktif baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. dalam 

BPS penduduk usia kerja adalah peduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun keatas. 

Umur merupakan faktor penting dalam usaha mencari pekrjaan yang sesuai 

keinginan dan kebutuhan. Peningkatan umur menurunkan probabilitas keluar dari 

pengangguran. Selain itu durasi menganggur atau lama mencari kerja meningkat 

seiring meningkatnya umur. 

1.  Permintaan Tenaga Kerja  

Permintaan adalah jumlah barang dan  jasa yang tersedia dan bersedia dibeli 

oleh para konsumen dalam periode tertentu dan pada tingkat harga yang bervariasi. 

Sehubungan dengan tenaga kerja, maka permintaan tenaga kerja adalah hubungan 

antara jumlah pekerja dan tingkat upah yang dikehendaki pengusaha untuk 

mempekerjakan tenaga kerja. Dengan definisi lain yaitu sebagai jumlah tenaga kerja 

yang dipekerjakan oleh seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah 

dalam jangka waktu tertentu. 

Permintaan akan tenaga kerja dipengaruhi oleh:  

a) Perubahan Tingkat Upah.  

Perubahan tingkat upah akan berpengaruh terhadap  tinggi rendahnya biaya 

produksi suatu perusahaan. Jika asumsi yang digunakan adalah jika tingkat upah naik 

maka akan diikuti hal-hal sebagai berikut:  Kenaikan tingkat upah akan menaikkan 

biaya produksi perusahaan selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit 

produksi. Para konsumen biasanya akan memberikan respon cepat apabila kenaikan 

harga barang terjadi, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak membeli sama 
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sekali. Dampaknya, akan banyak hasil produksi yang tidak terjual sehingga jumlah 

produksinya terpaksa dikurangi oleh produsen.  

b) Perubahan permintaan hasil akhir produksi oleh konsumen.  

Apabila terjadi peningkatan permintaan hasil produksi, perusahaan 

cenderung akan menambah kapasitas produksinya, dengan maksud tersebut 

perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya. 

c) Harga barang modal turun.  

Apabila terjadi penurunan harga barang modal maka akan diikuti dengan 

turunnya biaya produksi dan pasti akan  mengakibatkan turunnya harga jual per unit 

pula. Keadaan ini akan membuat perusahaan cenderung meningkatkan produksinya 

sebab permintaan hasil produksi bertambah, akibatnya permintaan tenaga kerja 

meningkat pula.  

Permintaan tenaga kerja dibedakan dalam dua kategori, yaitu: 

a) Permintaan Tenaga Kerja Jangka Pendek 

 Yang dimaksud dengan jangka pendek adalah adalah jangka waktu dimana 

minimal satu input dalam produksi tidak dapat diubah. Berkaitan dengan model di 

atas, kita membuat asumsi bahwa, 1) modal tidak dapat diubah atau tetap sedang 

tenaga kerjanya dapat diubah dan 2) perusahaan menjual outputnya dalam pasar 

persaingan sempurna, ia membeli inputnya juga dalam pasar persaingan sempurna. 

Dalam memperkirakan berapa tenaga kerja yang perlu ditambah, perusahaan 

akan melihat tambahan hasil marginal dari penambahan seorang karyawan tersebut. 

Selain itu, perusahaan akan menghitung jumlah uang yang akan diterima dengan 
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adanya tambahan hasil marginal. Jumlah uang yang dinamakan penerimaan marginal 

(VMPPL) yaitu nilai dari MPPL dikalikan dengan harga per unit barang.15 

Jumlah biaya yang dikorbankan seorang pengusaha sehubungan dengan 

mempekerjakan seorang karyawan tambahan adalah upahnya sendiri/wage. (W) dan 

dinamakakan biaya marginal (MC). Bila tambahan penerimaan marginal (MR) lebih 

besar dari biaya mempekerjakan seorang yang memnghasilkan (W), maka 

mempekerjakan tambahan orang tersebut akan menambah keuntungan pengusaha. 

Dengan kata lain dalam rangka menambah keuntungan, pengusaha senantiasa akan 

terus menambah jumlah karyawan selama MR lebih besar dari MC. 

Dari teori perilaku produsen diketahui bahwa posisi keuntungan maksimum 

(posisi keseimbangan) produsen tercapai apabila memenuhi syarat:  

MR = MC 

MR merupakan nilai rupiah produksi marginal yang diperoleh dari 

mengalikan harga produk yang berlaku dengan produksi marginal. Sehingga dapat 

dibuat persamaan sebagai berikut :  

VMP = P.MPTK 

Jumlah nilai VMP menggambarkan tambahan pendapatan yang diterima 

oleh pengusaha bila menambah penggunaan tenaga kerja satu unit lagi.  

                                                             
 

15Simanjutak, P. 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia.Jakarta: Lembaga 

penerbitan Ekonomi UI. 
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Bila perusahaan menggunakan garis wage rate sebagai dasar maka 

tambahan biaya yang harus dibayar perusahaan adalah sama dengan tingkat upah (W) 

berfungsi sebagai MC adalah W , sehingga posisi optimal adalah :  

VMP = W 

Jadi dalam rangka menambah keuntungan, pengusaha akan terus menambah 

jumlah karyawan selama MR lebih besar dari pada W, sehingga dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

a) Permintaan Tenaga Kerja Jangka Panjang 

Permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang memberikan kebebasan 

kepada perusahaan untuk melakukan penyesuaian dalam penggunaan tenaga kerja 

dengan mengadakan perubahan terhadap input lainnya. Dalam hal ini perusahaan 

dapat memilih berbagai bentuk kombinasi modal dan tenaga kerja dalam 

menghasilkan output yang mengandung biaya paling rendah. 

b) Penawaran Tenaga Kerja (supply of labor) 

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan 

oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu 

tertentu. Penawaran tenaga kerja juga merupakan suatu hubungan antara tingkat upah 

dengan jumlah tenaga kerja. Dengan demikian dalam penawaran tenaga kerja ada 

beberapa aspek keputusan penyediaan tenaga kerja individu yaitu. 

2. Keputusan untuk Bekerja 

Dalam teori klasik sumber daya manusia (pekerja) merupakan individu yang 

bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas 
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untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Teori ini didasarkan pada 

teori tentang konsumen, dimana setiap individu bertujuan untuk memaksimumkan 

kepuasan dengan kendala yang dihadapinya. 

Kepuasan individu bisa diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu 

luang. Sedang kendala yang dihadapi individu adalah tingkat pendapatan dan waktu. 

Bekerja sebagai kontrofersi dari leisure menimbulkan penderitaan, sehingga orang 

hanya mau melakukan jika memperoleh kompensasi dalam bentuk pendapatan, 

sehingga solusi dari permasalahan individu ini adalah jumlah jam kerja yang ingin 

ditawarkan pada tingkat upah dan harga yang diinginkan.16 Konsumen muslim 

dinyatakan rasional jika pembelanjaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan. Dalil yang melarang dari perbuatan bakhil di antaranya: 

ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: اجْتنَبِوُا السَّبْعَ الْمُوبقِاَتِ قيِلَ  ِ، مَا هِي قاَل عَنْ أبَيِ هرَُيْرَةَ، أنََّ رَسُولَ اللََّّ : ياَ رَسُولَ اللََّّ

ُ إلََِّّ  مَ اللََّّ ، وَقتَلُْ النَّفْسِ الَّتيِ حَرَّ ِ، وَالشُّحُّ حْفِ، ، بِالْحَقِِّ الشِِّرْكُ باِللََّّ بَا، وَأكَْلُ مَالِ الْيتَيِمِ، وَالتَّوَلِِّي يَوْمَ الزَّ وَأكَْلُ الرِِّ

 وَقَذفُْ الْمُحْصَنَاتِ الْغاَفلََِتِ الْمُؤْمِناَتِ 

Terjemahnya: 

“Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu beliau berkata, Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, “jauhilah tujuh kehancuran yang 

dapat menimpa kalian.” Lalu (sahabat) bertanya, “apakah itu wahai  
Rasulullah ?” lalu beliau menjawab, “menyekutukan Allah, kikir, membunuh 

jiwa yang diharamkan Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim piatu, 
lari dari peperangan, menuduh zina wanita mukmimat yang suci”.17 

                                                             
 

16Becker, G.S. 1976. The Economic Approach to Human Behavior, Chicago,IL: The 

University Of Chicago PRES. 
17Ahmad Janan Asifuddin. 2004. Etos Kerja Islami. Surakarta: Muhammadyah Unniversity 

Press. 
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Sifat bakhil muncul diakibatkan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, 

tidak adanya keyakinan tentang kemuliaan yang ada di sisi Allah, tamak dan kagum 

kepada diri sendiri serta sebab-sebab lainnya. Banyak contoh tentang kehancuran 

orang-orang yang bakhil. Salah satunya adalah Qarun sebagai raja kebakhilan yang 

pernah muncul di muka bumi ini. Di mana Allah akhirnya menenggelamkannya 

beserta pengikut dan hartanya. Hal ini perlu kita cermati sebagai pelajaran bahwa 

bakhil dapat membawa kehancuran di dunia dan di akhirat. 

3. Tradeoff 

Keputusan untuk bekerja yang diambil seorang tenaga kerja berhubungan 

juga dengan tradeoff yang harus diambil seseorang. Tradeoff adalah situasi dimana 

seseorang harus membuat keputusan terhadap dua hal atau mungkin lebih, 

mengorbankan salah satu aspek dengan alasan tertentu untuk memperoleh aspek lain 

dengan kualitas yang berbeda. 

Penawaran tenaga kerja muncul dari tradeoff antara waktu luang dan waktu 

kerja seseorang. Dalam kurva penawaran tenaga kerja digambarkan bagaimana 

keputusan dari para pekerja mengenai tradeoff antara waktu luang dan tenaga kerja 

merespon perubahan biaya kesempatannya. Kurva penawaran tenaga kerja yang 

kemiringannya positif menandakan bahwa masyarakat merespon peningkatan upah 

dengan cara menikmati waktu luang yang lebih sedikit dan jam kerja yang 

lebih banyak. Dalam hal ini seseorang mengambil keputusan untuk bekerja dilihat 
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dari bagaimana seorang pekerja tetap meluangkan waktunya diantara jam kerja yang 

diambilnya. 

3. Teori Pendapatan 

Pendapatan adalah penghasilan yang diterima tanpa memberikan suatu 

kegiatan apapun yang diterima oleh suatu negara. Dari pendapat diatas, pendapatan 

tidak hanya berasal dari hasil perdagaangan atau pekerja dari perusahaan saja tetapi 

juga dapat berasal dari penanaman modal dan bahkan dapat berasal dari hadiah 

ataupun pemberian orang lain. 

Pendapatan  dalam  Islam  adalah  penghasilan  yang  diperoleh  harus 

bersumber  dari  usaha  yang  halal.  Pendapatan  yang  halal  akan  membawa 

keberkahan yang diturunkan oleh Allah SWT. Harta  yang  diperoleh  secara  halal 

akan  membawa keberkahan  didunia  akan  keselamatan  diakhirat. Sebagaimana 

firman  Allah SWT dalam Qs. An-Nahl ayat 114, Qs. Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 

172 dibawah ini : 

 ِ اشْكرُُوْا نعِْمَتَ اللَّه ُ حَلٰلَا طَيِّبِااۖ وَّ ا رَزَقَكُمُ اللَّه  وْنَ يَّاهُ تعَْبدُُ نْتمُْ اِ نْ كُ اِ فَكلُوُْا مِمَّ

Terjemahnya :  

 
Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah 

kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja 
menyembah.18 

 

 

 

 

                                                             
 

18Al-qur’an Word, Al-qur’an dan Terjemahannya 
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ِ  يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا كلُوُْا مِنْ طَيِّبِٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكرُُوْا  تعَْبدُوُْنَ  نْتمُْ ايَِّاهُ كُ  انِْ لِلَّه

Terjemahannya: 

 
Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang 

Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya 

menyembah kepada-Nya.19 

 

Dari ayat-ayat diatas menerangkan bahwa Allah telah membimbing hambaNya 

agar menemukan rezeki yang memiliki dua kriteria yang mendasar. Kriteria yang 

pertama adalah halal yang kedua adalah thayyib (baik dan bergizi). Halal adalah 

yang telah ditetapkan oleh Allah, sedangkan thayyib adalah yang tidak 

membahayakan tubuh dan akal. Mengingat nilai-nilai islam merupakan faktor 

endogen dalam rumah tangga seorang muslim, maka haruslah dipahami bahwa 

seluruh proses aktivitas ekonomi didalamnya, harus dilandasi legalitas halal-haram. 

a) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah 

sebagai berikut : 

1) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada hasil-

hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian. 

2) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan 

oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi. 

3) Hasil kegiatan oleh anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.20 

                                                             
 

19Al-qur’an Word, Al-qur’an dan Terjemahannya 
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b) Standar Pendapatan yang Baik 

1) UU pemerintahan 

Ukuruan kesejahteraan keluarga dapat dilihat kesanggupannya dalam 

memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan kerohanian. Dan kesejahteraan 

dapat diraih jika seseorang dapat mengakses pekerjaan, pendapatan, pangan, 

pendidikan, tempat tinggal, kesehatan dan lainnya Standar pendapatan menurut 

pemrintah adalah apabila ia digaji sebesar UMR. 

2) Kebutuhan 

Kebutuhan sehari-hari merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari 

kehidupan manusia itu sendiri. Kebutuhan itu bisa tercukupi seperti sandang, pangan 

dan papan apabila memperoleh penghasilan yang cukup, karena dari kecukupan 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-harilah ia dikatakan berpenghasilan besar. Dalam 

arti lain semakin besar penghasilan yang diperoleh seseorang maka ia bisa 

berinvestasi hartanya keberbagai tempat seperti berinvestasi diBank. 

3) Perbandingan tempat sekarang dengan tempat lain 

Tempat sangat menetukan kesuksesan dalam berdagang, karena tempat 

merupakan peran yang sangat penting dalam menjalankan usaha. Dalam hal ini 

tempat juga menetukan suatu penghasilan seseorang. Apabila memliki suatu tempat 

yang strategis tentu saja akan dapat mengebangkan laju usaha seseorang kedepannya. 

                                                                                                                                                                              
 

20Boediono, 2002 Pengantar Ekonomi, Jakarta: Erlangga. 
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Perbandingan tempat sangat diperlukan gunanya untuk minimalisirkan lokasi dengan 

ongkos terkecil dan tempat yang penerimaan keuntungan terbesar. 

4. Kegiatan Ekonomi Pertanian dan Non Pertanian  

a) Kegiatan Ekonomi Pertanian ( Farm Economy Activities) 

Pertanian dalam arti sempit adalah usaha manusia untuk mengelolah sumber 

daya alam melalui kegiatan bercocok tanam. Adapun yang dimaksud pertanian dalam 

arti luas adalah usaha manusia untuk mengelolah sumber daya alam yang bukan 

hanya melalui kegiatan bercocok tanam, tetapi juga melalui usaha perkebunan, 

kehutananan, perikanan, dan peternakan.  

b) Kegiatan Ekonomi Non Pertanian Desa (Rural Non Farm Economy Activities)

 Awal mulanya ketersediaan lahan yang cukup, masyarakat dengan profesi 

petani mampu hidup layak.21 Namun sejalan bertambahnya penduduk di desa yang 

merupakan dampak dari tingginya perumbuhan penduduk, kurangnya ketersediaan 

lahan. Sehingga fragmentasi kepemilikan lahan terjadi sampai akhirnya petani hanya 

mempunyai lahan yang sempit, seringkali jumlah produksi dari lahan sempit yang 

dimiliki petani tidak mampu menutupi kebutuhan hidup pemilik lahan. Sehingga 

pemilik lahan dengan terpaksa harus menggadaikan lahan miliknya demi 

kelangsungan hidup mereka. 

                                                             
 

21Prabowo, Haris dan Poernomo Dwi Setia. 2011. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi 

KeputusanTenaga Kerja Desa Untuk Bekerja di Kegiatan Non Pertanian (studi kasus: Kabupaten 

Pekalongan). Jurnal Universitas Diponegoro. 
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Akhirnya, banyak pemilik lahan memilih menjadi buruh tani di lahan 

sendiri. Total buruh tani melampaui kapasitas pertanian. Inilah yang mengakibatkan 

tururnnya upah yang diberikan oleh pemilik lahan. Akibatnya, para buruh tani harus 

bertahan pada taraf kesejahteraan rendah. Ketika, sumber mata pencaharian tidak 

dapat lagi diharapkan pada sektor pertanian, maka mendiversifikasi mata pencaharian 

merupakan salah satu siasat yang dapat dilakukan oleh rumah tangga desa, utamanya 

bagi rumah tangga miskin desa. 

Mendiversifikasi sumber mata pencaharian dapat dilakukan dengan salah 

satu cara yaitu dengan beralih pada kegiatan ekonomi non pertanian. 

Kegiatan ekonomi non pertanian atau rural non farm economy activities (RNFE) 

yaitu segala aktivitas yang dapat memberikan income (pendapatan) diluar dari 

kegiatan ekonomi pertanian (segala kegiatan produksi makanan primer, serta meliputi 

proses tanam, kehutanan, ternak, hortikultura, dan perikanan) dan terletak pada 

wilayah desa.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

22Davis, J. R. 2003. The Rural Non-Farm Economy, Livelihoods and Their Diversification: 

Issues and Options. NRI Report No: 2753 
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B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

Judul  Metode Analisis Hasil 

Trends and 

constraints 

associated with 

labor faced by non 

farm enterprises. 

Armia  

S.Alisjahbana dan C. 

Manning/2007 

regresi 

multinomial 

logistik dengan 

menggunakan dua 

model. 

Hasil penelitian ini yaitu variabel 

pendidikan, umur, kepemilikan lahan, 

jumlah anggota keluarga, dan arisan 

koperasi PKK memiliki hubungan 

yang positif dan signifikan terhadap 

probabilitas individu untuk bekerja  

pada sektor non pertanian. 

an analysis of 

occupational choice 

in Pakistan, a 

multinomial 

approach 

Zafar Mueen Nasir. 

/2005 

Analisis regresi 

multinominal 

logistik 

 

 

 

Hasil penelitian ini yaitu variabel 

pendidikan, umur, tingkat melek huruf 

dan melek angka, pelatihan dan 

pengalaman kerja yang merupakan 

faktor human capital memiliki 

pengaruh besar terhadap pilihan 

pekerjaan, terkhusus pada variabel 

pendidikan. 

The prediction of 

occupation using 

multiple 

logit model 

P.Schmidt dan R. 

P.Strauss/1975 

Analisis 

multiple logit 

model 

Hasil penelitian ini adalah variabel 

jenis kelamin dan ras memiliki 

pengaruh yang lebih kuat jika 

dibandingkan variabel pengalaman 

kerja dan pendidikan. 

Analisis faktor yang 

mempengaruhi 

keputusan tenaga 

kerja desa untuk  

beker ja di kegiatan 

non per tanian(studi 

kasus: kab. 

pekalongan) 

Haris Prabowo dan 

Dr. Dwi setia 

Poerwono,  M. Sc. 

/2011 

metode analisis 

regresi binomial 

logistik. 

Hanya satu variabel yang  berpengaruh 

siginifkan terhadap pilihan pekerjaan 

individu di Kecamatan. Wonopringgo, 

Karangdadap, dan Tirto, yaitu, 

Variabel pendidikan berpengaruh 

positif terhadap probabilita tenaga 

kerja untuk bekerja disektor non 

pertanian. Hal ini ber arti, semakin 

tinggi tingkat pendi- dikan yang diraih 

maka probabilita  tenaga kerjauntuk 

bekerja di sektor non pertanian 

semakin besar. 
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Lanjutan Tabel 1 

Judul Metode Analisi Hasil 

Faktor-faktor penyebab 

pergeseran tenaga kerja 

sektor pertanian ke 

sektor non pertanian di 

Kecamatan Kalawat, 

Kabupaten Minahhasa 

Utara 

Pesik  

Gene H.M. Kapantow  

Theodora M. 

Katiandagho /2016 

Pengambilan 

sampel atau 

responden 

menggunakan 

metode Quota 

Sampling dan 

analisis secara 

deskriptif 

Hasil penelitian ini adalah variabel 

jenis kelamin dan pendidikan 

memiliki pengaruh yang kuat 

terhadap peralihan tenaga kerja 

dibandinggkan variabel umur. 

Faktor beralihnya tenaga 

kerja anak petani petani 

ke sektor non pertanian 

di Desa Treman 

Kecamatan Kauditan 

Kabupaten Minahasa 

Utara. 

Aprilia Deasi 

Wehantouw  

Elsje Pauline 

Manginsela  

Vicky R. B. 

Moniaga/2018 

pengambilan 

sampel secara 

sengaja 

(purposive 

sampling). 

Analisis data 

dalam penelitian 

ini yaitu analisis 

deskriptif 

kualitatif 

jenis kelamin tidak berpengaruh 

terhadap peralihan pekerjaan 

melainkan variabel umur dan 

pendidikan yang pengaruhnya 

lebih kuat terhadap beralihnya 

tenaga kerja anak petani ke sektor 

non pertanian. 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhikeputusan 

petani melakukan alih 

fungsi lahan pertanian 

ke lahan non pertanian 

di Kecamattan Kuranji 

dan Kecamatan Koto 

Tengah Kota Padang 

Elvi Zuriyani 

/2012 

Data yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah data 

primer dan data 

sekunder. Serta 

menggunakan 

analisis regresi 

berganda 

Hasil penelitian ini adalah variabel 

pendidikan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan 

petani mengkonversi lahan 

pertanian mereka, dibandingkan 

variabel lainya yang sangap 

berpengaruh adalah tingkat 

pendidikan, perubahan tata ruang 

kota, kebijakan pemerintah dan 

potensi bencana alam. 
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Lanjutan Tabel 1. 

Judul Metode Analisi Hasil 

Migrasi tenaga kerja dari 

sektor perrtanian ke non 

pertanian di Desa 

Tatellu Kecamattan 

Dimembe 

Nita Novita Tulangow  

Nordy F. L. Waney  

Jean F. J. Timban 

pengumpulan 

data melalui 

wawancara 

dengan 

menggunakan 

kuisioner, analisis 

data 

menggunakan 

Teknik sampling 

menggunakan 

Purpossive 

Sampling 

Hasil dari penelitian ini adalah 

variabel jenis kelamin, umur dan 

pendidikan terakhir berpengaruh 

signifikan terhadap migrasi tenaga 

kerja. 

Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

keputusan penduduk 

usia produktif untuk 

berpertisispasi pada 

kegiatan ekonomi non 

pertanian di Kabupaten 

Majene. 

Amaluddin/ 2018 

Menggunakan 

kuisioner, analisis 

data 

menggunakan 

binominal 

logistik 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel pendapatan, 

pendidikan, umur dan jenis 

kelamin mempunyaipengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

penduduk usia produktif untuk 

bekerja pada sektor ekonomi non 

pertanian. 

Faktor – faktor yang 

Menyebabkan 

Perubahan Pekerjaan 

Masyarakat dari Sektor 

Pertanian ke Sektor 

Industri di Kecamatan 

Cerme Kabupaten 

Gresik. 

Dr. Bambang Sigit 

Widodo, M.Pd/2015 

kualitatif dengan 

pendekatan 

deskriptif dengan 

tehnik 

menggunakan 

metode 

wawancara, 

pengujian 

keabsahan data 

kredibilitas, 

transferabilitas, 

dependabilitas, 

dan 

konfirmabilitas. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pendapatan yang tinggi di 

sektor industri mampu memenuhi 

kebutuhan hidup sehari – hari 
dibandingkan di sektor pertanian. 

Tingkat pendidikan, keterampilan 

yang tinggi yang dimiliki seseorang 
juga menjadi faktor pendorong 

masyarakat untuk beralih pekerjaan ke 

sektor industri. Pengaruh lingkungan 
sosial budaya yang dimulai dengan 

adanya interaksi yang intensif dengan 

dunia industri melalui keluarga, 

teman, tetangga serta tingginya 
motivasi masyarakat untuk bekerja 

yang lebih baik juga menjadi salah 

satu faktor yang mempengaruhinya. 
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Lanjutan Tabel 1. 

Judul Metode Analisi Hasil 

Faktor-faktor ysng 

mempengaruhi 

keputusan migrasi (studi 

kasusDesa Cabbiya 

Kabupaten Sumenep). 

Zulfia Nur 

Menggunakan 

motode analisis 

regresi logistik 

Hasil penelitian menunjukkan 

pendidikan berpengaruh negatifdan 

signifikan, jumlah tanggungan 

keluarga tidak berpengaruh 

signifikan dan pendapatan 

berpengaruh negatif dan signifikan 

Analisis keputusan 

tenaga kerja pedesaan 

melakukan migrasi 

sektoraldi luar pertanian. 

Yulianto/2013 

Metode kualitatif 

dengan analisis 

triangulasi. 

Hasil triangulasi menunjukkan 

bahwa pendidikan dan umur menjadi 

alasan tenaga kerjamelakukan 

migrasi sektoral di luar pertanian. 

Sementara, status demografi seperti 

pendapatan, jenis kelamain, jumlah 

anggota keluarga dan kepemilikan 

lahan tidak menjadi alasan utama 

tenaga kerja pedesaan usia produktif 

melakukan migrasi sektoral di luar 

pertanian.  

 

 

C. Hubungan Antar Variabel 
  

1. Hubungan antara luas lahan dengan pendapatan 

Luas lahan adalah keseluruhan wilayah yang menjadi tempat penanaman atau 

mengerjakan proses penanaman, luas lahan menjamin jumlah atau hasil yang akan 

diperoleh petani.23 Menurut peneliti Luas Lahan terhadap Pendapatan petani nanas, 

analisis regresi logistik mengungkap bahwa luas lahan merupakan satu-satunya faktor 

yang memiliki efek yang signifikan terhadap pendapatan bulanan kepada petani, jadi 

jika luas lahan meningkat maka pendapatan petani akan meningkat, demikian juga 

                                                             
 

23Mubyarto. 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: LP3ES 
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sebaliknya,24 Selain itu dalam penelitian lain menyatakan bahwa jenis keluarga dan 

luas lahan secara signifikan memiliki korelasi terhadap pendapatan petani 

pertahunnya.25 Sehingga hubungan antara luas lahan dengan pendapatan petani 

merupakan hubungan yang positif. 

2. Hubungan antara modal dengan pendapatan 

Pendapatan yang rendah akibat dari modal yang sedikit akan mengakibatkan 

terhadap pengurangan daya belanja yang akan dilakukan oleh keluarga petani, dan 

keinginan menabung karena pendapatannya rendah, sehingga keluarga petani berpikir 

bahwa pendapatan yang diperoleh hanya akan memenuhi kebutuhan konsumsi. 

Modal barang atau uang yang secara bersama-sama faktor produksi, tanah dan tenaga 

kerja mneghasilkan barang baru. Pentingnya peranan modal karena dapat membantu 

menghasilkan produktivitas, bertambahnya keterampilan dan kecakapan pekerja juga 

menaikkan produktivitas produksi.26 

3. Hubungan antara umur dengan pendapatan 

Hubungan Antara Umur dengan Pendapatan Umur merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi pendapatan. Umur produktif berkisar antara 15 tahun 

                                                             
 

24Assis, K., Nurrul Azzah, Z& MohammadAmizi.2014.Relationship Between Socioeconomic 

Factors, Income And Productivity Of Farmers :A Case Study On Pineapple Farmers. International 

Journal of Research in Humanities, Arts and Literature. 
25Sharma S.R., Poddar R., Sen P., Andrews J.T.2007. Effect of vitamin C on collagen 

biosynthesis and degree of birefringence in polarization sensitive optical coherence tomography (PS-

OCT).J Am Coll Nutr. 
26Mankiw, N.Gregory. 2007. Makroekonomi, Edisi Keenam. Jakarta : Erlangga 
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sampai dengan 64 tahun yang merupakan umur ideal bagi para pekerja27. Di masa 

produktif, secara umum semakin bertambahnya umur maka pendapatan akan semakin 

meningkat, yang tergantung juga pada jenis pekerjaan yang dilakukan. Kekuatan fisik 

seseorang untuk melakukan aktivitas sangat erat kaitannya dengan umur karena bila 

umur seseorang telah melewati masa produktif, maka semakin menurun kekuatan 

fisiknya sehingga produktivitasnya pun menurun dan pendapatan juga ikut turun.  

4. Hubungan antara pendidikan dengan keputusan migrasi pekerjaan 

Pengaruh Pendidikan terhadap Keputusan Migrasi Sirkuler menyimpulkan 

bahwa ada korelasi yang positif terhadap kesempatan memperoleh pendidikan dan 

migrasi.28 Orang yang berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih banyak melakukan 

migrasi daripada yang pendidikannya lebih rendah. Hipotesis yang diambil untuk 

penelitian ini adalah pendidikan signifikan dan berpengaruh positif terhadap 

keputusan migrasi sirkuler. 

5. Hubungan antara pendapatan dengan keputusan megrasi pekerjaan 

Pengaruh Pendapatan terhadap Keputusan Migrasi Sirkuler Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa pendapatan yang semakin tinggi akan 

mempengaruhi seseorang untuk melakukan migrasi. Apabila perbandingan 

pendapatan yang jauh berbeda di daerah tujuan dengan daerah asal, maka akan ada 

                                                             
 

27 Cahyono, S. Andy. 1998. Karakteristik Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Pendapatan 

Rumah Tangga Penyadap Getah Pinus di Desa Somagede, Kebumen, Jawa Tengah. Jurnal UGM. 
28Todaro, 1999. Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Suatu Daerah. Ekonomi 

Perencanaan dan Pembangunan PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta 
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alasan seseorang untuk melakukan migrasi.29 Penelitian  lain menyimpulkan bahwa 

keputusan untuk bermigrasi tergantung pada selisih antara tingkat pendapatan yang 

diharapkan di kota dan tingkat pendapatan aktual di desa.30 Faktor pendapatan 

merupakan alasan utama yang mempengaruhi penduduk desa melakukan migrasi 

sirkuler. Hipotesis yang diambil untuk penelitian ini adalah bahwa pendapatan 

signifikan dan berpengaruh positif terhadap keputusan migrasi sirkuler. 

 

D. Kerangka Pikir 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

hj 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

29Eni Puspitasari. 2010. Pengaruh Kualitas Corporate Governance Terhadap Kinerja 

Perusahaan Dan Kinerja Saham. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Skripsi 
30Todaro, Michael, P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Ketujuh 

diterjemahkan oleh Haris Munandar. Penerbit Erlangga. Jakarta. 
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Beberapa penelitian terdahulu memperoleh hasil hampir seragam dengan 

menggunakan variabel-veriabel di atas, memberikan kesimpulan dari hasil 

penelitiannya bahwa variabel luas lahan, modal, dan  umur berhubungan positif dan 

signifikan terhadap pendapatan. sedangkan pendapatan dan poendidikann 

berhubungan positif dan signifikan terhadap probabilitas individu bekerja pada sektor 

non pertanian.31 Sementara penelitian yang lainnya memberikan kesimpulan bahwa 

pendidikan memiliki pengaruh yang kuat sehingga penduduk bekerja pada sektor non 

pertanian,32 sehigga dalam penelitian ini membangun sebuah kerangka pikir seperti 

yang terlihat pada gambar  di atas. 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis yaitu suatu dugaan sementara atau awal yang digunakan dalam 

penelitian. Hipotesis juga merupakan anggapan atau asumsi dari suatu hipotesis 

berdasarkan data, teori ekonomi dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang 

diajukan untuk diteliti adalah: 

1. Diduga variabel luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan petani di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.  

2. Diduga variabel modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan 

petani di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju.  

                                                             
 

31Alisjahbana, Armida S., dan Chris Manning. 2007. Labour Market Dimention  of Powerty in 

Indonesia.Bulleting of Indinesian Economic Studies, 42(2), 235-261.  
32Schmidt P. & R. P Strauss. 1975. The Prediction Of Occupation Using Multiple logit. 

International Economic Review. 
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3. Diduga variabel umur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan 

petani di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. 

4. Diduga variabel pendapatan berpengaruh terhadap keputusan penduduk untuk 

bekerja pada sektor non pertanian. 

5. Diduga variabel pendidikan berpengaruh terhadap keputusan penduduk untuk 

bekerja pada sektor non pertanian. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian 

1. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan migrasi tenaga kerja sektor pertanian ke sektor non Pertanian di Desa 

Bunde Kecamatan Sampaga. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa bunde, tepatnya di Kecamatan 

sampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. 

 

B. Jenis Penelitian dan Sumber Data 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian  kuantitatif dengan menggunakan 

pendekatan analisis deskriptif, mendeskripsikan secara faktual dan akurat setiap 

kegiatan di lokasi tertentu. 

2. Sumber  Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder Data primer 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara lansung dari sumber asli  

(tidak melalui perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini data diambil berdasarkan 
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kuesioner yang diwawancarakan kepada responden. Data sekunder merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian ini data 

diperoleh dari BPS. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Untuk melengkapi data dan referensi yang diperlukan dalam penyusunan 

penelitian ini, maka ditempuh cara sebagai berikut: 1) Studi kepustakaan (Library 

Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dari 

berbagai dokumen, buletin, artikel-artikel dan karya ilmiah (skripsi) yang 

berhubungan dengan penulisan ini untuk mendapatkan data sekunder, 2) Studi 

lapangan objek (field research) yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang 

diteliti dengan menempuh cara observasi untuk mengetahui kondisi real lokasi 

penelitian. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi   

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit atau obyek analisa yang ciri-

ciri karakteristiknya hendak diduga. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat  

di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju. 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian populasi yang hendak diselidiki. penelitian ini 

menggunakan metode penarikan sampel simple random sampling karena karakteristik 

populasi homogen. Pengambilan sampel33 yaitu, jika subjeknya kurangdari 100 orang 

sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat 

diambil 20-25% atau lebih. Jumlah sampel dalam penelitian adalah 109, yaitu 20% 

dari jumlah populasi (848) 

 

E. Metode Analisis 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal. Normal atau tidaknya distribusi data dalam sebuah model regresi dapat 

dilihat dengan cara cara sebagai berikut : 

1) Normal Probability Plot (P-Plot) 

Normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal pada grafik normal P-plot atau dengan melihat histogram residualnya, yaitu 

                                                             
 

33Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Kuantitatif dan kombinasi Jakarta: Bumi 

Aksara 
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melihat titik-titik  ploting dari hasil output SPSS apakah titik-titik ploting tersebut 

berada disekitar garis diagonalnya atau tidak. 

2) Kolmogrov Smirnov Test 

 Normalitas data juga dapat dilihat dengan menggunakan metode 

Kolmogrov Smirnov Test. Uji Kolmogorov Smirnov Test adalah uji yang digunakan 

untuk menguji distribusi sampel dan distribusi lainnya, yaitu dengan membandingkan 

distribusi data (yang akan diuji) dengan distribusi normal baku. distribusi normal 

baku adalah data yang telah ditransformasikan kedalam Z-Score dan diasumsikan 

normal. Jika nilai signifikasi > 0,05 maka data tersebut dinyatakan normal dan 

sebaliknya apabila nilai probabilitas < 0,05 maka data tersebut dinyatakan tidak 

normal.34 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.Jika variabel bebas saling berkorelasi 

maka variabel ini tidak ortgonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai 

korelasi antar variabel bebas sama dengan nol. Multikolinearitas dapat dilihat dari 

tolerance dan lawannya VIF (Variance Inflation Factor). Nilai VIF mengganbarkan 

                                                             
 

34Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS. Semarang: Badan Penerbit 

UNDIP 
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varian dari dugaan parameter antar perubahan penjelas. Jika nilai VIF kurang dari 

atau sama dengan 5 atau 10, maka tidak terjadi multikolineartias.35 

c. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi liner ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Salah satu metode analisis untuk mendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian nilai durbin watson (DW test). Ada 

beberapa dasar pengambilan keputusan yaitu: Pertama, jika du < DW < 4-du, maka 

tidak ada autokorelasi. Kedua, jika du < DW<  du, maka tidak ada kesimpulan. 

Ketiga, DW > dl, maka autokorelasi positif. Keempat, jika DW > 4-dl, maka 

autokorelasi negatif. 

d. Uji Heterokedastisitas 

Uji ini bertujuan menilai apakah pada model regresi linear ada 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan. Apabila asumsi 

heterokedastisitas tidak terpenuhi maka dinyatakan bahwa model regresi tidak valid 

sebagai alat peramalan. Adapun cara mendeteksi ada tidaknya gejala 

heteroskedastisitas dalam model regresi adalah dengan melakukan Uji Glejser. 

Prinsip kerja uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser ini adalah dengan cara 

meregresikan variabel independent terhadap nilai Absolute residual atau Abs_RES 

                                                             
 

35Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS. Semarang: Badan Penerbit 

UNDIP 

 



 
 

46 
 

 
 

dengan rumus persamaan regresinya adalah : ǀUtǀ=aBXt+vt. Adapun dasar 

pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji 

glesjer adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah 

tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. 

2) Sebaliknya, jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05, maka 

kesimpulannya adalah terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. 

Dalam melakukan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian asumsi klasik supaya kesimpulan yang didapat tidak menyimpang dari 

kebenaran yang seharusnya. Untuk mengetahui persyaratan tersebut diperlukan uji 

normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas dengan 

bantuan SPSS. 

2. Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi liniar berganda digunakan untuk menarik kesimpulan 

tentang karakteristik populasi dengan menggunakan data sampel. Regresi linear 

berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor modal, lokasi, jenis 

dagangan dan lama usaha secara bersama-sama melalui suatu persamaan regresi 

linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah suatu alat analisis peramalan 

nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk 

membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua 

variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. 
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Y1  = 𝜷0 + 𝜷1 𝑿1 + 𝜷2 𝑿2 + 𝜷3 𝑿3 + µ 

Keterangan : 

Y1 = Pendapatan 

X1 = Luas Lahan 

X2 = Modal 

X3 = Umur 

𝜷 = Parameter 

Ln = Logaritma Natural 

µ= Error 

 Jika di Logaritma Naturalkan (Ln) maka formula baru akan menjadi sebagai 

berikut: 

LnY1= 𝜷0 + 𝜷1Ln𝑿1 + 𝜷2Ln 𝑿2 + 𝜷3Ln𝑿3 + µ 

 

Untuk dapat mengambil keputusan sebagai hasil dari pengujian hipotesis, 

maka hal ini dapat dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi dari koefisien 

regresi antara variabel terikat dengan variabel bebas melalui Analisis Regresi Linear 

Berganda / Ordinary Least Square (OLS). 

3. Uji Hipotesis 

a. Pengujian Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi merajuk kepada kemampuan dari variabel independen 

(X) dalam menerangkan variabel dependen (Y). Koefisien determinasi digunakan 

untuk mengitung seberapa besar varian dan variabel dependen dapat dijelaskan oleh 

variasi variabel-variabel independen. Nilai R² paling besar 1 dan paling kecil 
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0(0<R²<1). Bila R² sama dengan 0 maka garis regresi tidak dapat digunakan untuk 

membuat ramalan variabel dependen, sebab variabel yang dimasukkan kedalam 

persamaan regresi tidak mempunyai pengaruh varian variabel dependen adalah 0. 

Tidak ada ukuran yang pasti berapa besarnya R² untuk mengatakan bahwa 

suatu pilihan variabel sudah tepat. Jika R² semakin besar atau mendekati 1, maka 

model semakin tepat data. Untuk data servei yang berarti bersifat crosssection, data 

yang diperoleh dari banyak responden pada waktu yang sama, maka nilai R²=0,3 

sudah cukup baik. 

b. Pengujian signifikan Simultan (Uji f-test statistik) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

signifikan terhadap variabel dependen. Dimana jika fhitung<ftable, maka H0 diterima 

atau variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen (tidak signifikan) dengan kata lain perubahan yang terjadi pada 

variabel terikat tidak dapat dijelaskan oleh perubahan variabel independen, dimana 

tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 10%. Analisis koefisien determinasi 

digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen (modal 

kerja,tenaga kerja, upah ,teknologi) terhadap variabel dependen (pendapatan petani 

Tambak). 

c. Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji t-test statistik) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing 
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variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel 

dependen secara nyata. 

Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara 

individu dapat dilihat hipotesis berikut: H1:β1=0→ tidak berpengaruh H1:β1>0 →

berpengaruh positif , H1:β1<0  → berpengaruh negative. Dimana β1 adalah 

koefisien variabel independen ke-1 yaitu nilai parameter hipotesis. Biasanya nilai β 

dianggap nol, artinya tidak ada pengaruh variabel X1 terhadap Y. Bila thitung<ttable 

maka H0 diterima (tidak signifikan). Uji t digunakan untuk membuat keputusan 

apakah hipotesis terbukti atau  tidak, maka tingkat signifikan yang digunakan yaitu 

sebesar 5%. 

4. Logistic Regression Model 

Metode analisis data yang digunakan untuk menentukan dan menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pekerjaan individu dalah Logistic 

Regression Model. Model regresi logistik ini dianggap sebagai alat yang tepat untuk 

menganalisis data dalam penelitian ini karena variabel dependen dalam penelitian ini 

yaitu pilihan pekerjaan bersifat dikotomi. Model regresi logistik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah model regresi logistik dengan dua pilihan (Binnary 

Logistic Regression) yaitu regresi logistik dengan kategori atau binominal pada 

variabel dependenya: 

1= jika tenaga kerja bekerja di sektor non- pertanian 

0= jika tenaga kerja bekerja di sektor pertanian 
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Kelebihan model regresi logistik adalah lebih fleksibel dibanding teknik 

lainnya, antara lain36 : 

1) Regresi logistik tidak memiliki asumsi normalitas atas variabel bebas yang 

digunakan dalam model. Artinya variabel pejelas tidak harus memiliki distribusi 

normal linier maupun memiliki varian yang sama setiap grup. 

2) Variabel bebas dalam regresi logistik bisa campuran dari variable kontinyu, 

diskrit dan dikotomis. 

Perumusan lebih lengkap dapat dinotasikan kedalam persamaan matematis 

sebagai berikut: 

Y2 = f( Y1
e, X4) 

Keterangan: 

Y2 = Keputusan Migrasi 

Y1
e = Pendapatan  

X4 = Pendidikan 

𝜷 = Parameter 

µ = Eror 

 Y2 =  𝜷0 + 𝜷1 Y + 𝜷2 X4+ µ 

Jika di Logaritma Naturalkan (Ln) maka formula baru akan menjadi sebagai berikut: 

 Y2 =  𝜷0 + 𝜷1 Y1
e + 𝜷2 Ln X4 + µ 

                                                             
 

36Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS.Edisi Keempat  Semarang: 

Badan Penerbit UNDIP 
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Dari model tersebut akan dilakukan beberapa pengujian yaitu: 

a. Pengujian model fit, yaitu menilai keseluruhan fit model terhadap data dengan 

cara: 

1) Statistik -2 log likelihood. 

 

Statistik -2 log likelihood merupakan uji yang digunakan untuk melihat 

keseluruhan hubungan antara variabel independen dan kategori variabel dependen 

berdasarkan nilai kemungkinan (likelihood value). Statistik -2 log likelihood 

digunakan untuk mellihat apakah penambahan variabel independen ke dalam model 

secara signifikan memperbaiki model fit. Hipotesisi nol uji ini adalah penambahan 

variabel independen tidak secara signifikan memperbaiki model fit. Jika signifikan 

pada alpha 5%, maka hipotesis nol ditolak. Berarti, penambahan variabel independen 

ke dalam model memperbaiki model fit.37 

2) Chi square (χ2) Hosmer and Lemshow 

 

Hipotesis untuk menilai model fit adalah: 

 

H0 : Tidak ada perbedaan antara model dengan data yang diamati  

H1 : Ada perbedaan antara model dengan data yang diamati 

Apabila nilai Hosmer and Lemshow signifikan atau lebih kecil dari 0,05 

hipotesis 0 ditolak dan model dikatakan tidak fit. Sebaliknya jika tidak signifikan 

maka hipotesis 0 tidak dapat ditolak yang berarti data sama dengan model atau model 

                                                             
 

37Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS.Edisi Keempat  Semarang: 

Badan Penerbit UNDIP 
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dikatakan fit.38 

3) Pseudo R square 

Pada model regresi linier, R square memberikan gambaran kemampuan 

model dalam menjelaskan pengaruh perubahan variabel independen terhadap variabel 

dependen. Semakin nilai R square mendekati 1 maka nilanya semakin bagus. Untuk 

model regresi dengan variabel dependen yang berupa kategori, tidak dimungkinkan 

untuk menggunakan R square. Oleh karena itu, digunakan Pseudo R square sebagai 

pengganti dari R square. Ada  tiga metode pengukuran Pseudo R square, yakni: 

a) Cox dan Snell’s R square 

Yaitu pengukuran R square yang mencoba meniru ukuran R square pada 

multiple regression berdasarkan pada teknik estimasi likelihood. Nilai Cox dan 

Snell’s R square maksimum kurang dari 1 meski untuk model yang “sempurna”. 

b) Negelkerke’s R square  

Merupakan modifikasi dari coefisien Cox dan Snell’s untuk memastikan 

bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Pada penelitian ini, kedua metode 

perhitungan metode R square akan digunakan semua. Hal ini karena masing-masing 

metode pengukuran memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. 

b. Uji signifikansi parameter 

 

Model logit menggunakan wald statistic untuk mengukur tingkat signifikansi 

                                                             
 

38Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS.Edisi Keempat  Semarang: 

Badan Penerbit UNDIP 
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dari tiap parameter. Interpretasi dari wald statistic mirip dengan uji t statistik yang 

digunakan untuk mengukur tingkat signifikansi dalam regresi linier. Jika tingkat 

signifikansi hasil dari wald statistic kecil (kurang dari α = 0,01; α = 0,05 dan α = 

0,10), maka variabel independen yang diamati  berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika signifikansi lebih dari α = 0,01; α = 0,05 

dan α = 0,10 berarti variabel independen berpengaruh tidak signifikan secara statistik 

terhadap variabel dependen. 

Parameter dengan tingkat signifikansi yang negatif, menurunkan probabilita 

terpilihnya pilihan terhadap kategori referensi. Sedangkan Parameter dengan tingkat 

signifikansi yang negatif, menaikkan probabilita terpilihnya pilihan terhadap kategori 

referensi.39 

 

F. Definisi Operasional 

Variabel dependan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendapatan dan 

pendidikan, sedankang variable independen yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah, Luas lahan, Modal dan Umur . Definisi operasional adalah suatau definisi 

yang diberikan kepada suatu Variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti, 

atau menfisikasikang kegiata, ataupun meberikan suatu operasional yang di perlukan 

untuk mengukur konstrak atau variable tersebut.40 

                                                             
 

39 Ghozali Imam. 2006. Aplikasi multivariate dengan program SPSS ( edisi ke 4). Semarang : 

Badang Penerbit  UNDIP. 
40 Nasir. 1983.Metode penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia   
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1. Luas Lahan (X1) Merupakan besarnya lahan pertanian yang dimiliki kemudian 

dikelolah untuk memenuhi kebutuhan hidup para petani dan keluarganya. Variabel 

luas lahan diukur menggunakan satuan ARE (are) 

2. Modal (X2) adalah dana yang digunakan dalam proses produksi saja, tidak 

termasuk nilai tanah dan bangunan yang ditempati, atau lebih dikenal dengan modal 

kerja. Variable modal diukur menggunakan ukuran rasio satuan rupiah (Rp) 

3. Umur (X3) adalah cerminan usia penduduk yang bekerja. Variabel ini berupa data 

metric yang di ukur menggunakan ukuran rasio dengan satuan tahun (t) 

4. Pendidikan (X4) adalah represenasi dari latarbelakan pendidikan penduduk. 

Variabel ini merupakan variabel Politom yang terdiri dari 6 kategori. Variabel ini 

dapat diukur dengan menggunakan ukuran ordinal sebagai berikut: 

1-6= melek huruf tanpa pendidikan 

7-12= sekolah dasar (SD) 

13-15= sekolah menengah pertama (SMP) 

16-18= sekolah menengah atas (SMA) 

19-22= perguruan tinggi 

5. Pendapatan adalah cerminan dari tingkat atau besaran pendapatan yang diperoleh 

penduduk atau individu dari pekerjaan yang di gelutinya. Variabel pendapatan diukur 

menggunakan ukuran rasio satuan rupiah (Rp) 
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6. Keputusan Migrasi (KM) adalah bidang pekerjaan yang dipilih oleh indivdu atau 

penduduk kemudian di kerjakan selama enam bulan terakhir. Variabel keputusan 

migrasi merupakan variabel politom yang terdiri dari 2 kategori. 

Pada pengukuran variabel ini menggunakan ukuran nominal. 

Keterangan: 

1= apabila penduduk bekerja pada sektor non pertanian 

0= apabila penduduk bekerja pada sektor pertanian 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Gambaran umum lokasi penelitian  

1. Kondisi Geografis 

Secara geografi Kota Mamuju berada ditepi barat Pulau Sulawesi. Di utara 

terdapat Teluk Mamuju dan di Selatan ada Teluk Lebani. Secara astronomis, wilayah 

Mamuju berada di antara 2°8'24" LS – 2°57'46" LS dan 118°45'26" BT – 119°47'48" 

BT. Topografi wilayah Kota Mamuju berupa pesisir hingga pegunungan. Ketinggian 

wilayah Kota Mamuju berkisar antara 0 sampai >1500 meter di atas permukaan air 

laut (Mdpl)  

 Wilayah Mamuju berdasarkan klasifikasi iklim Koppen memiliki iklim hutan 

hujan tropis (Af). Curah hujan di wilayah Mamuju cenderung tinggi sepanjang tahun 

dengan curah hujan tahunan berkisar antara 2.000–3.000 mm per tahun. Jumlah hari 

hujan di wilayah ini berkisar antara 120–180 hari hujan per tahun. Suhu udara di 

wilayah Mamuju berkisar pada 22°–33°C. Tingkat kelembapan relatif di Mamuju 

adalah ±82%. 

Kecamatan Sampaga merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan 

Kalukku dengan jarak 70 Km dari ibukota kabupaten, dengan desa Kalonding 

merupakan desa terjauh dari ibukota kecamatan, Secara geografi , Kecamatan 

Sampaga di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pangale, sebelah timur 
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berbatasan dengan kecamatan Bonehau, sebelah selatan dengan Kecamatan papalang, 

dan sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar.  

Pada tahun 2011, Dari hasil Pemetaan 2009 luas wilayah di Kecamatan 

Sampaga sebesar 119,40 Km2 yang terdiri dari 7 desa. Dari semua desa tersebut 

terdapat enam desa terletak di daerah bukan pantai dan satu desa yang terletak di 

pantai yaitu desa Sampaga. 

Desa Bunde memiliki lahan pertanian dengan luas 1.262 ha/ m² dari luas 

wilayah 1.5745 ha/ m². Terbagi dalam 700 Ha lahan persawahan dan 562 Ha lahan 

ladang Perkebunan Dimana pertanian desa Bunde dapat dikatakan cukup baik, hal  itu 

terlihat masih banyaknya lahan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu 

di dukung juga oleh keadaan tanah Desa Bunde yang cukup subur. Sehingga potensi 

pertanian di desa Bunde  sangat prospektif untuk kedepannya. 

Sebagian besar  masyarakat Desa Bunde memiliki mata pencaharian sebagai 

petani. Sehingga terdapat banyak komoditas yang mereka tanam sesuai dengan 

kebutuhan mereka. Komoditas pertanian yang terdapat di desa Bunde antara lain: 

komoditas padi, Kakao, Sawit, Kelapa, Pisang, cabai, dan sayur mayur. Dari sejumlah 

komuditas tersebut, komoditas utama adalah padi dan Kakao. 

Pola tanam pertanian di desa Bunde pun sangat beragam , ada pola tanam 

secara monokultur ada juga yang pola tanam secara polikultur. Pola tanam 

merupakan suatu urutan tanam pada sebidang lahan dalam satu tahun. Pola tanam 

terbagi dua yaitu pola tanam monokultur dan pola tanam polikultur. Pola tanam 

monokultur adalah pola tanam dengan menanam tanaman sejenis. Misalnya sawah 
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ditanami padi saja atau Kakao saja. Tujuan menanam secara monokultur adalah 

meningkatkan hasil pertanian. Sedangkan pola tanam polikultur ialah pola tanam 

dengan banyak jenis tanaman pada satu bidang lahan yang terusun dan terencana 

dengan menerapkan aspek lingkungan yang lebih baik, termasuk didalamnya masa 

pengolahan tanah. 

2. Jumlah Penduduk 

 Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Mamuju, 

Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Kabupaten Mamuju terdiri dari 11 kecamatan, 13 

kelurahan, dan 88 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 297.096 

jiwa dengan luas wilayah 4.999,69 km² dan sebaran penduduk 59 jiwa/km².  

Tabel 2. Pemabagian Wilayah 

No Kecamatan 
Jumlah Jumlah 

Kelurahan Desa 

1 Bonehau   9 

2 Kalukku 4 10 

3 Kalumpang   13 

4 Kepulauan Bala Balakang   2 

5 Mamuju 4 4 

6 Papalang   9 

7 Sampaga   7 

8 Simboro dan Kepulauan 2 6 

9 Tapalang 3 7 

10 Tapalang Barat   7 

11 Tommo   14 

Sumber: bps data diolah tanun 2021 
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Desa Bunde merupakan salah satu dari 7 desa di wilayah kecamatan Sampaga, 

yang terletak 1 KM ke arah Selatan dari Kantor kecamatan. Desa Bunde mempunyai 

luas wilayah 1.474 hektar. Secara administratif terbagi dalam 11 dusun yaitu dusun 

Bunde, Rawasari, Girimulia, Wonosari, Sumpulolo’e, Rawamangun, Takosang, 

Ta/kosang Tengah, Bone Barru, Takosang Utara dan dusun Takosang Selatan. Terdiri 

dari 24 RT (Rukun Tetangga) dan 11 RW (Rukun Warga). 

Gambar 2. Wilayah Kecamatan Sampaga 
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Adapun batas-batas wilayah desa Bunde adalah: 

Sebelah Utara :  Desa Tarailu 

Sebelah Selatan:  Desa Toabo Kec.Papalang 

Sebelah Timur :  Desa Tanambuah 

Sebelah Barat :  Desa Sampaga / Desa Bonda 

Berdasarkan data kependudukan per Desember 2019, penduduk desa Bunde 

sebanyak 4.350 jiwa atau 1.224 KK. Dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 

2.200 orang dan perempuan 2.150 orang. Desa Bunde yang terletak pada dataran 

tinggi merupakan desa yang cukup Panas. Dengan suhu rata-rata udara 29 derajat 

celcius sampai dengan 31 derajat celcius. Memiliki potensi alam yang tinggi dibidang 

pertanian. Hal ini dapat dilihat dari mata pencaharian penduduk desa Bunde yang 

sebagian besar sebagai petani 

Desa Bunde memiliki lahan pertanian dengan luas 1.262 ha/ m² dari luas 

wilayah 1.5745 ha/ m². Terbagi dalam 700 Ha lahan persawahan dan 562 Ha lahan 

ladang Perkebunan Dimana pertanian desa Bunde dapat dikatakan cukup baik, hal  itu 

terlihat masih banyaknya lahan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu 

di dukung juga oleh keadaan tanah Desa Bunde yang cukup subur. Sehingga potensi 

pertanian di desa Bunde  sangat prospektif untuk kedepannya. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini uji asumsi klasik dilakukan dengan menggunakan 

grafik normal p-plot, yaitu dengan membandingkan ploting data penelitian dengan 

garis horizontal. Apabila ploting data penelitian mengikuti garis horizontal maka 

dinyatakan terdistribusi secara normal. 

Gambar 3. Normal P -P Plot 

 

 
Sumber: Output SPSS 21, data diolah tahun 2021 

Berdasarkan gambar 3 dapat dilihat ploting data penelitian mengikuti garis 

horizontal dan tidak terlalu berjauhan, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian 

terdistribusi secara normal. 
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b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengujian nilai 

durbin Watson (DW), apabila nilai DW lebih besar dari nilai DL dan lebih kecil dari 

nilai DU maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala autokorelasi pada data 

penelitian. 

Tabel 3. Model Summary 

Model Durbin Watson 

1 1.692 

Sumber: Output SPSS 21, data diolah tahun 2021. 

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat nilai durbin watson (DW) sebesar 1,692 

lebih besar dari nilai DL yaitu 1,6317 dan lebih kecil dari nilai DU yaitu 1,7446 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai 

varian inflation vactor (VIF) dan nilai tolerance, apabila nilai VIF lebih besar dari 10  

dan nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas 

pada data penelitian. 

 Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa semua variabel independen 

memiliki nikai VIF lebih besar dari 0,10 dan nilai tolerance lebih kecil dari 10, maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejakla multikoklinearitas pada data penelitian. 
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Tabel 4. Coefficienta 

Model  
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(constant)     

Luas Lahan .995 1.005 

Modal .995 1.005 

Umur .984 1.006 

Sumber: Output SPSS 21, data diolah 2021 

d. Heteroskedastisistas 

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat  grafik 

scatterplot, apabila ploting data tidak membentuk pola tertentu maka dapat 

dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada data penelitian. 

Gambar 4.Grafik Scatterplot 

 

Sumber: Output SPSS 21, data diolah tahun 2021. 
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Berdasarkan gambar 4 dapat dilihat ploting data penelitian tidak membentuk 

pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 

pada data penelitian 

2. Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda adalah teknik analisis untuk melihat 

hubungan timbal balik antar dua variabel, dimana variabel yang dimaksud dalam hal 

ini adalah variabel X sebagai variabel bebas dan variabel Y sebagai variabel terkait. 

Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk melihat 

hubungan antara Luas Lahan, Modal dan Umur sebagai variabel X dengan 

Pendapatan sebagai variabel Y. Hubungan antar variabel tersebut dapat dilihat dalam 

persamaan berikut: 

LnY = b0 +Ln b1X1 +Ln b2X2 + Lnb3X3 + e 

Y =  5.599+ 0,020X1 + 0,605X2 + 0,175X3 + e 

Dari persaman diatas dapat ditulis sebagai berikut: 

a. Nilai koefisien regresi b0 sebesar 5,599, artinya apabila variabel Luas Lahan, 

Modal dan Umur konstan maka akan mengakibatkan peningkatan pendapatan 

sebesar 5,599 persen. 

b. Nilai koefisien regresi b1 sebesar 0,020, artinya setiap persentase peningkatan 

variabel Modal akan meningkatkan pendapatan sebesar 0,020 persen apabila 

variabel Luas Lahan  dan Umur konstan. 
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c. Nilai koefisien regresi b2 sebesar 0,605, artinya setiap persentase peningkatan 

variabel Modal akan meningkatkan pendapatan sebesar 0,605 persen apabila 

variable Luas Lahan dan Umur konstan. 

d. Nilai koefisien regresi b3 sebesar 0,175, artinya setiap persentase peningkatan 

variabel Umur akan meningkatkan pendapatan sebesar 0,175 persen apabila 

variable Luas Laha dan Modal konstan. 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Determinasi (R square) 

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan 

variabel bebas (Luas Lahan, Modal dan Umur) mempengaruhi variabel terkait 

(Pedapatan). Apabila nilai nilai R square mendekati satu maka semakin kuat model 

penelitian yang digunakan. 

Tabel 5. Model Summaryb 

Model R R Sqaure 

1 0. 801 0. .641 

Sumber: Output SPSS 20, 2021 

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat nilai R Square sebesar 0,641 artinya 

sebesar 64,1persen variabel bebas (Luas Lahan, Modal dan Umur ) mempengaruhi 

variabel terkait sedangkan sisanya sebesar 35,9 persen dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar penelitian. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh seluruh variabel bebas secara 

bersama-sama terhadap variabel terkait. Apabila nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 
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dan nila F hitung lebih besar dari nilai f tabel maka dapat dinyatakan bahwa seluruh 

variabel bebas berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel 

terkait. 

Tabel 6. Annova 

Model F Sig. 

1 62.462 0,000 

Sumber: Output SPSS 20, data diolah 2021 

Berdasarkan tabel 6 dapat nilihat nilai F hitung sebesar 62,462 lebih besar 

dari nilai F tabel sebesar 2,690 sedangkan niilai signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (Luas Lahan, Modal dan 

Umur) berpengaruh signifikan secara simultan atau secara bersama-sama terhadap 

variabel terkait (pendapatan). 

c. UJi Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk nelihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terkait secara parsial atau secara sendiri-sendiri. Apabila nilai t hitung lebih besar dari 

nilai t tabel dan nilai signifikasi lebih kecil dari nilai konstanta (0,05) maka  dapat 

dinyatakan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait secara 

parsial atau secara sendiri-sendiri.  

Tabel 7. Coefficienta 

Model Beta T Sig. 

1 

(Constant) 0.000 7.392 0.000 

Luas Lahan 0.021 0.366 0.715 

Modal 0.797 13.602 0.000 

Umur 0.106 1.809 0.073 

Sumber: Output SPSS 20, data diolah 2021 
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1) Luas Lahan 

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat nilai Koefisien regresi untuk variabel Luas 

Lahan (b1) sebesar 0.021 dengan nilai t hitung sebesar 0,366 lebih kecil dari (<) nilai t 

tabel sebesar1,66. Artinya Luas Lahan berpengaruh tidak signifikan terhadap 

Pendapatan di Kabupaten  Mamuju kecamatan Sampaga desa Bunde yang diperkuat 

dengan nilai signifikasi sebesar 0,715 lebih besar dari (<) nilai koefisien alfa (0,05). 

Berbeda dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa Luas Lahan berpengaruh  

signifikan terhadap pendapatan di Kabupaten Kebupaten Mamuju Kecamata 

Sampaga desa Bunde 

2) Modal  

 Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat nilai Koefisien regresi untuk variable Modal 

(b2) sebesar 1.078 dengan nilai t hitung sebesar 13,602 lebih besar dari (>) nilai t 

tabel sebesar 1.66. Artinya Modal berpengaruh signifikan dengan arah positif 

terhadap Pendapatan di Kabupaten Mamuju Kecamatan Sampaga yang diperkuat 

dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari (<) nilai koefisien alfa (0,05). 

Maka hipotesis yang menyatakan  bahwa Modal berpengaruh signifikan terhadap 

Pendapatan di Kabupaten Mamuju Kecamatan Sampaga desa Bunde diterima. 

3) Umur 

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat nilai Koefisien regresi untuk variabel umur 

(b3) sebesar 0,106  dengan nilai t hitung sebesar 1.809  lebih besar dari (<) nilai t 

tabel sebesar 1,66. Artinya umur tidak  berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan 

di Kabupaten Mamuju Kecamatan Sampaga Desa Bunde yang diperkuat dengan nilai 
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signifikasi sebesar 0,073 lebih besar dari (>) nilai koefisien alfa (0,05). Maka tidak 

sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa umur berpengaruh signifikan 

terhadap Pendapatan di Kabupaten Mamuju Kecamatan Sampaga desa Bunde  

3. Regresi Logistik 

a. Pengujian Model Fit 

1) Statistik -2 log likelihood. 

Uji ini digunakan untuk melihat apakah penambahan variabel independen 

kedalam model meperbaiki model fit. Apabia nilai -2 log likehood lebih kecil  dari 

nilai chi-square. 

Tabel 8.Statiktik -2 log likehood 

Itera tion 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant LN_Y LN_Z 

Step 1 1 146.176 10.931 -.669 -.502 

2 146.171 11.333 -.693 -.523 

3 146.171 11.334 -.693 -.523 

4 146.171 11.334 -.693 -.523 

Sumber: Output SPSS 20, data diolah 2021 

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat nilai -2 log likehood sebesar 1  lebih kecil 

dari nilai chi-square tabel pada N-2=1 109 – 2- 1 = 106 sebesar 131,031, maka dapat 

disimpulkan model dinyatakan fit. 

2) Chi-Square (X2) Hosmer and Lemeshow 

Uji dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara model dengan 

data yang diamati. Apabila nilai Hosmer anda lemeshow signifikan atau lebih kecil 
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dari 0,05 maka dinyatakan terjadi perbedaan antara model dengan data yag diamati, 

sebaliknya apabila nialai Hosmer and Lemeshow tidak signfikan atau lebih besar 0,05 

maka dinyatakan tidak terjadi perbedaan antara model dengan data yang diamati. 

Tabel 9.Hosmer and Lemeshow 

 

Step Chi-square df Sig. 

1 3.355 8 .910 

Sumber: Output SPSS 20, data diolah 2021 

 Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat nilai signifikan sebesar 0.408 lebih besar 

dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara model dan 

data yang damati. 

3) Pseudo R Square 

Uji ini dilakukan untu melihat seberapa besar varibel independn terhadap 

varibel dependen. 

Tabel 10.Model Summary 

 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 146.171a .021 .028 

Sumber: Output SPSS 20, data diolah 2021 

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,713 

artinya sebesar 71,3 persen varibel independen menjelaskan variabel dependen, 

sedangkan sisanya sebesar 28,7 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. 
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b. Pengujian Signifikan Parameter 

Model logit menggunakan wald statistic untuk mengukur tingkat signifikansi dari 

tiap parameter. Interpretasi da ri wald statistic mirip dengan uji t statistik yang digunakan 

untuk mengukur tingkat signifikansi dalam regresi linier. Jika tingkat signifikansi hasil dari 

wald statistic kecil (kurang dari α = 0,01; α = 0,05 dan α = 0,10), maka variabel independen 

yang diamati  berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

 

Tabel 11.Wald Test 

  

B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

95,0% C.I.for 

EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 

1a 

PRE_1 .480 .000 .248 1 .009 .905 .953 1.278E10 

X4 .057 .064 .798 1 .017 .944 .833 1.071 

Constan

t 
.607 .987 .378 1 .038 1.835 

  

Sumber: Output SPSS 20, data diolah 2021 

1) Pendapatan 

Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat signifikasi utuk variabel pendapatan 

sebesar 0,009 lebih kecil dari nilai koefisien alfa sebesar 0,05. Nilai B sebesar 0,480 

yang menunjukkan arah hubungan positif. 

2) Pendidikan 

Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat signifikasi utuk varibel pendidikan sebesar 

0,017 lebih kecil dari nilai koefisien alfa sebesar 0,05. Nilai B sebesar 0,057 yang 

menunjukkan arah hubungan positif. 
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C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Luas Lahan terhadap Pendapatan 

 Luas lahan pertanian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses 

produksi atau pun usaha tani dan usaha pertanian.41 Begitupun dengan dalam bidang 

penguasaan lahan pertanian, penguasaan tanah bagi masyarakat merupakan unsur 

yang paling penting untuk meningkatkan kesejahteraannya.42 Misalkan pemilikan 

atau penguasaan lahan sempit sudah pasti kurang efisien dibandingkan lahan yang 

lebih luas. Semakin sempit lahan usaha, semakin tidak efisien usaha tani yang 

dilakukan yang akan berdampak pada pendapatan. Namun pada kenyataannya teori 

diatas tidak dapat digunakan pada peneletian ini sesabab pada peratanian jangka 

panjang seperti kakao misalnya, dimana faktor umur tanaman dan perawatannya 

membutuhkan modal agar dapat memperoleh hasil yang memuaskan dan target 

pendapatan terpenuhi. 

Dalam analisis data yang ditemukan diatas, menunjukan bahwa luas lahan 

secara tidak mempengaruhi pendaptan. Hubungan antara luas lahan dan pendapatan 

tidak bersipat positif, dimana ketikan luas lahan mengalami peningkatan maka 

pendapatan tidak berarti ikut meningkat begitupun sebaliknya, ketika luas lahan 

berkurang maka pendapatan akan turun.  

                                                             
 

41 Daniel, Moehar. 2002. “Pengantar Ekonomi Pertanian.” Jak arta: Bumi Aksara. 
42 Gustina, Desi. 2014. “Pengaruh Luas Lahan Terhadap Pendapatan Petani Karet Di Desa 

Pulau Ingu Kecamatan Benai 
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Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan apa yang ditemukan oleh peneliti 

lain43 dalam penelitiannya tentang bagaimana pengaruh  Luas lahan berpengaruh 

positif terhadap pendapatan.  Adapun peneliti yang lain44  menemukan bahwa 

korelasi antara luas lahan dan pendapatan tidak signifikan. Dalam arti luas 

Pendapatan tidak dapat dipengaruhi oleh Luas Lahan. Penelitian ini sama dengan 

penelitian yang penulis temukan. Adapun penemuan lain yang tidak sejalan 

menyatakan bahwa variabel produksi dan luas lahan berpengaruh secara signifikan 

terhadap pendapatan.45 

2. Pengaruh Modal terhadap Pendapatan 

 Adanya pendapatan yang menandakan bahwa uang atau gaji yang diperoleh 

tenaga kerja sebagai balas jasa atas salah satu kegiatan yang telah dilakukannya. 

Pendapatan (income) adalah sebagai ganti rugi dari resiko, yang harus diberikan 

kepada tenaga kerja, semakin besar resiko maka tingkat pendapatan yang diperoleh 

harus semakin besar.46 

Dalam hasil analisis data diatas, ditemukan bahwa Modal secara signifikan 

dapat mempengaruhi pendapatan. Korelasi antara Modal terhadap pendapatan 

                                                             
 

43M.R. Mamondo & Ferdinan Sabe. 2016. Pengaruh Luas Lahan Terhap Penerimaan, Biaya 

Produksi dan pedapatan Usahatani Padi sawah. UKT 
44Ni Nyoman Tri Astari & Nyoman Djinar Setiawina. 2016. Pengaruh Luas lahan, Tenaga 

kerja dan pelatihan melalui Produksi Sebagai Varibel Intervening. Universitas Udayana. 
45 Hijri Juliansyaha, Agung Riyonoa.2018.Pengaruh Produksi, Luas Lahan dan Tingkat 

Pendidikan terhadapPendapatan petani Karet: unimal 
46 Putra, Okky Rio Andika. 2015. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat 

Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Batu: E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana; 
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bersipat positif, dimana ketika Modal mengalami peningkatan maka pendapatan juga 

ikut meningkat begitupun sebaliknya, ketika modal berkurang maka pendapatan akan 

turun. Hal ini dijelaskan oleh nilai koefisiennya sebesar 1,078 ini berarti setiap terjadi 

kenaikan pada modal sebasar 1% maka pendapatan juga mengalami peningkatan 

sebesar 1,078%. 

Hasil uji yang dilakukan oleh peneliti lain47 menyatakan bahwa modal secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Menurut peneliti 

ainnya48, yang menyatakan semakin besar modal perusahaan maka akan berpengaruh 

positif terhadap pendapatan yang diterima. Adapun hubungannya dengan penelitian 

ini bahwa modal sama-sama berpengaruh positif terhadap pendapatan. Hal ini juga 

sejalan dengan penelitian yang dilalukan oleh peneliti lain49 yang menemukan bahwa 

hubungan variabel Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendepatan. 

3. Pengaruh Umur terhadap Pendapatan 

Usia produktif manusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun dan menurut 

peneliti sebelumnya50 semakin semakin bertambahnya umur maka pendapatan akan 

semakin meningkat, yang tergantung juga pada jenis pekerjaan yang dilakukan. 

Kekuatan fisik seseorang untuk melakukan aktivitas sangat erat kaitannya dengan 

                                                             
 

47Tri Utari & P.M. Dewi. 2014. Pengaruh Modal, Tingkat pendidikan dan tehnologi terhadap 

pendapatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Universitas Udayana 
48Bambang Riyanto. 2001. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. BPFE,. Yogyakarta. 

Darsono. dan Edilius. 2004. Manajemen Perusahaan Indonesia. 
49K. Setiaji & A.L Fatuniah. 2018. Pengaruh Modal, Lama Usaha dan Lokasi Terhadap 

Pendapatan Pedagang Pasar Pasca Relokasi. Jurnal Pendidikan Ekonomi & Bisnis 
50AD Putri dan ND Setiawina  2013. Pengaruh umur, pendidikan, dan pekerjaan terhadap 

pendapatan Rumah Tangga Miskin. Jurnal Universitas Udayana 
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umur karena bila umur seseorang telah melewati masa produktif, maka semakin 

menurun kekuatan fisiknya sehingga produktivitasnya pun menurun dan pendapatan 

juga ikut turun. 

Dalam penelitian ini juga ditemukan hasil yang sama, dimana Umur memiliki 

hubungan atau pengaruh yang positif terhadap pendapatan. Hal ini dijelaskan oleh 

nilai koefisiennya sebesar 1,348 ini berarti setiap terjadi kenaikan pada umur sebasar 

1% maka pendapatan juga mengalami peningkatan sebesar 1,348%. Namun korelasi 

antara umur dengan pendapatan tidak signifikan, dengan kata lain pengaruh umur 

terhadap pendapatan kecil dan tidak dapat digeneralisasikan pada variasi varibel 

pendapatan. 

 Hasil penelitian yang serupa menyatakan bahwa Variabel umur tidak 

signifikan terhadap pilihan pekerjaan dan berpengaruh positif antara variabel 

tersebut yang ditunjukkan oleh nilai koefisien sebelum dieksponensialkan yaitu 

1,887. Artinya bahwa semakin tinggi atau semakin tua umur seseorang maka 

pengambilan keputusan untuk bekerja pada sektor non pertanian semakin besar. Hal 

tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Mamuju bahwa     

penduduk yang berusia tua tidak lagi bekerja di sektor pertanian dikarenakan 

keamanan dan kenyamanan dalam bekerja dianggap hal yang harus diutamakan. 

Hasil penelitian yang serupa diperoleh oleh peneliti sebelumnya. Hasil dari 

penelitian Victor Bahtiar diperoleh hasil bahwa faktor umur dan pendapatan tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan penduduk usia produktif desa 

untuk berpartisipasi pada kegiatan ekonomi non pertanian. 
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4. Pengaruh Pendapatan terhadap Keputusan Migrasi 

Berdasarkan dari hasil analisis data diatas, ditemukan bahwa pendapatan 

secara signifikan dapat mempengaruhi keputusan migrasi. Korelasi antara pendapatan 

terhadap keputusan migrasi bersipat positif, dimana ketikan pendapatan mengalami 

peningkatan maka keputusan migrasi juga ikut meningkat begitupun sebaliknya, 

ketika pendapatan berkurang maka keputusan mi grasi akan turun. Hal ini dijelaskan 

oleh nilai koefisiennya sebesar 0,48 ini berarti setiap terjadi kenaikan pada 

pendapatan sebasar 1% maka keputusan  migrasi tenaga kerja juga mengalami 

peningkatan sebesar 0.48%. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya51 mereka 

menemukan adanya hubungan atau korelasi yang bersifat positif  antara Pendapatan 

dan Keputusan migrasi tenaga kerja. Apabila pendapatan yang diterima pada sektor 

non pertanian lebih besar dari yang diperoleh pada sektor pertanian maka tenaga kerja 

cenderung untu,k mencari pekerjaan diluar sektor pertanian yang notabene 

berpenghasilan lebih tinggi. 

5. Pengaruh Pendidikan Terhadap Keputusan Migrasi 

 Pendidikan seseorang pada umumnya akan mempengaruhi cara berpikirnya. 

Dengan dengan  alasan tenaga kerja tersebut  memiliki pendidikan maka seseorang 

akan punya pengetahuan yang luas, mudah mengembangkan ide-ide, mudah 

                                                             
 

51F. Akbar & E. Gunawan. 2018. faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi tenaga kerja dari 

sektor pertanian ke sektor non pertanian. Jurnal USKB 
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mengadopsi teknologi dan makin dinamis sikapnya terhadap hal-hal baru terutama 

dalam menghadapi perubahan yang lebih modern52 

Berdasarkan dari hasil analisis data diatas, ditemukan bahwa pendidikan 

secara signifikan dapat mempengaruhi keputusan migrasi. Korelasi antara pendidikan 

terhadap keputusan migrasi bersipat positif, dimana ketikan pendidikan mengalami 

peningkatan maka keputusan migrasi juga ikut meningkat begitupun sebaliknya, 

ketika pendidikan berkurang maka keputusan migrasi akan turun. Hal ini dijelaskan 

oleh nilai koefisiennya sebesar 0,057 ini berarti setiap terjadi kenaikan pada 

pendidikan sebasar 1% maka keputusan migrasi juga mengalami peningkatan sebesar 

0,057% pada keptusan migrasi pekerjaan. 

Dari hasil estimasi katagorikal dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi 

tingkat pendidikan responden, maka semakin besar pula kecenderungan responden 

untuk bermigrasi dari sektor pertanian ke non pertanian. Ini desebabkan karena 

responden yang memeiliki tingkat pendidikan yang tingg memeliki ekspektasi akan 

pekerjaan yang lebih baik. 

Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya53 Gunawan bahwasanya tingkat pendidikan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan migrasi pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor 

                                                             
 

52 Yulianti, Ansofino, Jolianis. 2015. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pendapatan Masyarakat Transmigrasi Di Trans Sakato Jaya Kecamatan Sungai Aur Kabupaten 

Pasaman Barat.” 
53F. Akbar & E. Gunawan. 2018. faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi tenaga kerja dari 

sektor pertanian ke sektor non pertanian. Jurnal USKB  
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non pertanian. Adapun peneliti yang lain menemukan bahwa variabel pendidikan 

berpengaruh positif terhadap pendapatan.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

54K. Setiaji & A.L Fatuniah. 2018. Pengaruh Modal, Lama Usaha dan Lokasi Terhadap 

Pendapatan Pedagang Pasar Pasca Relokasi. Jurnal Pendidikan Ekonomi & Bisnis 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Luas Lahan memiki korelasi secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan. 

Semakin luas lahan pada suatu wilayah maka berimplikasi pada peningkatan 

pendapatan masyarakat diwilayah tersebut. 

2. Modal memiki hubungan secara positif dan signifikan terhadap pendapatan. 

Dapat dikatakan Modal yang besar akan menghasikan pendapatan yang besar 

pula. 

3. Umur memiliki hubungan yang searah, semakin tua umur seseorang maka 

memiliki kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar. Akan 

tetapi pengaruh yang diberikan tidak dapat mejelaskan secara keseluruhan variasi 

pada pendapatan, hal ini didasarkan  pada hasil analisis yang menyatakan bahwa 

korelasi antara Umur dengan Pendapatan tidak signifikan. 

4. Pendapatan memiki korelasi secara positif dan signifikan terhadap kepetusan 

migrasi tenaga kerja. Besarnya pendapatan pada pekerjaan sektor non pertanian 

menyebabkan masyarakat cenderung meninggalkan pekerja pada sektor pertanian 

untuk mencari pekerjaan pada sektor non pertanian.  
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5. Pendidikan memiliki hubungan secara positif dan signifikan terhadap keputusan 

migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Semakin 

tinggi tingkat pendidikan menyebabkan seseorang pilih-pilih dalam masalah 

pekerjaan, banyak orang yang berpendidikan tinggi enggan untuk melakukan 

pekerjaan di sektor pertanian. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini penulis memiliki beberapa saran 

yakni: 

1. Pentingnya integrasi pembinaan pendidikan formal. Tujuan dari pembinaan ini 

untuk mengatasi rendahya minat tenaga kerja untuk berpartisipasi pada sektor 

pertanian, khususnya bagi tenaga kerja dengan tingkat pendidikan tinggi. 

2. Hasil penelitian ini minimal dapat mendorong dan memicu dilakukannya 

penelitian berikutnya dengan menggunakan variabel-variabel lain yang belum 

dimasukkan dalam penelitian ini, misalnya seperti jenis kelamin, jumlah anggota 

keluarga atau faktor lainnya yang dapat memengaruhi kepusuan penduduk dalam 

menentukan pilihan pekerjaan. 

 

 

 



 

80 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

AD Putri dan ND Setiawina  2013. Pengaruh umur, pendidikan, dan pekerjaan 

terhadap pendapatan Rumah Tangga Miskin. Jurnal Universitas Udayana. 

Ahmad Janan Asifuddin. 2004. Etos Kerja Islami. Surakarta: Muhammadyah 

Unniversity Press. 

Al-qur’an Word, Al-qur’an dan Terjemahannya 

Alisjahbana, Armida S., dan Chris Manning. 2007. Labour Market Dimention  of 

Powerty in Indonesia.Bulleting of Indinesian Economic Studies. 

Bambang Riyanto. 2001. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. BPFE,. Yogyakarta. 

Darsono. dan Edilius. 2004. Manajemen Perusahaan Indonesia. 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju dalam Angka 2019 

Bagoes Mantra, Ida. 2003. Demografi Umum. Yogyakarta: Pustaka Belejar. 

Becker, G.S. 1976. The Economic Approach to Human Behavior, Chicago,IL: The 

University Of Chicago PRES. 

Boediono, 2002 Pengantar Ekonomi, Jakarta: Erlangga. 

Catur Sasongko. 2010. Anggaran. Jakarta: Salemba Empat. 

Davis, J. R. 2003. The Rural Non-Farm Economy, Livelihoods and Their 

Diversification: Issues and Options. NRI Report No: 2753 

Daniel, Moehar. 2002. “Pengantar Ekonomi Pertanian.” Jak arta: Bumi Aksara 

Faisal H. Basri,. 1995.Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI, Jakarta: 

Erlangga. 

F. Akbar & E. Gunawan. 2018. faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi tenaga 

kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Jurnal USKB 

Gustina, Desi. 2014. “Pengaruh Luas Lahan Terhadap Pendapatan Petani Karet Di 

Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai 

 

Hartono, Jogianto. 1999. Analisis Dan Disain Sistem  Informasi: Pendekatan Struktur 

Teori  Dan Peraktik Aplikasi Bisinis.  

 

Ida Bagus Mantra. 2003. Demografi Umum,.Jakarta: Pustaka Raja. 



 
 

81 
 

 
 

K. Setiaji & A.L Fatuniah. 2018. Pengaruh Modal, Lama Usaha dan Lokasi Terhadap 

Pendapatan Pedagang Pasar Pasca Relokasi. Jurnal Pendidikan Ekonomi & 

Bisnis 

 

Kuncoro, Mudrajad. 2010. Ekonomika Pembangunan, Jakarta: Erlangga. 

Kuncoro, M. 2003. Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan. 

Yogyakarta: UPP AMP YKPN 

Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakaarta : Andi, 2003), h. 109. 

M.R. Mamondo & Ferdinan Sabe. 2016. Pengaruh Luas Lahan Terhap Penerimaan, 

Biaya Produksi dan pedapatan Usahatani Padi sawah. UKT 

Nicholson, Walter. 2001. Teori mikro dan Perinsip Dasar Pengembangannya. 

RajaGrafindo Persada. Jakarta. 

Ni Nyoman Tri Astari & Nyoman Djinar Setiawina. 2016. Pengaruh Luas lahan, 

Tenaga kerja dan pelatihan melalui Produksi Sebagai Varibel Intervening. 

Universitas Udayana. 
 

Noragawati, Lylyn. 2020. Faktor Penyebab Pergeseran Tenaga Kerja Dari Sektor 

Pertanian Pada Sektor Non Pertanian Pada Masyarakat Desa Telukpinang 

Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. IPB: Skripsi 

Prabowo, Haris dan Poernomo Dwi Setia. 2011. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi 

KeputusanTenaga Kerja Desa Untuk Bekerja di Kegiatan Non Pertanian (studi 

kasus: Kabupaten Pekalongan). Jurnal Universitas Diponegoro. 

Priyanto, Mandiri Belajar dengan SPSS. 2009.  Jakarta Selatan: Buku Kita. 

Ratnaningtyah, R.D. 2003. Faktor-Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi 

Curahan Waktu Kerja Kepala Keluarga di Pedesaan:  Pascasarjana Universitas 

Brawijaya Malang. 

Putra, Okky Rio Andika. 2015. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat 

Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Batu: E-

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar, (Jakarta: PT. Rajagrafindo 

Persada,2008), h. 384 

 

Sarka, P. Rural Non-farm Employment Poverty and Inequality: Micro Level Evidence 

from West Bengal. The Journal of Rural Development, Vol. 34. No. 2. 2007. 

PP. 89-106. 



 
 

82 
 

 
 

Schmidt P. & R. P Strauss. 1975. The Prediction Of Occupation Using Multiple logit. 

International Economic Review. 

Simanjuntak, Payman J. 2003. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: 

Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 

Simanjutak, P. 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia.Jakarta: Lembaga 

penerbitan Ekonomi UI 

Sutomo, dkk. 1999. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan 

dan Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Penerbit LP3ES 

Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed 

Methods). Bandung : Alfabeta 

Tri Utari & P.M. Dewi. 2014. Pengaruh Modal, Tingkat pendidikan dan tehnologi 

terhadap pendapatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Universitas 

Udayana 

Thesiwati.A.S., 2006. Analisis Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan 

di Sepanjang Daerah Aliran Sungai Batang Kuranji. Thesis. 

 

Todaro, M.P.& Smith, S.C. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. 

Terjemahan oleh Aris Munandar dan Puji A.L. Jakarta: Erlangga. 

 

Todro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi (edisi 

kesembilan, jilid I). Jakarta : Erlangga  



 

 
 

LAMPIRAN 

1. LAMPIRAN I Tabel T 

 

 



 

 
 

2. LAMPIRAN II Tabel F 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. LAMPIRAN III Foto Dokumentasi 

 

 

 
 

 



 

 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

ARDI SAPUTRA, Lahir di Takosang pada tanggal 28 Juni 

1996. Penulis adalah putra kedua dari pasangan suami istri 

Bapak Nuha dan Ibu Hasna. Penulis adalah anak kedua 

darei tiga bersaudara. Pendidikan yang telah ditempuh 

penulis yaitu SD Negeri Kecil Takosang lulus pada tahun 

2008, SMP Negeri 2 Kalukku lulus tahun 2011, SMA Negeri 1 Sampaga lulus tahun 

2014, dan mulai tahun 2015 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu 

Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Strata Satu (S1) di 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selain pendidikan formal penulis juga 

seseorang yang aktif dalam berorganisasi, di beberapa organisasi yang pernah diikuti 

diantaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Ekonomi, Senat Mahasiswa 

Fakultas (SEMA-F) Ekonomi dan Bisnis Islam, Economics Study Club (ESC) dan 

Rumah Belajar Paradox. Pada akhirnya penulis menyelesaikan studinya di 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan lulus tahun 2022. 

  


	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	ABSTRAK
	BAB I PENDAHULUAN
	A.  Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan  Penelitian
	D.  Mamfaat Penelitian

	BAB II
	A. Landasan Teori
	1. Teori Keputusan
	2. Teori Ketenagakerjaan
	3. Teori Pendapatan
	4. Kegiatan Ekonomi Pertanian dan Non Pertanian

	B. Penelitian Terdahulu
	C. Hubungan Antar Variabel
	1. Hubungan antara luas lahan dengan pendapatan
	2. Hubungan antara modal dengan pendapatan
	3. Hubungan antara umur dengan pendapatan
	4. Hubungan antara pendidikan dengan keputusan migrasi pekerjaan
	5. Hubungan antara pendapatan dengan keputusan megrasi pekerjaan

	D. Kerangka Pikir
	E. Hipotesis

	BAB III
	A. Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian
	B. Jenis Penelitian dan Sumber Data
	C. Metode Pengumpulan Data
	D. Populasi dan Sampel
	E. Metode Analisis
	F. Definisi Operasional

	BAB IV
	A. Gambaran umum lokasi penelitian
	B. Hasil Penelitian
	C. Pembahasan Hasil Penelitian

	BAB V
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

