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ABSTRAK 

Nama :   Cici Rizky Ananda 

NIM  :   90300117087 

Judul :  Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA),  Pengeluaran 

Pemerintah dan Upah Minimum terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi melalui Penyerapan Tenaga Kerja sebagai Variabel 

Intervening di Indonesia 

  

Sebagai negara yang masih berkembang, Indonesia tentunya ingin 

melakukan pembangunan di segala bidang dan diharapkan dapat mencapai cita-

cita perekonomian yang diinginkan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan 

guna memacu pembangunan ekonomi serta meningkatkan serapan tenaga kerja, 

sehingga diperlukannya peran pemerintah yang aktif. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

melalui penyerapan tenaga kerja. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data 

meliputi time series periode tahun 2000-2020 dan bersumber dari 

instansi/lembaga yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah path analysis atau analisis jalur. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan penanaman modal 

asing, pengeluaran pemerintah dan upah minimum berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Secara parsial penanaman 

modal asing tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan 

tenaga kerja. Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga 

kerja namun tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Upah minimum 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. 

Penyerapan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. 

 

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Penanaman            

 Modal Asing (PMA), Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting yang menentukan 

keberhasilan suatu negara dalam mengelola perekonomiannya, terkhusus dalam 

menganalisa hasil pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perekonomian suatu  

wilayah dapat dikatakan mengalami perkembangan apabila aktivitas 

perekonomiannya menghasilkan pendapatan yang bertambah serta terjadinya 

peningkatan kesejahteraan dari masyarakat (Mankiw, 2006). 

 Dalam suatu perekonomian, mengukur tingkat pertumbuhan output bukan 

menjadi satu-satunya indikator pertumbuhan ekonomi, namun memberikan 

petunjuk terkait sejauh mana kegiatan perekonomian di periode tertentu terjadi 

dan menghasilkan peningkatan pendapatan untuk masyarakat. sehingga hal ini 

memperlihatkan bahwa investasi dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan 

yang positif untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat (Pratama & Made, 

2019). 

 Pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang sangat berat bagi 

perekonomian global tak terkecuali Indonesia, bukan hanya bagi aspek 

kemanusiaan dan kesehatan, tetapi bagi aspek ekonomi dan sosial pula. Penyebab 

turunnya aktivitas ekonomi masyarakat dapat disebabkan oleh kebijakan 

pemerintah dalam menerapkan pembatasan mobilitas, seperti penerapan protokol 

kesehatan dan PSBB di suatu daerah.  
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 Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 hingga 2019 cenderung 

stabil, masing-masing sebanyak 5,03 persen tahun 2016, 5,07 persen pada tahun 

2017, tahun 2018 meningkat menjadi 5,17 persen, dan menurun pada tahun 2019 

yaitu sebanyak 5,02 persen. Pada tahun 2020 perekonomian Indonesia mulai 

melemah. Hal ini terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi hingga mencapai -2,07 persen (BPS, 

2021). 

 Menurut laporan Bank Indonesia tahun 2020, pertumbuhan ekonomi 

melambat menjadi 2,97% pada triwulan I-2020 dan terkontraksi -5,32%  pada 

triwulan II-2020. Penurunan kinerja terjadi di seluruh komponen komoditas 

contohnya komoditi ekspor yang dipengaruhi oleh melemahnya permintaan 

global. Upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester I-2020 

masih belum kuat, karena belanja pemerintah juga terbatas sejalan dengan 

hambatan realisasi. 

 Sebagai negara yang masih berkembang, Indonesia tentunya ingin 

melakukan pembangunan di segala bidang dan diharapkan dapat mencapai cita-

cita perekonomian yang diinginkan. Pemacu pembangunan ekonomi dapat 

dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada bidang-

bidang lainnya, dan juga sebagai kekuatan utama untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat serta memperbaiki tingkat sosial yang terlalu timpang. 

 Jhingan (2007) dalam bukunya menyatakan bahwa masalah yang menjadi 

ciri umum di sebagian negara berkembang adalah kelangkaan modal (capital), hal 

tersebut dikarenakan investasi yang rendah serta tabungan yang sedikit. 
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Langkanya persediaan modal dan kurangnya investasi dalam sarana produksi, 

mengakibatkan produktivitas tenaga kerja menurun, maka pendapatan negara juga 

rendah. Sehingga tabungan sebagai pembentukan kapital jumlahnya menjadi 

kecil. Keadaan yang seperti ini sering disebut sebagai lingkaran setan (vicious 

circle) (Amri & Misbahul, 2020). 

 Dalam teori ekonomi makro dari sisi pengeluaran, produk domestik bruto 

adalah penjumlahan dari beberapa variabel termasuk didalamnya investasi. 

Dengan menaikan nilai investasi domestik maupun asing, akan menambah stok 

modal dan meningkatkan produktivitas, dimana dalam prosesnya membutuhkan 

faktor produksi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Rofii & Putu, 

2017), dengan begitu perekonomian Indonesia dapat berkembang dengan baik. 

Salah satu stok modal dapat diperoleh melalui skema Penanaman Modal Asing 

(PMA). 

 Penanaman Modal Asing (PMA) mampu memberikan kontribusi yang 

cukup besar bagi pembangunan di negara yang sedang berkembang.  Sebagai 

salah satu komponen aliran modal, PMA dianggap sebagai aliran modal yang 

cukup stabil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya investasi 

portofolio maupun utang luar negeri (Safira, dkk. 2018). 

 Penanaman modal asing akan memberikan dampak positif bagi negara tuan 

rumah (host country). Pertama, negara tuan rumah akan memiliki akses yang lebih 

baik ke pasar keuangan dan dapat memobilisasi tabungan domestik. Kedua, 

penanaman modal asing akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat 

(Amri & Misbahul, 2020). 
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Gambar 1.1 

Realisasi PMDN dan PMA per Kuartal (Triliun Rupiah) 

 
       Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2021 

 

 Pada tahun 2020, Indonesia terus berupaya dalam menangani perekonomian 

yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19. Hal ini dapat terlihat dari investasi 

dan pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan investasi menopang perekonomian di 

Indonesia, yang didorong oleh giatnya pengembangan pembangunan dan non-

pembangunan dari pihak pemerintah maupun swasta. Indonesia mengalami 

perbaikan realisasi investasi pada kuartal I-2021 sebesar Rp 219,7 triliun. Angka 

ini naik 4,3% dari periode yang sama pada tahun lalu yaitu sebesar Rp 210,7 

triliun. Investasi pada kuartal ini ditopang oleh investasi asing (Penanaman Modal 

Asing) sebesar Rp 111,7 triliun yang naik hingga 14% dibandingkan kuartal I-

2020 yang hanya sebesar Rp 98 triliun. 

 Disamping investasi, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh peran 

pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai kegiatan pembangunan 
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baik bidang ekonomi maupun non ekonomi. Biaya kegiatan ini disebut  sebagai 

belanja pemerintah atau pengeluaran pemerintah (government expenditure) 

(Desky, 2020). 

 Secara teori, kebijakan pengeluaran pemerintah ini merupakan bagian dari 

kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud intervensi pemerintah di dalam 

perekonomian. Fungsi-fungsi yang diemban pemerintah dapat dilakukan dengan 

kebijakan fiskal (dengan salah satu penekanannya) melalui kebijakan pengeluaran 

atau belanja pemerintah. Dari sini, pemerintah melalui kebijakannya dapat 

melakukan belanja dalam rangka memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi 

kebutuhan publik melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah (Azwar, 

2016). 

 Pengeluaran pemerintah yang terkait dengan pembangunan ekonomi bersifat 

eksogen. Artinya, pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai alat kebijakan 

fiskal untuk mendorong pembangunan ekonomi (Solikin, 2018). Pengeluaran 

pemerintah termasuk alat fiskal selain penerimaan pajak. Menurut Sukirno (2004), 

kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam 

bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk 

mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. 

 Kebijakan fiskal dibagi menjadi kebijakan fiskal kontraktif dan ekspansif. 

Kebijakan fiskal kontraktif yaitu peningkatan pajak dan penurunan pengeluaran 

pemerintah. Sedangkan kebijakan fiskal ekspansif yaitu dengan meningkatkan 

pengeluaran pemerintah dan mengurangi pajak. Ketika perekonomian negara 

sedang dalam keadaan yang memburuk, dimana terjadinya penurunan daya beli 
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masyarakat yang diikuti dengan tingginya tingkat pengangguran, maka 

pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal ekspansif guna memacu 

pertumbuhan ekonomi (Yuniwinsah & Ali, 2020). 

Tabel 1.1 

Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran  

Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2016-2020 

Tahun 

Pengeluaran Konsumsi 

Pemerintah 

(miliar rupiah) 

PDB 

(miliar rupiah) 

Kontribusi 

(%) 

2016 1.181.613,1 12.401.728,5 9,53 

2017 1.239.469,7 13.589.825,7 9,12 

2018 1.338.638,6 14.838.756,0 9,02 

2019 1.394.795,3 15.832.535,4 8,81 

2020 1.433.686,3 15.434.151,8 9,29 

           Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021 

 

 Kebijakan fiskal ekspansif ditempuh pemerintah guna mengatasi dampak 

pandemi baik dari aspek kesehatan dan kemanusiaan maupun aspek perekonomian 

yang turun tajam. Menurut laporan Bank Indonesia, pada awal tahun 2020 

pemerintah menggelontorkan dana untuk belanja serta bantuan sosial dan jaminan 

ketersedian pangan. Seiring dampak pandemi Covid-19 yang meluas, arah 

kebijakan fiskal ekspansif yang diperkuat UU No. 2 Tahun 2020 memberikan 

dasar bagi pemerintah untuk memperlebar defisit fiskal di atas 3% dari PDB 

hingga tahun 2020. 

  Dapat dilihat pada tabel, bahwa secara total pengeluaran konsumsi akhir 

pemerintah menunjukkan peningkatan baik untuk ADHB (Atas Dasar Harga 

Berlaku). Pada tahun 2016, pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 
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1.181.613,1 miliar rupiah, meningkat pada tahun-tahun berikutnya yaitu sebesar 

1.239.469,7 miliar rupiah (2017); 1.338.638,6 miliar rupiah (2018); 1.394.795,3 

(2019); dan 1.433.686,3 miliar rupiah (2020). Hal ini mengindikasikan bahwa 

secara riil telah terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi 

kuantitas. 

 Meskipun pengeluaran konsumsi pemerintah bukan termasuk kontributor 

tertinggi dalam pembentukan PDB, besaran kontribusi komponen ini mengalami 

peningkatan dari 8,81% pada tahun 2019 menjadi 9,29% pada tahun 2020. Hal ini 

disebabkan karena meningkatnya belanja pemerintah dalam rangka penanganan 

pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah juga menjadi 

salah satu unsur pendorong dalam meningkatkan besaran nilai PDB. 

 Selain investasi dan pengeluaran pemerintah, faktor penting lainnya yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja, komponen ini menjadi 

bagian penting bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi. Apabila suatu negara 

memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar, penduduk yang 

berpendidikan tinggi, dan memiliki keterampilan yang baik, maka dapat 

meningkatkan jumlah angkatan kerja yang pada akhirnya mampu meningkatkan 

produksi suatu negara (Ponomban, dkk. 2020). 

 Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendukung dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah dari waktu ke 

waktu dapat menjadi pendorong sekaligus penghambat bagi pertumbuhan 
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ekonomi. Penduduk yang meningkat akan menambah jumlah tenaga kerja dan 

memungkinkan suatu negara untuk menambah produksi (Ramadhania, 2019). 

 Pandemi Covid-19 secara bersama-sama memberikan dampak pada 

permintaan dan penawaran dalam perekonomian global, namun tidak hanya di 

bidang ekonomi saja tetapi juga di bidang sosial, politik dan ketenagakerjaan. Dari 

sisi penawaran, produktivitas dan suplai tenaga kerja menurun. Pembatasan 

mobilitas sosial yang diberlakukan memberikan dampak pada penutupan berbagai 

gerai ritel sehingga mengganggu pasokan barang dan jasa. Dari sisi permintaan, 

hilangnya pendapatan, terjadiya PHK akibat karantina, morbiditas dan 

penganggguran serta berkurangnya investasi perusahaan dan konsumsi rumah 

tangga terjadi karena memburuknya prospek ekonomi (Asare & Richard, 2021). 

Sebagian negara memerintahkan masyarakatnya untuk stay at home (tinggal 

di rumah) dan aktivitas ekonomi pun dibekukan. Di beberapa negara penimbunan 

terjadi karena orang-orang memprioritaskan apa yang mereka anggap sebagai 

kebutuhan dasar seperti; tisu toilet, pasta, dan nasi (Spash, 2020). Indonesia turut 

memberlakukan kebijakan untuk menghentikan penyebaran yaitu dengan 

membatasi aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan kerumunan seperti di 

kantor, pabrik, perusahaan dan tempat-tempat usaha lainnya, dan digantikan 

dengan kebijakan WFH (Work From Home). Tentunya tidak hanya menyebabkan 

terganggunya kelangsungan bekerja dan berusaha, tetapi jutaan pekerja juga 

terpaksa berhenti bekerja untuk sementara bahkan ada yang kehilangan pekerjaan 

dan menjadi pengangguran. 
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 Masalah penyerapan tenaga kerja juga berkaitan erat dengan kebijakan upah 

minimum. Upah merupakan salah satu biaya produksi yang harus dibayarkan oleh 

produsen sebagai balas jasa kepada tenaga kerja atas kegiatan produksi yang 

dilakukan. Teori permintaan tenaga kerja menempatkan upah sebagai harga dari 

tenaga kerja. Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah 

maksimum barang dan jasa yang bersedia dibeli oleh seorang konsumen pada 

setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Dalam hubungannya 

dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah 

dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan 

(Wihastuti, dkk. 2018). 

 Kenaikan upah minimum bagi pekerja akan meningkatkan daya beli mereka, 

yang pada akhirnya mampu merangsang semangat bekerja dan meningkatkan 

produktivitas. Bagi pengusaha upah yang merupakan biaya produksi dan harus 

dibayarkan, kenaikan ini menyebabkan mereka harus menyesuaikan tingkat upah 

yang diberikan kepada pekerja dengan tingkat upah minimum yang ditetapkan 

pemerintah. Oleh karena itu, dengan meningkatnya upah minimum, pengusaha 

cenderung mengurangi tenaga kerja yang mereka gunakan dalam proses produksi. 

Akan tetapi disisi lain, pekerja yang mendapatkan upah lebih tinggi kemungkinan 

besar mampu meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja (Atiyatna, dkk. 

2016). 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), 
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Pengeluaran Pemerintah dan Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Melalui Penyerapan Tenaga Kerja Sebagai Variabel Intervening di Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

 Adapun perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengaruh langsung penanaman modal asing terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh langsung pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh langsung upah minimum terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Indonesia? 

4. Bagaimana pengaruh langsung penanaman modal asing terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia? 

5. Bagaimana pengaruh langsung pengeluaran pemerintah terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia? 

6. Bagaimana pengaruh langsung upah minimum terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia? 

7. Bagaimana pengaruh langsung penyerapan tenaga kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia? 

8. Bagaimana pengaruh tidak langsung penanaman modal asing terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia? 

9. Bagaimana pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia? 
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10. Bagaimana pengaruh tidak langsung upah minimum terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh langsung penanaman modal asing terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh langsung pengeluaran pemerintah penyerapan 

tenaga kerja di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh langsung upah minimum terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Indonesia. 

4. Untuk mengetahui pengaruh langsung penanaman modal asing terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

5. Untuk mengetahui pengaruh langsung pengeluaran pemerintah terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

6. Untuk mengetahui pengaruh langsung upah minimum terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. 

7. Untuk mengetahui pengaruh langsung penyerapan tenaga kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

8. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung penanaman modal asing terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 

9. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 
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10. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung upah minimum terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan referensi dan bukti empiris bagi pemangku kebijakan dalam 

pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan 

penyerapan tenaga kerja, serta memberikan masukan sejauh mana penanaman 

modal asing, pengeluaran pemerintah dan upah minimum memberikan nilai 

kontribusi dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan 

ekonomi. 

2. Sebagai fasilitas mengembangkan pengetahuan bagi penulis serta dapat 

menambah wawasan bagi pembaca yang tertarik dengan topik pada penelitian 

ini, sehingga tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan topik 

yang sejenis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1.  Pertumbuhan Ekonomi 

 Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan pendapatan nasional atau 

penambahan output dalam periode tertentu, apakah per triwulan atau per tahun. 

Setiap negara tentunya mengharapkan perekonomian di wilayahnya berada pada 

keadaan yang terus meningkat. Ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi 

dapat menggambarkan adanya peningkatan output perkapita yang 

mengindikasikan perkembangan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat 

(Ponomban, dkk. 2020). 

 Pertumbuhan ekonomi berarti kenaikan kemampuan jangka panjang suatu 

negara dalam menyediakan banyak jenis barang-barang ekonomi kepada 

penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, 

penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukan (Jhingan, 2012; dalam 

Desky 2020). 

Menurut Prasetyo (2009), perekonomian suatu negara dikatakan mengalami 

pertumbuhan apabila balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi 

pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan 

demikian, pengertian pertumbuhan dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas 

produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan 

pendapatan nasional riil atau produk domestik bruto dalam jangka panjang yang 
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menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan 

kemakmuran masyarakat meningkat. Kemajuan ekonomi suatu daerah 

menunjukkan keberhasilan pembangunan (Todaro, 2000). 

 Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai “pengeluaran-pengeluaran 

untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan 

tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam 

perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa 

depan”. Investasi merupakan komponen kedua yang mempengaruhi tingkat 

pengeluaran agregat dan merupakan salah satu faktor penting dan utama dalam 

pembangunan ekonomi yang telah diakui oleh banyak ahli ekonomi, bahkan 

dikatakan bahwa tak ada pembangunan tanpa investasi (Nujum & Zainuddin, 

2019). 

 Todaro (2003) menyatakan ada tiga komponen utama dalam pertumbuhan 

ekonomi yaitu : (1) akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis 

investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik serta modal atau 

sumber daya manusia (2) pertumbuhan penduduk dimana akan meningkatkan 

jumlah tenaga kerja, dan (3) kemajuan teknologi. 

 Masalah pertumbuhan ekonomi sangat kompleks untuk dibahas. Karena 

dapat dikaitkan dengan berbagai indikator-indikator yang mempengaruhinya 

yaitu inflasi, penanaman modal asing (PMA) dan tenaga kerja (Rofii & Putu, 

2017). 

 Stabilitas makroekonomi dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, penyerapan tenaga kerja yang 
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tinggi, dan keseimbangan neraca pembayaran. Agar tercapainya stabilitas 

makroekonomi dapat dilakukan dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan 

perdagangan internasional. Kebijakan fiskal dengan cara melalui penerimaan 

pemerintah dan pengeluaran pemerintah, kebijakan moneter dengan cara 

pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga (Yuniwinsah & Ali, 

2020). 

 Pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebatas aktivitas produksi saja, banyak 

ahli ekonomi maupun fikih yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi 

merupakan aktivitas yang menyeluruh dalam bidang produksi dan berkaitan erat 

dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, 

melainkan aktivitas manusia yang ditunjukkan untuk pertumbuhan dan kemajuan 

sisi material dan spiritual manusia (Hidayat, 2020). 

a.  Teori Harrod-Domar 

 Teori Harrod-Domar adalah teori yang dikemukakan oleh Evsy Domar dan 

Roy Harrod, yang bekerja secara terpisah namun memiliki kesimpulan yang sama 

mengenai pertumbuhan ekonomi, yang mana pertumbuhan ekonomi ditentukan 

oleh banyaknya tabungan dan investasi. Jika pada suatu negara tingkat investasi 

rendah, maka pertumbuhan ekonomi di negara tersebut juga rendah. Di negara 

maju, masyarakat memiliki investasi yang tinggi dan diwujudkan melalui saham, 

danareksa dan bentuk saham lainnya (Setiawan, 2019). 

 Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa masalah pembangunan pada 

dasarnya adalah masalah investasi modal. Jika investasi modal sudah berkembang 

dengan baik, maka pembangunan ekonomi negara tersebut juga akan berkembang 
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dengan baik pula. Implikasinya pada pembangunan di Indonesia adalah 

pemerintah kemudian mendorong penanaman modal dan membuat investasi 

dapat bertumbuh dengan subur di Indonesia (Setiawan, 2019). 

 Teori Harrod-Domar berpendapat bahwa modal harus digunakan secara 

efektif, pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peran pembentukan 

modal. Teori ini juga membahas mengenai pendapatan nasional dan kesempatan 

kerja (Jhingan, 2012). Pertumbuhan sektor tertentu tergantung pada stok modal 

tenaga kerja, tingkat keterampilan tenaga kerja, perubahan teknologi serta skala 

ekonomi, yang pada gilirannya menentukan keunggulan komparatif suatu sektor. 

 Pembentukan modal merupakan faktor penting dalam pertumbuhan 

ekonomi, melalui proses akumulasi tabungan pembentukan modal ini dapat 

dicapai. Dalam teori Harrod-Domar, pembentukan modal dianggap tidak hanya 

sebagai pengeluran yang akan meningkatkan kemampuan suatu perekonomian 

untuk memproduksi barang dan jasa, tetapi juga dapat meningkatkan permintaan 

efektif masyarakat (Hidayat, 2020).  

 Menurut teori Harrod-Domar, investasi atau pembentukan modal jangka 

panjang adalah kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan 

jumlah barang modal memungkinkan perekonomian lebih banyak barang dan jasa 

di masa depan dan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Besarnya 

tabungan dan investasi memungkinkan terciptanya modal bagi masyarakat dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan begitu semakin banyak tabungan dan 

investasi, semakin cepat pula laju pertumbuhan ekonomi (Hidayat, 2020). 
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b.  Teori Produksi Cobb-Douglass 

 Menurut Mankiw (2006), pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh 

output yang dihasilkan. Output barang dan jasa suatu perekonomian (GDP) 

bergantung pada; (1) jumlah input atau faktor-faktor produksi dan (2) 

kemampuan untuk mengubah input menjadi output. 

 Hubungan kuantitatif antara jumlah input dan jumlah output disebut sebagai 

fungsi produksi. Sehingga dapat diketahui bahwa fungsi produksi dapat 

digunakan untuk mengetahui sumber-sumber pertumbuhan suatu negara. Output 

tumbuh melalui kenaikan input dan melalui kenaikan produktivitas yang terjadi 

sebagai akibat perbaikan dalam teknologi dan peningkatan kemampuan angkatan 

kerja (Safira, dkk. 2018). 

 Menurut Mankiw (2007), menyatakan bahwa banyaknya keluaran produksi 

ditentukan dari jumlah modal dan tenaga kerja. Dornbusch, et al. 2008 (dalam 

Rahmani, dkk. 2017) menuliskan fungsi produksi Cobb-Douglass secara 

matematis sebagai berikut, 

 Y = cK
α
L

1-α 

 dengan 

 Y   : besarnya hasil produksi 

 K   : besarnya modal 

 L   : banyaknya tenaga kerja 

 c   : efisiensi produk 

 α dan (1 - α)  : elastisitas masing-masing faktor produksi 
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c.  Fungsi Produksi Cobb-Douglass sebagai Pendekatan Pertumbuhan  

     Ekonomi di Indonesia 

 Hubungan antara modal, tenaga kerja, dan produk yang dihasilkan, menurut 

Cobb-Douglass adalah fungsi produksi. Fungsi produksi yang mudah digunakan 

adalah fungsi produksi Cobb-Douglass. Fungsi produksi tersebut dapat digunakan 

untuk menggambarkan keadaan ekonomi suatu negara, misalnya Indonesia 

(Rahmani, dkk. 2017). Oleh karena itu, fungsi tersebut yang telah ditulis pada 

persamaan diatas, diberikan beberapa asumsi bahwa (1) modal K, yang 

merupakan total biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu barang dan 

jasa diasumsikan sebagai uang beredar. Uang yang dikeluarkan oleh pemerintah 

dan diedarkan ke masyarakat adalah sumber pembiayaan suatu negara. Uang 

berperan sebagai nilai untuk mengukur harga relatif berbagai barang dan jasa (2) 

tenaga kerja L merupakan produktivitas suatu negara (3) Keluaran hasil produksi 

Y, yang merupakan suatu barang dan jasa yang diasumsikan sebagai produk 

domestik bruto (4) nilai c adalah efisiensi produksi atau produktivitas, yaitu 

seberapa besar efisiensi masukan dalam menghasilkan suatu produk atau keluaran 

(5) nilai α adalah elastisitas uang beredar, dan (6) nilai 1 – α = β adalah elastisitas 

tenaga kerja. 

d.  Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi 

 Tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat dimana produk domestik 

bruto terjadi peningkatan. Perubahan PDB disebabkan oleh perubahan efisiensi 

penggunaan faktor produksi dan tersedianya sumber daya, yaitu modal dan tenaga 
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kerja yang sejalan dengan perubahan perekonomian (Dornbusch el al. 2008; 

dalam Rahmani, dkk. 2017). 

 Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan PDB maupun PNB 

tanpa melihat apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat 

pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau 

tidak. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari angka PDB, pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi akan memperbesar kapasitas ekonomi (PDB). Sehingga 

besarnya PDB diharapkan dapat terjadi trickle-down effect yang mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Safari & Aula, 2016). 

 Produk domestik bruto adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang 

diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu. PDB mengubah 

jumlah berbagai barang dan jasa menjadi sebuah angka tunggal yang mengukur 

nilai produksi. Terdapat dua jenis PDB berdasarkan dasar perhitungannya, yaitu 

PDB nominal yang diukur dengan harga berlaku dan PDB riil yang diukur 

dengan harga konstan (Mankiw, 2006). 

 Untuk memahami bagaimana sumber daya langka, para ekonom sering 

tertarik untuk mempelajari komposisi PDB dari berbagai jenis pembelanjaan 

(Desky, 2020). Untuk melakukannya, PDB (yang dilambangkan dengan Y) 

dibagi menjadi empat komponen, yaitu konsumsi (C), investasi (I), belanja 

pemerintah (G), dan ekspor neto (NX): 

 Y = C + I + G + NX. 

 Tambunan, 2014 (dalam Desky, 2020)  menyatakan dalam pemahaman 

ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB, yang berarti 
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peningkatan PN (Pendapatan Nasional). Ada dua arti dari PN, yaitu dalam arti 

sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, PN adalah PN. Sedangkan dalam arti 

luas, PN dapat merujuk ke PDB, atau merujuk ke produk nasional bruto (PNB), 

atau ke produk nasional neto (PNN). Sesuai metode standar, perhitungan PN 

diawali dengan perhitungan PDB. Hubungan antara PDB dan PN dapat dijelaskan 

melalui beberapa persamaan sederhana berikut: 

 PNB = PDB + F PNN = PNB – D PN = PNN – Ttl 

 Di mana: 

 F : pendapatan netto atau faktor luar negeri, 

 D : penyusutan, dan 

 Ttl : pajak tak langsung netto. 

 Jika persamaan di atas digabungkan, akan mendapatkan persamaan berikut: 

 PDB = PN + Ttl + D – F atau; PN = PDB + F – D – Td 

 Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengukuran PDB dengan harga 

konstan tidak mengandung faktor harga. Hal tersebut dimaksudkan agar 

pertumbuhan ekonomi benar-benar merupakan pertumbuhan volume barang dan 

jasa, bukan pertumbuhan nilai yang masih mengandung kenaikan atau penurunan 

harga (Rahmani, dkk. 2017).  PDB dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu: 

1) Pendekatan Produksi 

  PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

berbagai unit produksi di suatu negara atau wilayah pada periode waktu tertentu 

(biasanya satu tahun) ditambah pajak atas produk neto (pajak kurang subsidi atas 

produk). 
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2) Pendekatan Pendapatan 

 PDB adalah jumlah batas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi 

yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara atau wilayah periode waktu 

tertentu (biasanya dalam satu tahun). Komponen balas jasa yang diterima berupa 

kompensasi pekerja, surplus usaha bruto, pendapatan campuran bruto, dan pajak 

kurang subsidi atas produksi impor. 

3) Pendekatan pengeluaran 

 PDB merupakan perkiraan dari jumlah seluruh komponen permintaan akhir 

yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi 

lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), pengeluaran 

konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, dan 

ekspor neto (ekspor dikurangi impor). 

2.  Investasi 

 Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran dengan tujuan 

untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dan peralatan-

peralatan produksi yang akan digunakan pemerintah dalam memproduksi barang 

dan jasa di masa yang akan datang (Hakim & Rosita, 2020). Investasi merupakan 

salah satu komponen dari persamaan Y = C + I + G + (X – M). Investasi adalah 

penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya 

berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa 

yang akan datang. 

 Investasi merupakan salah satu faktor yang sangat berperan penting dalam 

pertumbuhan ekonomi suatu negara maupun daerah. Keberhasilan pertumbuhan 
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PDB tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi. Investasi adalah kata 

kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong 

kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan 

permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja 

dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya 

pendapatan yang diterima oleh masyarakat (Koyongian, dkk. 2019). 

 Investasi dianggap sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi. Semakin cepat laju perkembangan investasi dibanding 

laju pertumbuhan penduduk, maka semakin cepat pula perkembangan volume 

stok modal per kapita. Semakin tinggi rasio modal per tenaga kerja cenderung 

semakin tinggi pula kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh neoklasik Solow 

dan Swan memusatkan perhatiannya pada pertumbuhan penduduk, akumulasi 

modal, kemajuan teknologi, dan output yang saling berinteraksi dalam proses 

pertumbuhan ekonomi (Hakim & Rosita, 2020). 

 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat investasi diantaranya 

adalah; (1) tingkat pengembalian yang diharapkan (expected of return) yaitu 

kemampuan perusahaan menentukan tingkat investasi yang diharapkan, sangat 

dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perusahaan. Kondisi eksternal 

yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akan investasi 

terutama adalah perkiraan tentang tingkat produksi, pertumbuhan ekonomi 

domestik dan internasional (2) biaya investasi, yang paling menentukan tingkat 

investasi adalah tingkat bunga pinjaman (3) Marginal Efficiency of Capital 
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(MEC), tingkat bunga, dan Marginal Efficiency of Investment (MEI) 

(Sarimunding & Aisyah, 2020). 

3.  Penanaman Modal Asing (PMA) 

 Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal pasal 1 ayat 3, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal 

untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan 

oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya 

maupun yang berpatungan dengan penanam dalam negeri. Pengertian modal 

asing dalam undang-undang tersebut adalah; (1) alat pembayaran luar negeri yang 

tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan 

pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. (2) alat-alat 

untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan 

bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama 

alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. (3) bagian dari 

hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini yaitu keuntungan yang 

diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di 

Indonesia (Hantiar & Ignatia, 2021). 

 Investasi baik itu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau 

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan salah satu faktor penting dalam 

meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dengan adanya 

investasi memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga akan 

membutuhkan lebih banyak faktor produksi yang dimana dalam hal ini akan 
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memperluas lapangan kerja atau kesempatan kerja sehingga pengangguran dapat 

berkurang (Rofii dan Putu, 2017). 

 Adisasmita, 2013 (Desky, 2020) menyatakan bahwa penanaman modal 

dalam perekonomian dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu penanaman 

modal otonom (autonomous investment) dan penanaman modal terpengaruh 

(indicated investment). Penanaman modal otonom ditentukan oleh perkembangan 

dalam jangka panjang terutama oleh penemuan kekayaan alam dan kemajuan 

teknologi, sedangkan penanaman modal terpengaruh yang dilakukan sebagai 

akibat dari adanya kenaikan produksi, pendapatan dan keuntungan perusahaan. 

Penanaman modal terpengaruh lebih besar jumlahnya. 

 Menurut Metwally, 2004 (Amri & Misbahul, 2020) dengan adanya transfer 

kapital dalam bentuk penanaman modal asing, akan membuat negara penerima 

modal (host country) akan mengalami peningkatan perekonomian. Dengan 

adanya penanaman modal asing di negara berkembang, akan membawa dampak 

positif yakni mampu menaikkan pendapatan per kapita masyarakat dan 

menurunkan ketimpangan pendapatan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang 

berskala internasional (enterprise multinationals) akan memberikan upah lebih 

besar 60% dibandingkan perusahaan lokal (Te velde & Morrisev, 2002; dalam 

Amri & Misbahul, 2020). 

 Dengan semakin terbukanya pasar keuangan dan kebijakan yang 

dikeluarkan oleh negara-negara berkembang dalam memacu perkembangan 

investasi negara lain, maka modal akan keluar masuk dari negara surplus modal 

menuju negara defisit modal dengan skema Penanaman Modal Asing Langsung 
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(Foreign Direct Investment). Hal tersebut akan membawa dampak positif bagi 

negara yang kekurangan modal yakni pertumbuhan ekonomi (Amri & Misbahul, 

2020). 

 Menurut Yao, 2006 (Alvarado, et al. 2017) menyatakan secara teoritis, 

Foreign Direct Investment (FDI) menghasilkan keuntungan bagi investor karena 

dapat mengurangi biaya serta memperluas pasar, dan bagi penerima mendapatkan 

transfer teknologi, transfer modal manusia dan penciptaan lapangan kerja. 

Akibatnya, memberikan keluasan untuk menarik dan meningkatkan FDI 

merupakan strategi yang sangat baik untuk mencapai tingkat produksi yang lebih 

tinggi di negara berkembang. 

 Ada banyak literatur teoritis dan empiris yang mendukung FDI sebagai 

instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. PMA dapat bertindak 

sebagai mekanisme untuk mengakumulasi modal fisik dan mentransfer modal 

manusia ke negara penerima, yang dapat meningkatkan laju pertumbuhan 

ekonomi. Transfer teknologi meningkatkan efisiensi faktor produksi dan pada 

gilirannya mengurangi kesenjangan teknologi antara perusahaan nasional dan 

internasional (Anwar dan Nguyen, 2010; dalam Alvarado, et al. 2017). 

 Penanaman modal asing dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan 

adanya transfer kapital dan transfer teknologi, namun di sebagian negara 

bekembang FDI mengakibatkan tingginya ketimpangan pendapatan. Kaulihowa 

& Charles (2017) berpendapat bahwa masalah ketimpangan pendapatan masih 

menjadi tantangan pembangunan bagi sebagian negara berkembang beberapa 

tahun terakhir. FDI dianggap memperburuk perbedaan upah di negara penerima, 
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dimana perusahaan milik asing membayar upah lebih tinggi dibandingkan 

perusahaan domestik. Selain itu, sebagian besar keuntungan perusahaan FDI di 

transfer kembali ke negara asal. 

 Beberapa studi yang terkait dengan Foreign Direct Investment (FDI) atau 

investasi asing langsung telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hantiar dan 

Ignatia, (2021) dengan studi berjudul “Analisis Pengaruh PMA dan Penyerapan 

Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surabaya” mengemukakan 

bahwa tidak adanya pengaruh PMA terhadap pertumbuhan ekonomi di kota 

Surabaya dikarenakan keuntungan yang diperoleh investor asing dikirimkan 

kembali ke negara asalnya atau ke kantor pusat mereka. Sehingga pendapatan 

yang diterima pemerintah dan cadangan devisa yang diterima negara relatif 

sedikit. Sehingga tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung. 

4.  Pengeluaran Pemerintah  

 Pengeluaran pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi 

dalam proyek-proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan 

pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung 

kawasan yang terbelakang. Peran pemerintah diharapkan aktif dalam mengelola 

dan mengembangkan sektor publik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan 

memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan 

barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat (Pratama & Made, 2019) 

 Paham Keynesian menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan nasional 

ditentukan oleh besarnya pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah, 
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investasi serta net ekspor. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan 

pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa: Y = C + I + G + X-M. Persamaan 

ini dikenal sebagai persamaan identitas pendapatan nasional, dimana Y adalah 

pendapatan nasional sekaligus sebagai penawaran agregat, G menyatakan 

pengeluaran pemerintah, I menyatakan investasi, X-M adalah net ekspor. Dengan 

membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu 

dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam 

pembentukan pendapatan nasional (Azwar, 2016). 

 Pandangan ekonom lain menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan 

segala kegiatannya semakin lama semakin meningkat. Pandangan ini terkenal 

sebagai hukum Wagner (Wagner Law), merujuk pada ekonom asal Jerman Adolf 

Wagner yang mengemukakan hal tersebut pada abad ke-19 (Solikin, 2018). 

Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk 

nasional negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19. 

Hasilnya terbukti menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian 

mengalami kecenderungan yang semakin meningkat. Kecenderungan ini oleh 

Wagner disebut dengan hukum selalu meningkat nya peranan pemerintah (law of 

ever increasing state activity) (Mangkoesoebroto, 2002; dalam Azwar, 2016). 

 Berlawanan dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa pengeluaran 

pemerintah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (GY), Wagner 

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomilah yang mempengaruhi pengeluaran 

pemerintah (YG). Jelasnya, dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per 

kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan 
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meningkat. Lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu 

meningkat yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, 

kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi 

pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi 

yang mengiringi perkembangan pemerintahan. Hukum Wagner dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

 

dimana: 

 GpC = Pengeluaran pemerintah perkapita; YpC = Produk atau pendapatan 

nasional perkapita ; t = Indeks waktu. Teori Wagner mendasarkan pandangannya 

pada suatu teori yang disebut organic theory of state yaitu teori organis yang 

menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan 

masyarakat lain (Mangkoesoebroto, 2002; dalam Azwar, 2016).  

 Setiawan, 2018 (dalam Yuniwinsah & Ali, 2020) menyatakan jika 

pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satu kebijakan yang 

dapat diambil oleh pemerintah adalah dengan menaikkan porsi belanja 

pemerintah. Kenaikan belanja pemerintah akan menyebabkan naiknya permintaan 

agregat. Dengan naiknya permintaan agregat akan menyebabkan harga barang 

yang cenderung naik. 

 Dalam laporan keuangan pemerintah, belanja dibagi menjadi dua jenis, 

yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pengeluaran pemerintah yang 

dilihat dari belanja langsung adalah belanja yang digunakan oleh adanya program 
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dan kegiatan yang direncanakan. Belanja langsung ini merupakan pengeluaran 

yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan 

non fisik. Pengeluaran pembangunan bertujuan untuk membiayai program-

program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana 

yang berhasil dimobilisasi (Hardiyanti, dkk. 2020). 

 Pengeluaran pemerintah yang dilihat dari belanja tidak langsung adalah 

belanja yang tidak digunakan secara langsung oleh adanya program atau kegiatan, 

yaitu meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja 

pemeliharaan. Anggaran belanja tidak langsung memegang peranan penting 

untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya 

peningkatan efisiensi dan produktivitas yang pada gilirannya akan mencapai 

sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan (Hardiyanti, dkk. 2020). 

 Pemerintah menggunakan anggaran belanja untuk merencanakan dan 

mengontrol keadaan fisiknya. Anggaran belanja menunjukkan rencana 

pengeluaran dan program-program pemerintah dan penghasilan yang diharapkan 

dari sistem pajak selama tahun yang ditentukan. Anggaran belanja biasanya 

mengandung daftar program-program spesifik (pendidikan, kesejahteraan, 

pertahanan, dll) dan juga sumber-sumber pajak (Pajak pendapatan, pribadi, pajak 

asuransi sosial, dll). Anggaran belanja pemerintah memiliki dua fungsi ekonomi 

utama yaitu sebagai sebuah alat yang dapat digunakan pemerintah untuk 

mengatur prioritas nasional, mengalokasikan output nasional di antara konsumsi 

umum, pribadi dan investasi (Kaharuddin, dkk. 2019). 
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 Salah satu kebijakan yang dijalankan pemerintah adalah kebijakan fiskal. 

Kebijakan ini merupakan instrumen kebijakan ekonomi makro dan peran alokatif 

pemerintah untuk mengendalikan ekonomi kearah yang diharapkan melalui 

penerimaan yaitu pajak dan pengeluaran negara atau pengeluaran pemerintah 

(Yuniwinsah & Ali, 2020). 

 Rozalinda, (2017) menyatakan prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan 

anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang 

didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai 

material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai 

alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui 

insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui 

perpajakan pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah). Kebijakan 

fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-

nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan 

umat manusia secara keseluruhan. 

 Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam, diharapkan melaksanakan fungsi 

alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas 

tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik, dan sosial dalam pendapatan, dan 

pengeluaran negara Islam (Rozalinda, 2017). 

 Didalam masalah pengeluaran, Al-Qur‟an telah menetapkan suatu 

kebijakan pengeluaran yang luas untuk distribusi pendapatan kekayaan 

berimbang. Dalam QS Al-Hasyr/59:7 Allah berfirman: 
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ابْهِ ﴿ مَآ افَاَۤءَ  ََ كِيْهِ  انْمَسه ََ  ّ مه انْيتَه ََ  ّ نذِِِ انقْزُْبه ََ لِ  ُْ سُ نهِزَّ ََ  ًِ
ّه ِ فهَهِ ًٖ مِهْ اٌَْمِ انْقزُه نِ ُْ ّ رَسُ ُ عَهه

ََ اّللّه  ْْ ََ ِيِْمِ    انسَّ

ىكُمْ  هٍ مَا وَ ََ يُ  َْ لُ فخَُذُ ُْ سُ ىكُمُ انزَّ ته مَآ اه ََ غَْىيِاَۤءِ مِىْكُمْْۗ  َْ نةًَ ۢ بيَْهَ ا َْ نَ دُ ُْ َ شَذِيْذُ انْعِقاَبِِۘ  يكَُ
َ ْۗانَِّ اّللّه اتَّقُُا اّللّه ََ اۚ  ُْ عَىًُْ فاَوْتٍَُ

٧ ﴾ 

Terjemahnya:  

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan 

Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, 

Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam 

perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-

orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu 

terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” 

 Dari ayat diatas, dapat dipahami bahwa yang menjadi penekanan dalam 

konsep distribusi pendapatan adalah adanya hak Allah swt. dan Rasul-Nya serta 

muslim lainnya dari setiap pendapatan seorang muslim. Pendistribusian 

pendapatan secara adil merupakan hal yang sangat penting, karena jika distribusi 

pendapatan itu tidak tepat maka sebagian pendapatan itu akan beredar di antara 

orang kaya saja. Oleh karena itu, kesejahteraan rakyat tidak sepenuhnya 

tergantung pada hasil produksi, tetapi juga tergantung pada distribusi pendapatan 

yang tepat.  

 Ajaran Islam memberikan otoritas kepada pemerintah dalam mengatur 

pendapatan dan pengeluaran negara. Pemerintah diberikan kewenangan mengatur 

pendapatan negara melalui penarikan pajak pendapatan BUMN dan sebagainya. 

Di samping itu, pemerintah juga diberikan kewenangan untuk membelanjakan 

anggaran untuk kepentingan bangsa dan negara misalnya, pemberian subsidi, 

pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Semua keistimewaan tersebut 
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harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan bangsa dan negara (Rozalinda, 

2017). 

5.  Upah Minimum 

 Secara umum, upah memiliki kedudukan yang strategis bagi kepentingan 

pekerja dan keluarganya, bagi perusahaan maupun kepentingan nasional. Upah 

sangat diperlukan bagi pekerja untuk menghidupi diri dan keluarganya, serta 

sebagai pendorong untuk meningkatkan produktivitas. Bagi perusahaan, upah 

merupakan salah satu komponen biaya produksi dan dianggap dapat mengurangi 

keuntungan yang dihasilkan. Sehingga perusahaan berusaha untuk menekan upah 

seminimal mungkin guna meningkatkan keuntungan perusahaan. Sedangkan bagi 

pemerintah, upah menjadi sarana pemerataan pendapatan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat (Sulistiawati, 2012; dalam Atiyatna, dkk. 2016). 

 Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para 

pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam 

lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di 

setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi (Julianto & 

Suparno, 2016). 

 Menurut Devanto dan Putu, 2011 (dalam Ro‟yati, 2017) bahwa upah 

minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan 

dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan 

dilakukan dan dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu 

persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu 

perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik 
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karyawan itu sendiri maupun keluarganya, namun dalam peraturan pemerintah 

yang diatur secara jelas hanya upah pokoknya saja dan tidak termasuk tunjangan. 

Hal ini yang dapat menimbulkan permasalahan bagi pengusaha dan pekerja. 

 Teori upah efisiensi (efficiency-wage) menyatakan upah yang tinggi 

membuat pekerja lebih produktif. Jadi meskipun pengurangan upah akan 

menurunkan tagihan upah perusahaan, namun hal itu juga akan menurunkan 

produktivitas pekerja dan laba perusahaan (Julianto & Suparno, 2016). 

 Upah minimum sebagaimana dalam teori upah efisiensi bertujuan untuk 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga berdampak pada 

meningkatnya hasil produksi dari suatu perusahaan, kemudian akan diikuti dengan 

meningkatnya permintaan tenaga kerja (Tapparan, 2017). Selain mendorong 

pertumbuhan ekonomi, Kebijakan upah minimum ditempuh pemerintah guna 

meningkatkan kesempatan kerja. 

 Dalam perekonomian pasar bebas tradisional, produsen dan konsumen tidak 

ada satu pun yang mempunyai pengaruh atau kekuatan yang cukup besar untuk 

mendikte harga-harga input maupun output produksi. Tingkat penyerapan tenaga 

kerja dan harganya (tingkat upah), ditentukan secara bersamaan atau sekaligus 

oleh segenap harga output dan faktor-faktor produksi (diluar tenaga kerja) dalam 

suatu perekonomian yang beroperasi melalui perimbangan kekuatan permintaan 

dan penawaran (Todaro, 2000; dalam Desky, 2020). 

 

 

a. Keseimbangan Permintaan dan Penawaran 
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 Keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat terjadi apabila 

pencari kerja dan penyedia lowongan kerja telah sepakat atas tingkat upah, 

sehingga kesepakatan tersebut disebut sebagai keseimbangan (equilibrium), hal ini 

dapat dijelaskan pada gambar 2.1 berikut ini. 

Gambar 2.1  

Keseimbangan Permintaan dan Penawaran 

 

 

 Pada gambar diatas, memperlihatkan keseimbangan di pasar tenaga kerja 

tercapai pada saat jumlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh individu (di pasar 

tenaga kerja, SL) sama besarnya dengan yang diminta (DL) oleh perusahaan, yaitu 

pada tingkat upah equilibrium (W0). Pada tingkat upah yang lebih tinggi (W2) 

penawaran tenaga kerja melebihi permintaan tenaga kerja sehingga persaingan 

diantara individu dalam rangka mendapatkan pekerjaan mendorong turunnya 

tingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekuilibrium (W0). Sebaliknya pada 

tingkat upah yang lebih rendah (W1) jumlah total tenaga kerja yang diminta oleh 

para produsen melebihi kuantitas penawaran yang ada, sehingga terjadi 

persaingan antara pengguna tenaga kerja dalam memiliki tenaga kerja. Hal ini 

akan mendorong kenaikan tingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekuilibrium. 
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 Pada titik (W0) jumlah kesempatan kerja yang diukur pada sumbu 

horizontal adalah sebesar (L0). Secara definitif, pada titik (L0) inilah kesempatan 

kerja atau penyerapan tenaga kerja secara penuh (full employment). Artinya pada 

tingkat upah ekuilibrium tersebut semua orang menginginkan pekerjaan atau 

memperoleh pekerjaan, atau dengan kata lain sama sekali tidak terdapat 

pengangguran. 

6.  Tenaga Kerja 

a.  Definisi Tenaga Kerja 

 Todaro, 2001 (dalam Rusniati, dkk. 2018) menyatakan tenaga kerja 

merupakan kendaraan yang akan mendorong pembangunan ekonomi karena 

tenaga kerja adalah faktor yang sangat penting dalam proses produksi. Berbagai 

penelitian mengenai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di negara-negara 

barat menghasilkan bahwa sumber utama yang menyebabkan kemajuan ekonomi 

di negara-negara maju bukan pertumbuhan modal fisik melainkan pertumbuhan 

modal manusia. 

 Begitu pentingnya peranan sumber daya manusia sehingga suatu wilayah 

dengan kekayaan alam yang melimpah tidak akan mampu memenuhi permintaan 

masyarakat setempat apabila wilayah tersebut minim tenaga kerja yang mampu 

menggali dan mengolah alam tersebut dengan baik. Sebaliknya apabila pada 

suatu wilayah yang minim sumber daya modal, akan tetapi memiliki banyak 

tenaga kerja dengan skill yang mumpuni, maka sumber daya alam yang sedikit 

mampu diolah secara maksimal sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

di wilayah tersebut (Herianingrum, 2016; dalam Rusniati, dkk. 2018). 
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b. Kesempatan Kerja 

 Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk 

bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi. Kesempatan kerja ini akan 

menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang 

tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. 

Kebijakan negara dalam kesempatan kerja meliputi upaya-upaya untuk 

mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah, serta 

perkembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat 

memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di daerah masing-masing (Fajar, 

2020). 

c. Penyerapan Tenaga Kerja 

 Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk 

melakukan tugas sebagaimana mestinya, atau adanya suatu keadaan yang 

menggambarkan tersedianya pekerjaan (lapangan pekerjaan) untuk diisi oleh para 

pencari kerja (Tohar, 2000; dalam Rusniati, dkk. 2018). Salah satu faktor 

produksi yang sangat penting dalam proses produksi adalah tenaga kerja. Tenaga 

kerja merupakan input yang tidak saja memiliki komponen fisik namun juga 

mempunyai daya pikir, dan perasaan. Amat pentingnya kedudukan faktor 

produksi tenaga kerja sehingga suatu proses produksi tidak dapat berjalan tanpa 

adanya unsur manusia baik secara langsung maupun tidak langsung (Rusniati, 

dkk. 2018). 

 Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi 

dan tercermin dari banyaknya jumlah penduduk yang bekerja. Penduduk yang 



37 
 

 

bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya 

penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan tenaga kerja. Oleh karena 

itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja 

(Kuncoro, 2002; dalam Ro‟yati, 2017). 

 Permintaan tenaga kerja menggambarkan penyerapan tenaga kerja. 

Perusahaan akan menambah tenaga kerja apabila permintaan barang-barang juga 

meningkat. Sejalan dengan teori Keynes yang berasumsi bahwa pasar tenaga 

kerja mengikuti pasar barang dimana jika output meningkat maka jumlah orang 

yang mendapatkan pekerjaan juga akan meningkat begitupun sebaliknya 

(Pramusinto & Akhmad, 2020). 

 Perluasan kesempatan kerja produktif bukan berarti hanya menciptakan 

lapangan usaha baru, melainkan pula usaha peningkatan produktivitias kerja yang 

pada umumnya disertai dengan pemberian upah yang sepadan dengan apa yang 

telah dikerjakan oleh setiap pekerja (Wahyudi, 2004; dalam Fajar, 2020). 

 Peningkatan investasi setiap tahun dapat meningkatkan permintaan tenaga 

kerja dengan bertambahnya jumlah perusahaan sehingga mengurangi 

pengangguran (Matz & Usry, 2003; dalam Pramusinto & Akhmad, 2020). Selain 

investasi, perubahan teknologi juga berdampak pada tenaga kerja pada sektor 

industri. Teknologi menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja yang harus 

dipekerjakan oleh perusahaan. Situasi ini menjadi ironi karena sektor industri 

yang semula diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap 

lebih banyak tenaga kerja justru menjadi ancaman bagi masyarakat untuk 

bertahan hidup (Pramusinto & Akhmad, 2020). 
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Tabel 2.1 

Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia tahun 2016-2020 

Tahun PMA (triliun rupiah) Penyerapan Tenaga Kerja (jiwa) 

2016 396,5 951.939 

2017 424,5 767.352 

2018 392,7 490.368 

2019 423,1 513.664 

2020 413,8 545.026 

        Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2021 

 Jika dilihat pada tabel, perkembangan penyerapan tenaga kerja 

menunjukkan tren yang fluktuatif dan tidak sejalan dengan perkembangan 

realisasi penanaman modal asing. Pada tahun 2016 realisasi PMA sebesar 396,5 

triliun rupiah dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 951.939, angka ini tertinggi 

apabila dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya yaitu pada tahun 2017 turun 

menjadi 767.352 jiwa meskipun realisasi PMA meningkat sebesar 424,5 triliun 

rupiah. Terjadi penurunan kembali angka penyerapan tenaga kerja di tahun 2018 

yaitu hanya sebanyak 490.368 jiwa, diikuti dengan turunnya realisasi PMA 

sebesar 392,7 triliun rupiah, namun pada tahun 2020 penyerapan tenaga kerja 

meningkat menjadi sebanyak 545.026 jiwa meskipun angka realisasi PMA turun 

sebesar 413,8 triliun rupiah. 

 

B. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan penanaman modal asing dan penyerapan tenaga kerja 
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 Adanya penanaman modal asing atau investasi asing maka dapat mendorong 

kenaikan output secara signifikan, dan secara otomatis produsen akan 

meningkatkan permintaan input yaitu meningkatkan kesempatan kerja dengan 

demikian maka tenaga kerja dapat terserap dengan baik ke dalam lapangan 

pekerjaan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hantiar dan Ignatia, 

(2021) dengan judul “Analisis Pengaruh PMA dan Penyerapan Tenaga Kerja 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 

2. Hubungan pengeluaran pemerintah dan penyerapan tenaga kerja 

 Melalui pengeluaran pemerintah dapat memperbesar output yang dihasilkan 

suatu sektor ekonomi. Dengan menaikkan pengeluaran pemerintah dapat 

merangsang permintaan agregat yang pada akhirnya akan mendorong kegiatan 

produksi, maka produsen akan memerlukan input produksi dengan menyerap 

tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ziyadaturrofiqoh, dkk. (2018) yang berjudul “Pengaruh PDRB, Upah Minimum 

Provinsi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 

Provinsi Jambi” yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 

3. Hubungan upah minimum dan penyerapan tenaga kerja 

 Bagi pengusaha, upah merupakan salah satu biaya produksi, perubahan upah 

minimum dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja karena apabila 

pemerintah menaikkan tingkat upah minimum maka perusahaan harus 

menyesuaikan upah yang harus mereaka bayarkan. Pengusaha cenderung 
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mengurangi jumlah tenaga kerja dalam proses produksi, dengan demikian pasar 

tenaga kerja akan berkurang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Atiyatna, dkk. (2016) yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum, 

Pertumbuhan Ekonomi, dan Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 

Provinsi Sumatera Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. 

4. Hubungan penanaman modal asing dan pertumbuhan ekonomi 

 Menurut Mankiw, 2007 (dalam Hakim & Rosita, 2020) Investasi asing 

mampu mendorong pertumbuhan di negara berkembang dengan cara 

memanfaatkan sekaligus mempelajari teknologi terkini yang telah dikembangakan 

oleh negara-negara kaya. Investasi ini menaikkan persediaan modal yang 

kemudian menaikkan produktivitas dan gaji. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang berjudul “Analisis Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Berau” oleh Hakim dan Rosita, 

(2020). Hasil penelitian  menunjukkan bahwa variabel PMA berpengaruh positif 

terhadap PDRB. 

5. Hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi 

 Pengeluaran pemerintah dapat ikut mendorong pergerakan ekonomi melalui 

penyerapan tenaga kerja dan barang modal dalam bidang pembangunan 

infrastruktur sosial (kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum/publik) yang 

dianggarkan dalam belanja pembangunan atau belanja langsung. Sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kaharuddin, dkk. (2019) berjudul “Pengaruh 

Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan 
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Kemiskinan (Studi Kasus pada Kota Manado tahun 2001-2017)” . Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

6. Hubungan upah minimum dan pertumbuhan ekonomi 

 Semakin tinggi tingkat upah pada tenaga kerja maka akan memicu tingkat 

konsumsi masyarakat dengan begitu laju pertumbuhan ekonomi akan meningkat. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kasau dan Rahmat, (2017) 

berjudul “Analisis Perbedaan Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap 

Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Antara KTI dengan KBI”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara langsung dan secara total UMP berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi di KTI. 

7. Hubungan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi 

 Proses pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi diawali dari 

peningkatan produksi penjualan dalam seluruh unit ekonomi di suatu negara. 

Semakin besar output atau penjualan yang diproduksi oleh perusahaan maka akan 

mendorong pengusaha untuk menambah tenaga kerjanya guna meningkatkan 

penjualan. Hal ini secara langsung dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 

Hal tersebut dapat dikaitkan dengan teori produksi Cobb-Douglass dengan konsep 

fungsi produksi yang menyatakan bahwa banyaknya keluaran produksi ditentukan 

dari jumlah modal dan tenaga kerja. Dengan demikian, menaikkan output hanya 

dapat tercapai apabila input (tenaga kerja) ditingkatkan penggunaannya. 

 Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hantiar & Ignatia (2021) 

berjudul “Analisis Pengaruh PMA dan Penyerapan Tenaga Kerja terhadap 
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Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya” dengan hasil yang menunjukkan bahwa 

penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi Kota Surabaya.  

C.  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar pijakan dalam angka 

penyusunan penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil yang 

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sekaligus sebagai perbandingan dan 

gambaran yang dapat mendukung kegiatan penelitian berikutnya. 

Tabel 2.2  

Penelitian Terdahulu 

No 

Nama Peneliti 

dan Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian 
Metode 

Analisis 

Hasil dan 

Kesimpulan 

1. Tri Rasid 

Desky, SE 

(2020) 

Pengaruh 

Investasi, Ekspor 

dan Belanja 

Pemerintah 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Melalui 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

sebagai Variabel 

Intervening di 

Provinsi 

Sumatera Utara 

Path 

Analysis, 

Data 

Sekunder 

berupa time 

series 

Hasil penelitian 

secara parsial 

investasi 

berpengaruh positif 

tidak signifikan 

terhadap penyerapan 

tenaga kerja, ekspor 

dan pengeluaran 

pemerintah 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja dan investasi, 

ekspor, pengeluaran 

pemerintah dan 

tenaga kerja 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. Tenaga 

kerja tidak dapat 

memediasi investasi 

dan ekspor dengan 

pertumbuhan 
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ekonomi, sementara 

itu tenaga kerja 

dapat memediasi 

hubungan ekspor 

dan pertumbuhan 

ekonomi. 

2. Sri Hardiyanti, 

Syahrir 

Mallongi, 

Dahliah (2020) 

Pengaruh 

Investasi, Tenaga 

Kerja, dan 

Pengeluaran 

Pemerintah 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Kabupaten Gowa 

Analisis 

Kuantitatif, 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

dan Data 

Sekunder 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

investasi dan 

pengeluaran 

pemerintah 

berpengaruh 

signifikan dan 

berhubungan positif 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi, tenaga 

kerja berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

3. Mentari 

Ramadhania 

(2019) 

Pengaruh 

Investasi 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

pada Sektor 

Pariwisata di 

Kalimantan 

Timur 

Studi 

Pustaka 

Library 

Research, 

dan 

Analisis 

Jalur 

PMDN berpengaruh 

positif tidak 

signifikan terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi, PMA 

berpengaruh negatif 

tidak signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. PMDN 

dan PMA 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja. Pertumbuhan 

ekonomi 

berpengaruh negatif 

tidak signifikan 

terhadap penyerapan 

tenaga kerja. 

Pertumbuhan 

ekonomi merupakan 

variabel mediasi 

dalam pengaruh 
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tidak langsung 

PMDN dan PMA 

terhadap penyerapan 

tenaga kerja. 

4. Yanti Yani 

Ponomban, 

Rosalina A.M 

Koleangan, Ita 

Pingkan 

Rorong (2020) 

Pengaruh 

Investasi Swasta 

(PMDN/PMA), 

Pengeluaran 

Pemerintah dan 

Tenaga Kerja 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Kabupaten 

Minahasa 

Tenggara 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda, 

menggunak

an 

Ordinary 

Least 

Square 

(OLS) 

Hasil analisis 

menunjukkan 

investasi swasta 

tidak berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pengeluaran 

pemerintah dan 

tenaga kerja 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi di 

Kabupaten 

Minahasa Tenggara 

5. Abdul Hakim, 

Rosita Kumala 

Sari (2020) 

Analisis 

Pengaruh 

Investasi dan 

Pengeluaran 

Pemerintah 

terhadap Produk 

Domestik 

Regional Bruto 

Kabupaten Berau 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda, 

Data 

Sekunder 

Hasil penelitian 

menunjukkan secara 

simultan investasi 

dan pengeluaran 

pemerintah 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

PDRB. Secara 

parsial PMA dan 

pengeluaran 

pemerintah 

berpengaruh positif 

tetapi tidak 

signifikan terhadap 

PDRB 

6. Nengah Rai 

Suda Pratama, 

Made Suyana 

Utama (2019) 

Pengaruh 

Pengeluaran 

Pemerintah dan 

Investasi 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Tingkat 

Kemiskinan di 

Teknik 

Analisis 

Jalur, 

menggunak

an data 

sekunder 

Hasil analisis 

menunjukkan 

pengeluaran 

pemerintah dan 

investasi memiliki 

pengaruh langsung 

positif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan 
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Kabupaten/Kota 

Provinsi Bali 

ekonomi. 

Pengeluaran 

pemerintah 

memiliki pengaruh 

langsung negatif dan 

signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan. 

Investasi memiliki 

pengaruh langsung 

positif namun tidak 

signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan 

dan pertumbuhan 

ekonomi memiliki 

pengaruh langsung 

positif dan 

signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan. 

Pengeluaran 

pemerintah dan 

investasi tidak 

berpengaruh secara 

tidak langsung 

terhadap tingkat 

kemiskinan melalui 

pertumbuhan 

ekonomi 

7. Latri 

Wihastuti, 

Henny 

Rahmatullah 

(2018) 

Upah Minimum 

Provinsi (UMP) 

dan Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Regresi 

Data Panel, 

model fixed 

effect 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

UMP berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap penyerapan 

tenaga kerja. 

8. Samuel Randy 

Tapparan 

(2017) 

Pengaruh Upah 

Minimum dan 

Investasi 

terhadap 

Kesempatan 

Kerja di Provinsi 

Sulawesi Selatan 

Metode 

Structural 

Equation 

Model 

(SEM), 

Data 

Sekunder 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

upah minimum dan 

investasi tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap 

kesempatan kerja di 

Provinsi Sulawesi 

Selatan, baik secara 

langsung maupun 

secara tidak 

langsung melalui 

pertumbuhan 
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ekonomi. 

9. Dirta Patama 

Atiyatna, 

Nurlina T. 

Muhyiddin, 

Bambang 

Bemby 

Soebyakto 

(2016) 

Pengaruh Upah 

Minimum, 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Pendidikan 

terhadap 

Penyerapan 

Tenaga Kerja di 

Provinsi 

Sumatera Selatan  

Analisis 

Kuantitatif 

dan 

Kualitatif 

dengan 

Regresi 

Berganda 

dan 

Variabel 

Dummy 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

upah minimum dan 

variabel dummy (1) 

pendidikan di bawah 

SMA, variabel 

dummy (2) 

pendidikan diatas 

SMA berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja 

10. Ziyadaturrofiq

oh, Zulfanetti, 

Muhammad 

Safri (2018) 

Pengaruh PDRB, 

Upah Minimum 

Provinsi dan 

Pengeluaran 

Pemerintah 

Terhadap 

Penyerapan 

Tenaga Kerja di 

Provinsi Jambi 

Analisis 

deskriptif, 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Hasil regresi 

diketahui bahwa 

PDRB berpengaruh 

signifikan terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja di Provinsi 

Jambi. Sedangkan 

variabel UMP dan 

Pengeluaran 

pemerintah tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja di Provinsi 

Jambi.. 

 

D.  Kerangka Pikir 

 Kerangka pikir penelitian merupakan gambaran hubungan antara variabel 

yang satu dengan variabel lainnya yang digambarkan dengan menggunakan 

diagram atau panel. Kerangka pikir dirancang berdasarkan landasan teori dan 

studi empiris dari berbagai tempat secara umum. Kerangka pikir penelitian dalam 

bentuk diagram sebagaimana terlihat pada gambar berikut. 

Gambar 2.2 

Kerangka Pikir 
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E.  Hipotesis   

 Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang masih lemah 

kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. 

Hipotesis merupakan pernyataan mengenai hubungan antara variabel yang 

mempengaruhi dengan variabel yang dipengaruhi dalam penelitian. Maka dalam 

penelitian ini dikemukakan hipotesis sebagai berikut. 

1. Diduga variabel Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 

2. Diduga variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.  

3. Diduga variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Indonesia.  

4. Diduga variabel Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

5. Diduga variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  

Penanaman Modal 

Asing (X1) 

Pengeluaran 

Pemerintah (X2) 

Penyerapan  

Tenaga Kerja 

(Y1) 

Pertumbuhan  

Ekonomi (Y2) 

Upah Minimum (X3) 
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6. Diduga variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia di Indonesia.  

7. Diduga variabel penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

8. Diduga variabel Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja 

di Indonesia. 

9. Diduga variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi melaluin penyerapan tenaga kerja di 

Indonesia. 

10. Diduga variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan dengan studi pustaka terhadap penelitian-penelitian 

terdahulu serta dokumen atau catatan statistik laporan tahunan yang sudah berlalu 

dan telah dipublikasi oleh intansi/lembaga resmi terkait. 

 Penelitian ini dilakukan di Indonesia secara keseluruhan yang diambil 

berdasarkan dokumentasi kepustakaan, melalui Badan Pusat Statistik Indonesia, 

Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kementerian Keuangan. 

B.  Jenis dan Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif merupakan proses pengolahan pengetahuan yang 

menggunakan data angka sebagai alat analisis. Dikatakan kuantitatif karena 

penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan serta menggunakan model-model 

matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena. 

 Data meliputi time series yang bersumber dari instansi/lembaga yang 

berkaitan dengan penelitian ini seperti; Badan Pusat Statistik Indonesia, Badan 

Koordinasi Penanaman Modal, Laporan Bank Indonesia dan Kementerian 

Keuangan. Data yang dibutuhkan untuk menjadi bahan analisis adalah 

pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, penanaman modal asing, 

pengeluaran pemerintah dan upah minimum di Indonesia periode tahun 2000 s/d 

2020. 
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C.  Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan 

data dengan prosedur standar. Karena data yang dipergunakan secara keseluruhan 

jenis data sekunder, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan melalui: 

1. Studi kepustakaan, yaitu melalui kajian teori atau literatur yang ada terkait 

dengan masalah yang akan diteliti baik dari jurnal, karya ilmiah, artikel, 

buku-buku maupun bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

2. Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan dokumen berupa catatan statistik 

laporan tahunan yang sudah berlalu dan telah dipublikasi oleh 

instansi/lembaga resmi terkait. 

D.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Teknik penyajian dan analisis data kuantitatif yang dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik, data yang telah dikumpulkan dari unduhan internet dan 

instansi terkait disajikan dalam tabel karena tabel merupakan kumpulan angka-

angka berdasarkan kategori tertentu. 

 Metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis) 

dan regresi linear berganda dengan data penelitian yang diolah menggunakan 

program Eviews 9. 

1. Uji Asumsi Klasik  

 Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak untuk digunakan atau dengan kata 
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lain apakah data sudah berdistribusi dengan normal, dan tidak adanya masalah. 

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi dalam 

analisis regresi. Pengujian ini digunakan untuk memastikan persamaan yang 

diperoleh akan valid jika digunakan untuk memprediksi. Maka dilakukan 

beberapa uji diantaranya; uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, 

dan uji heteroskedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

 Pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel dependen, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Model regresi yang baik adalah mempunyai distribusi data yang normal atau 

mendekati normal atau dengan bentuk lonceng (bell shaped) yang berarti data 

tersebut tidak menceng kekanan maupun kekiri. Dalam uji t dan F 

mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi tidak 

terpenuhi maka hasil uji statistik menjadi tidak valid khususnya untuk sampel 

berukuran kecil. 

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

Dasar pengambilan keputusan dalam Uji JB adalah: 

1) Apabila nilai signifikan atau nilai probabilitas > 0,05 atau 5 persen maka 

terdistribusi secara normal. 

2) Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 atau 5 persen maka 

data tidak terdistribusi normal. 
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b. Uji Multikolinearitas 

 Multikolinearitas merupakan hubungan linear antar variabel independen 

(bebas) dalam regresi berganda. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas 

dalam penelitian ini dapat dilihat dari output pada matriks korelasi antar variabel 

independen (bebas) jika nilai yang dihasilkan < 0,90 maka dapat dikatakan tidak 

adanya multokolinearitas, beigitupun sebaliknya jika terdapat nilai > 0,90 maka 

terjadi multikolinearitas, sehingga diharuskan untuk menghapus salah satu 

variabel yang memiliki nilai diatas batas yang telah ditentukan. 

c. Uji Autokorelasi 

 Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi antar variabel itu sendiri, pada 

pengamatan yang berbeda waktu atau individu. Uji autokorelasi bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu t-1 (sebelumnya). Jika 

terjadi permasalahan tersebut maka persamaan tidak baik/layak digunakan 

sebagai prediksi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi autokorelasi. 

Pengujian autokorelasi dapat dilihat dengan menggunakan uji Bruesch Godfery 

atau biasa disebut juga dengan uji Lagrange Multiplier (LM test). Dasar 

pengambilan uji autokorelasi adalah: 

1) Jika nilai signifikan ≥ 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi pada penelitian, 

2) Jika nilai signifikan < 0,05 maka terjadi autokorelasi. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

 Pengujian yang bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan 

varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang 
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memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. 

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji Glejser. 

 Pengujian ini dilakukan dengan memperoleh nilai Obs*R-Squared. Kriteria 

pengambilan keputusannya adalah jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05 

artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai proabilitas 

signifikansi < 0,05 artinya ada masalah heteroskedastisitas. 

2. Uji Hipotesis  

 Uji hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian yang mana telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dalam 

penelitian pengujian hipotesis ditetapkan dengan menggunakan uji signifikan, 

dengan penetapan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (H1). 

 Hipotesis nol (H0) adalah suatu hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen, 

sedangkan hipotesis alternatif (H1) adalah hipotesis yang menyatakan adanya 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Pengujian tersebut dilakukan secara parsial (uji t). 

a. Uji Simultan (Uji F) 

 Uji F statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama 

dari variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau 

variabel terikat. Kriteria pengujian hipotesis yaitu: 

1) Apabila α < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya ada pengaruh 

antara variabel bebas dan variabel terikat secara simultan. 
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2) Apabila α > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya tidak ada 

pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat secara simultan. Berarti 

minimal ada satu variabel independen atau variabel bebas yang berpengaruh 

nyata atau signifikan terhadap variabel dependen atau variabel terikat. 

b. Uji Parsial (Uji t) 

 Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat maka dapat dilihat taraf sig penelitian dan dibandingkan 

dengan taraf α 0,05 dengan kriteria berikut: 

1) Apabila α < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya variabel bebas 

berpengauh terhadap variabel terikat. 

2) Apabila α > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya variabel bebas 

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

 Ghozali, 2005 (dalam Desky, 2020) menyatakan bahwa koefisien 

determinan (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R
2
 adalah antara nol dan 

satu. Nilai R
2
 yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan satu variabel 

dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. 

3. Metode Analisis Jalur (Path Analysis) 

 Metode path analysis adalah suatu metode yang mengkaji pengaruh (efek) 

langsung maupun tidak langsung dari variabel-variabel bebas terhadap suatu 

variabel terikat (Sudaryono, 2019). Metode ini berfungsi dalam membaca 

hubungan sebab akibat atau kausalitas pada regresi linear berganda apabila 
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variabel independen memiliki pengaruh langsung terhadap variabel dependen dan 

pengaruh secara tidak langsung antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

 Penghitungan koefisien jalur menggunakan regresi berganda, maka dapat 

dibentuk persamaan sebagai berikut: 

Y1 = f (X1, X2, X3) ............................................................................................ (1) 

Y2 = f (X1, X2, X3,Y1) ...................................................................................... (2) 

Dimana : 

𝒀𝟏 = Penyerapan tenaga kerja 

𝒀𝟐 = Pertumbuhan ekonomi 

𝑿𝟏 = PMA 

𝑿𝟐 = Pengeluaran pemerintah 

𝑿𝟑 = Upah Minimum 

 Hubungan fungsional tersebut dapat ditulis dalam suatu persamaan non 

linear sebagai berikut : 

Y1 = 𝛂𝟎 + 𝛂1X1 + 𝛂2X2 + 𝛂3X3 + e1 ................................................................. (3) 

Y2 = 𝛃𝟎 + 𝛃1X1 + 𝛃2X2 + 𝛃3X3 + 𝛃4Y1 + e2 ..................................................... (4) 

 Persamaan non linear di atas untuk selanjutnya dilinearkan dengan 

Logaritma natural, sehingga diperoleh : 

Y1 = Lnα0 + α1LnX1 + α2LnX2 + α3X3 + e1 .................................................... (5) 

Y2 = Lnβ0 + β1LnX1 + β2LnX2 + β3X3 + 𝛃4LnY1+ e2 .................................... (6) 
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a. Pengaruh Langsung (Direct Effect) 

1) Pengaruh langsung variabel PMA (X1) terhadap penyerapan tenaga kerja (Y1) 

diformulasikan sebagai berikut. 

X1  Y1 = ρX1Y1 

2) Pengaruh langsung variabel pengeluaran pemerintah (X2) terhadap 

penyerapan tenaga kerja (Y1).  

X2  Y1 = ρX2Y1 

3) Pengaruh langsung variabel upah minimum (X3) terhadap penyerapan tenaga 

kerja (Y1). 

X3  Y1 = ρX3Y1 

4) Pengaruh langsung variabel PMA (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2) 

X1  Y2 = ρX1Y2 

5) Pengaruh langsung variabel pengeluaran pemerintah (X2) terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y2) 

X2  Y2 = ρX2Y2  

6) Pengaruh langsung variabel upah minimum (X3) terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y2) 

X3  Y2 = ρX3Y2 

7) Pengaruh langsung variabel penyerapan tenaga kerja (Y1) terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y2) 

Y1  Y2 = ρY1Y2 
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b. Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) 

1) Pengaruh tidak langsung variabel penanaman modal asing (X1) terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y2) melalui penyerapan tenaga kerja (Y1) 

diformulasikan sebagai berikut. 

X1  Y1  Y2 = ρY1X1.ρY1Y2 

2) Pengaruh tidak langsung variabel pengeluaran pemerintah (X2) terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y2) melalui penyerapan tenaga kerja (Y1). 

X2  Y1  Y2 = ρY1X2.ρY1Y2 

3) Pengaruh tidak langsung variabel upah minimum (X3) terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y2) melalui penyerapan tenaga kerja (Y1). 

X3  Y1  Y2 = ρY1X3.ρY1Y2 

c. Pengaruh Total (Total Effect) 

1) Pengaruh total X1 terhadap Y2 

X1  Y1  Y2 = ((ρX1Y2 + (ρY1X1.ρY1Y2)) 

2) Pengaruh total X2 terhadap Y2 

X2  Y1  Y2 = ((ρX2Y2 + (ρY1X2.ρY1Y2)) 

3) Pengaruh total X3 terhadap Y2 

X3  Y1  Y2 = ((ρX3Y2 + (ρY1X3.ρY1Y2)) 

E.  Definisi Operasional 

 Definisi operasional setiap variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal yang dilakukan 

oleh investor asing dalam bentuk investasi langsung yang sudah terealisasi di 



58 
 

 

Indonesia. Parameter yang digunakan adalah Realisasi Penanaman Modal 

Asing dari tahun 2000 s/d 2020 dalam satuan rupiah. 

2. Pengeluaran pemerintah adalah seluruh realisasi total belanja pemerintah 

setiap tahun dalam APBN. Dalam penelitian ini pengeluaran pemerintah 

meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Parameter yang diukur 

adalah total belanja pemerintah pusat dari tahun 2000 s/d 2020 dalam satuan 

rupiah. 

3. Upah Minimum adalah imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja dan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Parameter yang digunakan 

adalah nilai rata-rata upah minimum setiap provinsi dari tahun 2000 s/d 2020 

dalam satuan rupiah. 

4. Tenaga kerja adalah banyaknya jumlah tenaga kerja yang bekerja di 

Indonesia, diukur dalam satuan orang, penduduk usia kerja (berusia 15-64 

tahun) atau jumlah seluruh penduduk yang dapat memproduksi barang dan 

jasa menurut data BPS. Parameter yang diukur adalah jumlah tenaga kerja 

dari tahun 2000 s/d 2020 dalam satuan jiwa. 

5. Pertumbuhan ekonomi adalah produk domestik bruto yang merupakan nilai 

seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Parameter yang 

digunakan yaitu laju pertumbuhan PDB atas dasar harga konstan dari tahun 

2000 s/d 2020 dalam satuan rupiah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1.  Kondisi Geografis 

 Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari 

Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total 

wilayah sekitar 7,81 juta km
2
, dan total luas wilayah tersebut 3,25 juta km

2
 adalah 

lautan dan 2,55 juta km
2
 adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta 

km
2
 yang berupa daratan. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6

o 
04‟ 30” 

Lintang Utara dan 11
o
 00‟ 36” Lintang Selatan dan antara 94

o
 58‟ 21” sampai 

dengan 141
o
 01‟ 10” Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis 

khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0
o
.  

 Berdasarkan kondisi geografisnya, negara kepulauan Indonesia berada di 

antara Benua Asia dan Benua Australia, serta berada di antara Samudera Hindia 

dan Samudera Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan sejumlah negara 

diantaranya: 

a) Batas Utara: Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan 

Laut Cina Selatan. 

b) Batas Selatan: Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia. 

c) Batas Barat: Samudera Hindia. 

d) Batas Timur: Papua Nugini, dan Samudera Pasifik. 

 Batas-batas tersebut ada pada 111 pulau terluar yang perlu dijaga dan 

dikelola dengan baik. Pulau-pulau tersebut digunakan untuk menentukan garis 
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pangkal batas wilayah negara Indonesia dengan negara lain (Keputusan Presiden 

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar). 

2. Keadaan Penduduk 

 Badan Pusat Statistik mencatat penduduk Indonesia terhitung bulan 

Sepetember 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Sejak Indonesia melaksanakan 

sensus penduduk yang pertama pada tahun 1961, jumlah penduduk terus 

bertambah. Hasil sensus penduduk pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 

2010 menunjukkan pertambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau 

rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun. Berikut ini adalah jumlah dan laju 

pertumbuhan penduduk di Indonesia periode tahun 1961-2020. 

Gambar 4.1 

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia tahun 1961-2020 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021  
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B.  Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

1.  Pertumbuhan Ekonomi  

 Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDB (atas dasar 

harga konstan) yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan 

nilai tahun sebelumnya. Berikut pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2000 s/d 

2020. 

Tabel 4.1 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2000-2020 

Tahun 
PDB ADHK (miliar 

rupiah) 

Laju Pertumbuhan 

(%) 

2000 1.389.770 5,33 

2001 1.440.406 3,64 

2002 1.505.216 4,50 

2003 1.577.171 4,78 

2004 1.656.517 5,03 

2005 1.750.815 5,69 

2006 1.847.127 5,50 

2007 1.964.327 6,35 

2008 2.082.456 6,01 

2009 2.178.850 4,63 

2010 6.864.133 6,22 

2011 7.287.635 6,17 

2012 7.727.083 6,03 

2013 8.156.497 5,56 

2014 8.564.866 5,01 

2015 8.982.517 4,88 

2016 9.434.613 5,03 

2017 9.912.928 5,07 

2018 10.425.851 5,17 

2019 10.949.037 5,02 

2020 10.722.443 -2,07 

       Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021 

 Jumlah PDB atas dasar harga konstan (adhk) dari tahun 2000 hingga 2019 

menunjukkan tren yang terus mengalami peningkatan dan pengingkatan ini cukup 
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stabil dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2020 PDB mengalami penurunan 

akibat pandemi Covid-19 yaitu 10.722.443 miliar rupiah. Laju pertumbuhan 

ekonomi dari tahun 2000 hingga 2020 menunjukkan angka yang fluktuatif, 

dengan penurunan yang paling terlihat adalah pada tahun 2001 yaitu hanya 

sebesar 3,64% dan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2007 

yaitu mencapai 6,35%. Secara kumulatif, pada tahun 2015 laju pertumbuhan 

ekonomi adalah 4,88% hingga pada tahun 2018 laju pertumbuhan menjadi sebesar 

5,17%, namun pada tahun 2019, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 

menjadi sebesar 5,02% dan pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia 

turun drastis mencapai -2,07%.  

2. Penyerapan Tenaga Kerja 

 Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia ialah 

menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk mengimbangi pertumbuhan 

angkatan kerja, dimana angkatan kerja bertumbuh lebih cepat dari pertumbuhan 

kesempatan kerja. Tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi yang mampu 

meningkatkan faktor produksi lainnya (pengelolaan lahan, penggunaan modal, 

dan lain sebagainya) sehingga perusahaan menganggap tenaga kerja sebagai 

investasi.  

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), penduduk usia kerja merupakan 

semua orang yang berumur 15 tahun keatas  atau jumlah seluruh penduduk yang 

dapat memproduksi barang dan jasa. Berikut adalah tabel perkembangan tenaga 

kerja Indonesia tahun 2000 s/d 2020. 
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 Tabel 4.2  

Perkembangan Tenaga Kerja tahun 2000-2020 

Tahun Tenaga Kerja (jiwa) 

2000 89.837.730 

2001 90.807.417 

2002 91.647.166 

2003 92.810.791 

2004 93.722.036 

2005 94.453.252 

2006 95.456.935 

2007 99.930.217 

2008 102.552.750 

2009 104.870.663 

2010 108.207.767 

2011 107.416.309 

2012 112.504.868 

2013 112.761.072 

2014 114.628.026 

2015 114.819.199 

2016 118.411.973 

2017 121.022.423 

2018 126.282.186 

2019 128.755.271 

2020 128.454.184 

         Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020 

 Penduduk usia kerja di Indonesia mengalami kenaikan dari 201,19 juta 

orang pada Agustus 2019 menjadi 203,97 juta orang pada Agustus 2020. 

Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Sebagian besar penduduk usia 

kerja, yaitu 67,77 persen atau 138,22 juta orang, merupakan angkatan kerja yang 

terdiri dari 128,45 juta penduduk bekerja dan 9,77 juta orang pengangguran. 

 Jumlah tenaga kerja pada tahun 2000 hingga 2009 terus mengalami 

peningkatan, namun terjadi penurunan pada tahun 2011. Sebanyak 89,83 juta 
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penduduk Indonesia yang bekerja pada tahun 2020. Meningkat sebanyak 108,2 

juta orang pada tahun 2010, namun mengalami penurunan pada tahun 2011 yaitu 

sebanyak 107,41 juta orang. Tahun 2012 kembali menunjukkan peningkatan 

sebanyak 112,5 juta orang hingga tahun 2019 yaitu sebanyak 128,75 juta orang. 

Penduduk yang bekerja pada tahun 2020 sebanyak 128,45 juta orang, turun 

sebanyak 0,31 juta orang dari tahun 2019. 

3. Penanaman Modal Asing (PMA) 

 Perkembangan perekonomian tidak lepas dari peranan investasi yang 

ditanamkan di Indonesia. Dimana dalam upaya untuk membangun suatu negara 

diperlukannya investasi yang dapat menunjang berbagai pembangunan yang telah 

direncanakan. Investasi asing atau penanaman modal asing merupakan salah satu 

pos penerimaan negara yang mampu memberikan kontribusi cukup potensial 

dalam hal pembiayaan anggaran dan belanja negara. Penanaman modal asing juga 

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan adanya transfer kapital dan 

transfer teknologi. 

 Pemerintah Indonesia menetapkan sektor prioritas investasi, yaitu 

infrastruktur, agrikultur, industri, maritim, pariwisata, Kawasan Ekonomi Khusus 

(KEK) dan Kawasan Industri, serta ekonomi digital. Sektor-sektor ini sangat 

terbuka untuk Penanaman Modal Asing (PMA) tentunya dengan memperhatikan 

pedoman investasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 

tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka 

dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Berikut perkembangan realisasi 

penanaman modal asing di Indonesia tahun 2000 s/d 2020. 
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Tabel 4.3 

Realisasi Penanaman Modal Asing di Indonesia  

tahun 2000-2020 

Tahun PMA (juta rupiah) 

2000 147.954.900 

2001 154.549.662 

2002 90.657.593 

2003 113.199.442 

2004 92.823.687 

2005 86.936.171 

2006 54.637.251 

2007 94.541.765 

2008 145.314.505 

2009 112.001.979 

2010 147.194.746 

2011 170.850.271 

2012 231.357.999 

2013 302.271.927 

2014 339.052.901 

2015 393.970.655 

2016 386.085.196 

2017 431.943.603 

2018 418.132.640 

2019 398.595.401 

2020 419.247.417 

         Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020 

 Berdasarkan pada tabel 4.3, realisasi penanaman modal asing di Indonesia 

dari tahun 2000 hingga tahun 2020 menunjukkan angka yang fluktuatif. Realisasi 

penanaman modal asing terendah terjadi pada tahun 2006 yaitu hanya sebesar 

54.637.251 juta rupiah. Tahun 2017 menjadi tahun dengan realisasi penanaman 

modal asing tertinggi yaitu sebesar 431.943.603 juta rupiah. Penanaman modal 

asing juga turut menyokong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu 

kontribusinya adalah dengan masuknya modal baru tentu dibutuhkan lebih banyak 
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lagi faktor produksi dalam hal ini tenaga kerja. Investasi asing mampu 

menciptakan lapangan kerja baru sehingga pengangguran dapat berkurang. 

4. Pengeluaran Pemerintah 

 Pemerintah sebagai institusi yang melakukan berbagai kegiatan juga 

merupakan konsumen barang dan jasa dalam negeri. Pengeluaran pemerintah 

berupa pembelanjaan pemerintah baik belanja secara rutin  maupun belanja untuk 

pembangunan. Berikut perkembangan belanja pemerintah pusat periode tahun 

2000 s/d 2000. 

Tabel 4.4 

Belanja Pemerintah Pusat tahun 2000-2020 

Tahun 
Belanja Pemerintah Pusat 

(miliar rupiah) 

2000 190.012 

2001 272.177 

2002 247.796 

2003 257.934 

2004 297.419 

2005 411.667 

2006 478.249 

2007 498.172 

2008 697.071 

2009 691.535 

2010 781.533 

2011 908.243 

2012 1.069.534 

2013 1.196.828 

2014 1.280.368 

2015 1.319.549 

2016 1.306.696 

2017 1.366.956 

2018 1.454.494 

2019 1.634.339 

2020 1.683.477 

             Sumber: Kementerian Keuangan, 2020 
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 Belanja pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

pemerintahan dan pembangunan. Belanja rutin dalam hal ini adalah pengeluaran 

untuk mendanai kegiatan rutin, seperti gaji pegawai. Sedangkan belanja 

pembangunan adalah kegiatan pengeluaran untuk membiayai pembangunan yang 

dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan 

pengeluaran pemerintah dapat dilihat dalam APBN.  

5. Upah Minimum 

 Upah minimum adalah standar minimum yang digunakan para pengusaha 

atau pelaku industri untuk membayarkan upah kepada pekerja, karyawan atau 

buruh di lingkungan usaha atau lingkungan kerjanya. Kenaikan upah minimum 

bagi pekerja akan meningkatkan daya beli mereka sehingga konsumsi rumah 

tangga pun meningkat. Bagi pengusaha upah merupakan baiaya produksi yang 

harus dibayarkan kepada pekerja, hal ini menyebabkan mereka harus 

menyesuaikan tingkat upah yang diberikan dengan tingkat upah minimum yang 

telah ditetapkan pemerintah. 

 Kenaikan upah minimum hampir seluruh provinsi di Indonesia ini sejalan 

dengan meningkatnya laju inflasi sehingga pada tahun 2020 pemerintah 

mengeluarkan surat edaran penetapan upah minimum tiap provinsi guna 

memberikan perlindungan bekerja bagi pekerja atau buruh serta menjaga 

kelangsungan usaha. Beberapa provinsi mengikuti surat edaran tersebut dan 

menaikkan upah dengan alasan bahwa upah minimum di daerah tersebut masih 

rendah dibanding daerah lain, atau bahwa meskipun ekonomi terkontraksi bahkan 
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minus namun harga-harga tetap naik atau inflasi masih terjadi yaitu sebesar 1,68% 

inflasi pada tahun 2020. 

Tabel 4.5 

Rata-Rata Upah Minimum di Indonesia tahun 2000-2020 

Tahun 
Rata-Rata Upah Minimum 

(rupiah) 

2000 216.500 

2001 290.500 

2002 362.700 

2003 414.700 

2004 458.500 

2005 507.697 

2006 602.702 

2007 672.480 

2008 745.709 

2009 841.530 

2010 908.824 

2011 988.829 

2012 1.088.903 

2013 1.296.908 

2014 1.584.391 

2015 1.790.342 

2016 1.997.819 

2017 2.074.807 

2018 2.266.327 

2019 2.464.123 

2020 2.644.260 

          Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020 

 Upah minimum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 

2000 rata-rata upah minimum yaitu sebesar Rp 216.500 dan terus mengalami 

peningkatan pada tahun-tahun berikutnya seiring dengan meningkatnya laju 

inflasi di Indonesia. Tahun 2019 rata-rata upah minimum sebesar Rp 2.464.123, 

dan tahun 2020 yaitu sebesar Rp 2.644.260. 
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C. Hasil Pengolahan Data 

1.  Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari 

penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat 

tersebut adalah data harus terdistribusi secara normal dengan uji normalitas, tidak 

terjadi multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas. Oleh karena itu 

sebelum melakukan pengujian linear berganda perlu dilakukan asumsi klasik 

terlebih dahulu (Ghozali & Ratmono, 2013). 

a) Uji Normalitas 

 Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji Jarque-Berra (JB). 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji JB adalah apabila nilai pada signifikansi 

atau nilai probabilitas > 0,05 atau 5 persen maka data terdistribusi secara normal, 

dan apabila nilai pada signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 atau 5 persen 

maka data tidak terdistribusi secara normal. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas 

Jarque-Berra Probability 

0,518548 0,771612 

        Sumber: Output Eviews.9, 2021 

 Pada tabel 4.6 dapat dilihat hasil normalitas residual dari data yang 

digunakan dalam penelitian ini melalui uji normalitas maka diperoleh nilai 

probability sebesar 0,771612 (0,77) yang lebih besar dari 0,05. Sehingga data 

yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. 
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b) Uji Multikolinearitas 

 Berdasarkan pada tabel 4.7, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel 

independen yaitu variabel penanaman modal asing (X1), pengeluaran pemerintah 

(X2) dan upah minimum (X3) diperoleh nilai dari hubungan antara variabel bebas 

yang masing-masing tidak lebih dari 0,9 maka tidak terjadi multikolinearitas 

antara variabel bebas pada data dalam penelitian ini. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 X1 X2 X3 

X1 1,000000 0,807637 0,879654 

X2 0,807637 1.000000 0,903882 

X3 0,879654 0,903882 1,000000 

      Sumber: Output Eviews.9, 2021 

 

c) Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Bruesch Godfery atau 

biasa disebut juga dengan uji Lagrange Multiplier (LM test). Dasar pengambilan 

keputusan uji autokorelasi adalah jika nilai signifikan ≥ 0,05 maka tidak terjadi 

autokorelasi, sebaliknya jika nilai signifikan < 0,05 maka terjadi autokorelasi. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0,926443     Prob. F(2,14) 0,4175 

Obs*R-squared 2,308839     Prob. Chi-Square(2) 0,3152 

     
     

  Sumber: Output Eviews.9, 2021 
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 Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji autokorelasi, menunjukkan nilai 

signifikansi probability Chi-Square > 0,05, maka hal ini menandakan bahwa tidak 

terjadi autokorelasi dalam model regresi. 

d) Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji 

Glejser. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 0,400576     Prob. F(4,16) 0,7544 

Obs*R-squared 1,386477     Prob. Chi-Square(4) 0,7087 

     Sumber: Output Eviews.9, 2021 

 Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji heteroskedastisitas, menunjukkan nilai 

signifikansi probability Chi-Square > 0,05, maka hal ini menandakan bahwa 

dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model tersebut 

layak digunakan. 

2. Uji Hipotesis 

a) Model 1 (Y1) 

1) Uji Simultan (Uji F) 

 Uji simultan atau uji F merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel penanaman modal asing, pengeluaran pemerintah dan upah 

minimum secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
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penyerapan tenaga kerja. Apabila nilai Sig. < 0,05 artinya hipotesis diterima, 

namun apabila nilai Sig. > 0,05 maka hipotesis ditolak. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Statistik F Model Y1 

R-squared 0,982802 Mean dependent var 8,026835 

Adjusted R-squared 0,979767 S.D. dependent var 0,052267 

S.E. of regression 0,007435 Akaike info criterion -6,795724 

Sum squared resid 0,000940 Schwarz criterion -6,596767 

Log likelihood 75,35510 Hannan-Quinn criter. -6,752545 

F-statistic 323,8361 Durbin-Watson stat 1,363442 

Prob(F-statistic) 0,000000    

    Sumber: Output Eviews.9, 2021 

 Pada tabel 4.10 dapat dilihat hasil uji signifikan simultan (uji statistik F), 

setelah dilakukan uji signifikan simultan (uji statistik F), maka diperoleh nilai 

probability F-statistic sebesar 0,000000 yang lebih kecil dari 0,05 artinya variabel 

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2) Uji Parsial (Uji t) 

 Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat maka dapat dilihat taraf sig penelitian dan dibandingkan 

dengan taraf α 0,05. Uji parsial atau uji t variabel independen penanaman modal 

asing (X1), pengeluaran pemerintah (X2) dan upah minimum (X3) terhadap 

variabel dependen penyerapan tenaga kerja (Y1). Jika nilai Sig. < probabilitas 0,05 

maka ada pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dan 

hipotesis diterima, namun sebaliknya, jika nilai Sig. > probabilitas 0,05 maka 

tidak ada pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Statistik T Model Y1 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 7,404422 0,115304 64,21675 0,0000 

Penanaman Modal Asing 0,011443 0,012298 0,930479 0,3651 

Pengeluaran Pemerintah 0,084142 0,012604 6,675645 0,0000 

Upah Minimum 3,130008 6,250009 5,014027 0,0001 

    Sumber: Output Eviews.9, 2021 

 Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa variabel penanaman modal asing 

(X1) menunjukkan nilai signifikansi α sebesar 0,3651 > 0,05 dan nilai thitung 

0,930479 lebih kecil dari nilai ttabel 2,1199, maka variabel penanaman modal asing 

tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap penyerapan tenaga 

kerja, dengan hasil tersebut maka hipotesis ditolak. 

 Variabel pengeluaran pemerintah (X2) menunjukkan nilai signifikansi α 

sebesar 0,0000 < 0,05 dan nilai thitung 6,675645 lebih besar dari nilai ttabel 2,1199, 

maka variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan berhubungan 

positif terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan hasil tersebut maka hipotesis 

diterima. 

 Variabel upah minimum (X3) menunjukkan nilai signifikansi α sebesar 

0,0001 < 0,05 dan nilai thitung 5,014027 lebih besar dari nilai ttabel 2,1199, maka 

variabel upah minimum berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap 

penyerapan tenaga kerja, dengan hasil tersebut maka hipotesis diterima. 

3) Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Analisis koefesien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengatahui seberapa 

besar pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. 

Apabila nilai R
2
 kecil atau mendekati nol, maka kemampuan variabel-variabel 
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independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas, namun 

apabila nilai R
2
 mendekati 1 itu berarti variabel independen mampu memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

R-squared 0,982802     Mean dependent var 8,026835 

Adjusted R-squared 0,979767     S.D. dependent var 0,052267 

S.E. of regression 0,007435     Akaike info criterion -6,795724 

Sum squared resid 0,000940     Schwarz criterion -6,596767 

Log likelihood 75,35510     Hannan-Quinn criter. -6,752545 

F-statistic 323,8361     Durbin-Watson stat 1,363442 

Prob(F-statistic) 0,000000    

     Sumber: Output Eviews.9, 2021 

 Setelah dilakukan uji koefisien determinasi diperoleh hasil bahwa nilai R-

squared sebesar 0,982802 (0,98), hal ini berarti 98% variabel dependen 

penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, 

sedangkan sisanya 2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

b) Model 2 (Y2) 

1) Uji Simultan (Uji F) 

 Uji F statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama 

dari variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau 

variabel terikat. Uji simultan atau uji F merupakan uji yang digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel penanaman modal asing, pengeluaran pemerintah dan 

upah minimum secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila nilai Sig. < 0,05 artinya hipotesis 

diterima, namun apabila nilai Sig. > 0,05 maka hipotesis ditolak. 
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Tabel 4.13 

Hasil Uji Statistik Uji F Model Y2 

R-squared 0,425410 Mean dependent var 0,699962 

Adjusted R-squared 0,281762 S.D. dependent var 0,104525 

S.E. of regression 0,088584 Akaike info criterion -1,805475 

Sum squared resid 0,125554 Schwarz criterion -1,556780 

Log likelihood 23,95749 Hannan-Quinn criter. -1,751502 

F-statistic 2,961484 Durbin-Watson stat 1,525683 

Prob(F-statistic) 0,052317    

           Sumber: Output Eviews.9, 2021 

 Tabel 4.13 menunjukkan hasil uji signfikan simultan (uji F), setelah 

dilakukan uji signifikan simultan (uji F), maka dapat diperoleh nilai probability F-

statistic sebesar 0,052317 lebih kecil dari 0,05 artinya variabel independen secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2) Uji Parsial (Uji t)  

 Uji parsial atau uji t variabel independen penanaman modal asing (X1), 

pengeluaran pemerintah (X2) dan upah minimum (X3) terhadap variabel dependen 

pertumbuhan ekonomi (Y2). Jika nilai Sig. < probabilitas 0,05 maka ada pengaruh 

variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dan hipotesis diterima. 

Sebaliknya, jika nilai Sig. > probabilitas 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel 

independen (X) terhadap variabel dependen (Y). 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Statistik t Model Y2 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -21,74368 21,44186 -1,014076 0,3256 

Penanaman Modal Asing -0,012658 0,150220 -0,084262 0,9339 

Pengeluaran Pemerintah 0,177191 0,285801 0,619981 0,5440 

Upah Minimum -2,860007 1,170007 -2,443390 0,0265 

Penyerapan Tenaga Kerja 2,721280 2,889867 0,941662 0,3604 

   Sumber: Output Eviews.9, 2021 
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 Berdasarkan pada tabel 4.14, dapat dilihat bahwa variabel penanaman modal 

asing (X1) menunjukan nilai signifikansi α sebesar 0,9339 > 0,05 dan nilai thitung –

0,084262 lebih kecil dari nilai ttabel 2,1199, artinya variabel penanaman modal 

asing (X1) tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi, dengan hasil tersebut maka hipotesis ditolak. 

 Variabel pengeluaran pemerintah (X2) menunjukkan hasil signifikansi α 

sebesar 0,5440 > 0,05 dan nilai thitung 0,619981 lebih besar dari nilai ttabel 2,1199, 

artinya variabel pengeluaran pemerintah (X2) tidak berpengaruh signifikan dan 

berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan hasil tersebut maka 

hipotesis ditolak. 

 Variabel upah minimum (X3) menunjukkan hasil signifikansi α sebesar 

0,0265 < 0,05 dan nilai thitung -2,443390 lebih kecil dari nilai ttabel 2,1199, artinya 

variabel upah minimum (X3) berpengaruh siginifikan dan berhubungan negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan hasil tersebut maka hipotesis diterima. 

 Variabel penyerapan tenaga kerja (Y1) menunjukkan nilai signifikansi α 

sebesar 0,3604 > 0,05 dan nilai thitung 0,941662 lebih kecil dari nilai ttabel 2,1199, 

artinya variabel penyerapan tenaga kerja (Y1) tidak berpengaruh signifikan dan 

berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan hasil tersebut maka 

hipotesis ditolak. 

3) Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Analisis koefesien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengatahui seberapa 

besar pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. 

Apabila nilai R
2
 kecil atau mendekati nol, maka kemampuan variabel-variabel 



77 
 

 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas, dan 

apabila nilai R
2
 mendekati 1 itu berarti variabel independen mampu memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

R-squared 0,425410     Mean dependent var 0,699962 

Adjusted R-squared 0,281762     S.D. dependent var 0,104525 

S.E. of regression 0,088584     Akaike info criterion -1,805475 

Sum squared resid 0,125554     Schwarz criterion -1,556780 

Log likelihood 23,95749     Hannan-Quinn criter. -1,751502 

F-statistic 2,961484     Durbin-Watson stat 1,525683 

Prob(F-statistic) 0,052317    

           Sumber: Output Eviews.9, 2021 

 Setelah dilakukan uji koefisien determinasi diperoleh hasil bahwa nilai R-

squared 0,425410 (0,43) artinya 43% pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh 

variasi dari keempat variabel yaitu penanaman modal asing, pengeluaran 

pemerintah,  upah minimum dan penyerapan tenaga kerja, sedangkan sisanya 57% 

dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 

D.  Analisis Jalur (Path Analysis) 

 Metode path analysis adalah suatu metode yang mengkaji pengaruh (efek) 

langsung maupun tidak langsung dari variabel-variabel bebas terhadap suatu 

variabel terikat. Berfungsi dalam membaca hubungan sebab akibat atau kausalitas 

pada regresi linear berganda apabila variabel independen memiliki pengaruh 

langsung terhadap variabel dependen dan pengaruh secara tidak langsung. 

Berdasarkan hasil model analisis regresi, maka diperoleh hubungan antar 

variabel, dimana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 
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dependen pada sebuah model regresi dapat dilihat dari nilai-nilai koefisien dan 

tingkat signifikansi masing-masing variabel pada tabel 4.16 berikut. 

Tabel 4.16 

Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Pengeluaran Pemerintah, dan 

Upah Minimum terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Pengaruh 

antar variabel 

Pengaruh 

langsung 

Tingkat 

signifikansi 

Pengaruh 

tidak langsung 

melalui Y1 

Total 

pengaruh 

X1  Y1 0,011 0,365 - 0,011 

X2  Y1 0,084 0,000 - 0,084 

X3  Y1 3,130 0,000 - 3,130 

X1  Y2 -0,013 0,934 -0,035 -0,048 

X2  Y2 0,177 0,544 0,482 0,659 

X3  Y2 -2,860 0,026 -7,782 -10,642 

Y1  Y2 2,721 0,360 - 2,721 

Sumber: Hasil Penelitian (data diolah), 2021 

Berdasarkan tabel diatas, dapat di interpretasikan sebagai berikut. 

Model 1: Y1 = α0 +  α1X1 + α2X2 + α3X3 + e1 

        Y1 = 7,404 + 0,011X1 + 0,084X2 + 3,130X3 + 0,130 

Hasil persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut. 

1. Koefisien α0 dengan nilai sebesar 7,404, menunjukkan jika variabel 

penanaman modal asing (X1), pengeluaran pemerintah (X2) dan upah 

minimum (X3) tidak mengalami perubahan atau konstan, maka kemungkinan 

akan terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja (Y1) sebesar 7,404. 

2. Koefisien α1 dengan nilai sebesar 0,011, menunjukkan bahwa jika terjadi 

peningkatan penyerapan tenaga kerja (Y1) sebesar 1 persen maka akan 

meningkatkan penanaman modal asing (X1) sebesar 0,011, dengan asumsinya 
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variabel pengeluaran pemerintah (X2) dan upah minimum (X3) dianggap 

konstan. 

3. Koefisien α2 dengan nilai sebesar 0,084, menunjukkan bahwa jika terjadi 

peningkatan penyerapan tenaga kerja (Y1) sebesar 1 persen maka akan 

meningkatkan pengeluaran pemerintah (X2) sebesar 0,084, dengan asumsinya 

variabel penanaman modal asing (X1) dan upah minimum (X3) dianggap 

konstan. 

4. Koefisien α3 dengan nilai sebesar 3,130, menunjukkan bahwa jika terjadi 

peningkatan penyerapan tenaga kerja (Y1) sebesar 1 persen maka akan 

meningkatkan upah minimum (X3) sebesar 3,130, dengan asuminya variabel 

penanaman modal asing (X1) dan pengeluaran pemerintah (X2) dianggap 

konstan. 

Model 2: Y2 = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4Y1 + e2 

        Y2 = -21,744 – 0,013X1 + 0,177X2 – 2,860X3 + 2,721Y1 + 0,758 

Hasil dari persamaan regresi diatas diinterpretasikan sebagai berikut. 

1. Koefisien β0 dengan nilai sebesar -21,744, menunjukkan jika variabel 

penanaman modal asing (X1), pengeluaran pemerintah (X2) dan upah 

minimum (X3) tidak mengalami perubahan atau konstan, maka pertumbuhan 

ekonomi (Y2) kemungkinan akan mengalami penurunan sebesar -21,744. 

2. Koefisien β1 dengan nilai sebesar -0,013, menunjukkan apabila terjadi 

peningkatan pertumbuhan ekonomi (Y2) sebesar 1 persen, maka penanaman 

modal asing (X1) akan mengalami penurunan sebesar -0,013, dengan 
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asumsinya variabel pengeluaran pemerintah (X2), upah minimum (X3) dan 

penyerapan tenaga kerja (Y1) dianggap konstan. 

3. Koefisien β2 dengan nilai sebesar 0,177, menunjukkan apabila terjadi 

peningkatan pertumbuhan ekonomi (Y2) sebesar 1 persen, maka pengeluaran 

pemerintah (X2) akan mengalami peningkatan sebesar 0,177, dengan 

asumsinya variabel penanaman modal asing (X1), upah minimum (X3) dan 

penyerpan tenaga kerja (Y1) dianggap konstan. 

4. Koefisien β3 dengan nilai sebesar -2,860, menunjukkan apabila terjadi 

peningkatan pertumbuhan ekonomi (Y2) sebesar 1 persen, maka upah 

minimum (X3) akan mengalami penurunan sebesar -2,860, dengan asumsinya 

variabel penanaman modal asing (X1), pengeluaran pemerintah (X2), dan 

penyerapan tenaga kerja (Y1) dianggap konstan. 

5. Koefisien β4 dengan nilai sebesar 2,721, menunjukkan apabila terjadi 

peningkatan pertumbuhan ekonomi (Y2) sebesar 1 persen, penyerapan tenaga 

kerja (Y1) akan mengalami peningkatan sebesar 2,721, dengan asumsinya 

variabel penanaman modal asing (X1), pengeluaran pemerintah (X2) dan 

upah minimum (X3) dianggap konstan. 
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Gambar 4.2 

Diagram Jalur Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Pengeluaran 

Pemerintah, dan Upah Minimum terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui 

Penyerapan Tenaga Kerja 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Keterangan:  

  : Pengaruh langsung 

  : Pengaruh tidak langsung 

 Gambar 4.2 diatas, memaparkan distribusi nilai pengaruh langsung maupun 

tidak langsung antar variabel penelitian. Jalur langsung adalah nilai koefisien 

variabel bebas ke variabel terikat, sedangkan jalur tidak langsung adalah nilai 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat melalui variabel 

intervening/perantara. 

 

Penyerapan  

Tenaga Kerja 

(Y1) 

Penanaman Modal 

Asing (X1) 

Pengeluaran 

Pemerintah (X2) 

Upah Minimum 

(X3) 

Pertumbuhan  

Ekonomi (Y2) 

-0,035 

0,177 

0,084 

-2,860 

2,721 

-0,013 

0,482 

0,011 

-7,783 

3,130 

e1 = 0,130 

e2 = 0,758 
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E. Pembahasan 

1.  Pengaruh  Penanaman Modal Asing terhadap Penyerapan Tenaga Kerja   

  Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.11 yang menunjukkan nilai 

signifikansi variabel penanaman modal asing (X1) sebesar 0,365 lebih besar dari 

0,05, berarti bahwa penanaman modal asing tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 

 Investasi asing yang masuk ke Indonesia lebih berkontribusi dalam 

meningkatkan industri sektor padat modal dibanding padat karya. Selain itu, 

penanaman modal asing lebih banyak masuk ke industri-industri manufaktur yang 

besar dan menengah. Sehingga hanya perusahaan besar yang lebih banyak 

mendapatkan investasi. Perusahaan besar tidak menyerap tenaga kerja sebanyak 

industri menengah dan kecil. Kebanyakan perusahaan besar hanya menyerap 

tenaga kerja dengan keterampilan kerja yang baik. Dengan demikian tujuan 

pemerintah untuk mengurangi pengangguran masih sulit untuk dicapai. 

 Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Kunto (2018) 

berjudul “Analisis Pengaruh Investasi PMA, PMDN, Nilai Produksi dan Unit 

Usaha terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Provinsi 

Jawa Timur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi PMA berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri 

manufaktur di Provinsi Jawa Timur. Amelia (2018) dengan judul penelitian 

“Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di 
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Indonesia tahun 2007-2016” menunjukkan hasil bahwa PMA tidak berpengaruh 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wangsa (2020) dengan 

judul “Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri 

terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan 

Banten tahun 2003-2017” menunjukkan hasil penelitian bahwa penanaman modal 

asing secara signifikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada 

provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten tahun 2003-2017. 

2.  Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

 Nilai signifikansi pengeluaran pemerintah (X2) sebesar 0,000 lebih kecil 

dari 0,05 dengan koefisien sebesar 0,084, hal ini berarti pengeluaran pemeintah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 

Pengeluaran pemerintah yang tinggi akan meningkatkan permintaan barang dan 

jasa dalam perekonomian. Permintaan tersebut mendorong perusahaan untuk 

meningkatkan produksinya. Produksi yang meningkat akan membutuhkan modal 

tenaga kerja baru dan serapan tenaga kerja meningkat dengan begitu 

pengangguran akan berkurang. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desky (2020) yang berjudul 

“Pengaruh Investasi, Ekspor dan Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi melalui Penyerapan Tenaga Kerja sebagai Variabel Intervening di 

Provinsi Sumatera Utara” menunjukkan hasil bahwa belanja pemerintah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi 

Sumatera Utara. Penelitian juga dilakukan oleh Pratiwi & I Gusti (2019) dengan 
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judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali” 

hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. 

 Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ziyadaturrofiqoh, dkk. 

(2018) berjudul “Pengaruh PDRB, Upah Minimum Provinsi dan Pengeluaran 

Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi” yang 

menunjukkan hasil bahwa secara parsial pengeluaran pemerintah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi. 

3.  Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

 Upah minimum sebagaimana dijelaskan dalam teori upah efisiensi dimana 

bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, akan berdampak pada 

peningkatan output suatu perusahaan sehingga akan diikuti dengan peningkatan 

tenaga kerja karena perusahaan membutuhkan lebih banyak modal tenaga kerja 

guna menyeimbangkan peningkatan output. 

 Melalui hasil estimasi yang dilakukan, pengaruh upah minimum terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Indonesia diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 

lebih kecil dari 0,05, maka variabel upah minimum berpengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Atiyatna, dkk. (2016) berjudul “Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan 

Ekonomi dan Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera 

Selatan”, yang menemukan bahwa upah minimum berpengaruh secara signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan. 
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 Penelitian juga dilakukan oleh Wihastuti & Henny (2018) dengan judul 

“Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa” 

hasilnya menunjukkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di 6 provinsi pulau Jawa. Berbeda 

dengan penelitian oleh Tapparan (2017) yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum 

dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan” 

menemukan bahwa upah minimum tidak memiliki pengaruh terhadap kesempatan 

kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. 

4.  Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

 Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan diatas, menunjukkan nilai 

signifikansi penanaman modal asing sebesar 0,934 lebih besar dari 0,05, artinya 

bahwa variabel penanaman modal asing tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safira, dkk. 

(2018) berjudul “Pengaruh PMDN, PMA, Tenaga Kerja dan Luas Lahan Sektor 

Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian di 

Provinsi Aceh”, hasilnya menunjukkan bahwa penanaman modal asing tidak 

berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Aceh. 

 Penanaman modal asing di Indonesia belum mampu untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Selain hanya menyerap tenaga kerja yang terampil ke 

industri manufaktur besar dan menengah, PMA saat ini banyak mengaliri modal 

di sektor dan proyek tambang, hal ini akan lebih menguntungkan negara lain 

karena output yang dihasilkan dari proyek tersebut dibawa ke negaranya. PMA 
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juga belum merata di seluruh daerah sehingga banyak terjadi kesenjangan di 

Indonesia.  

 Alvarado (2017) dengan judul penelitian “Foreign Direct Investment and 

Economic Growth in Latin America” menemukan hasil bahwa FDI tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan 

penelitian oleh Hidayat (2020) yang berjudul “Pengaruh Penanaman Modal Asing 

(PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Tenaga Kerja dan Inflasi 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi 

Islam Tahun 2007-2017”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman Modal 

Asing (PMA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi Lampung. 

5.  Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

 Berdasarkan hasil estimasi penelitian diatas, menunjukkan hasil signifikansi 

sebesar 0,544 lebih besar dari 0,05, berarti pengeluaran pemerintah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan 

bahwa pemerintah masih kurang dalam memanfaatkan pengeluaran melalui 

anggaran belanja tersebut untuk dialokasikan penggunaannya terhadap sektor-

sektor yang potensial di suatu daerah.  

Pengeluaran pemerintah melalui belanja modal, belum dapat memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena dinilai kurang 

tepat sasaran. Belanja modal menjadi salah satu pengeluaran pemerintah selain 

barang dan jasa yang cukup besar dan ditujukan untuk menambah aset suatu 
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daerah seperti jalan, tanah, gedung, dan lain sebagainya serta menjadi tanggung 

jawab pemerintah dalam menyediakan barang publik kepada masyarakat.  

Hasil penelitian sejalan dengan yang dilakukan oleh Hakim & Rosita (2020) 

berjudul “Analisis Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Berau”, menunjukkan bahwa 

pengeluaran pemerintah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 

PDRB Kabupaten Berau.  

Berbeda dengan penelitian oleh Ichvani & Hadi (2019) yang berjudul 

“Pengaruh Korupsi, Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah dan Keterbukaan 

Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN 5” menunjukkan hasil 

penelitian bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN. Santika & Riatu (2020) dengan 

judul penelitian “Government Size dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, 

menemukan bahwa apabila government size masih relatif kecil, maka 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif, namun apabila 

government size sudah terlalu besar, maka pengaruhnya terhadap pertumbuhan 

ekonomi menjadi negatif atau bersifat tidak linear. 

6.  Pengaruh Upah Minimum terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

 Berdasarkan pada tabel 4.14, menunjukkan hasil signifikansi variabel upah 

minimum (X3) sebesar 0,026 lebih kecil dari 0,05, artinya bahwa upah minimum 

berpengaruh siginifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Windayana & Ida (2020) dengan judul “Pengaruh 

Tingkat Pendidikan, UMK dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan 
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Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali”, menemukan hasil 

bahwa UMK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Bali. Julianto & Suparno (2016) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh 

Jumlah Industri Besar dan Upah Minimum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Kota Surabaya” menemukan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Surabaya. 

Penelitian juga dilakukan oleh Hidayah (2017) yang berjudul “Pengaruh 

Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Daya Tarik Wisata, Tenaga 

Kerja dan UMK terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah (Tahun 2010-2014)”, hasilnya menunujukkan bahwa UMK tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Meningkatnya upah minimum menyebabkan terjadinya pengurangan tenaga 

kerja karena peningkatan biaya produksi dalam suatu perusahaan. Berkurangnya 

tenaga kerja mempengaruhi kuantitas produk yang dihasilkan sehingga 

berdampak juga pada jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu kegiatan 

perekonomian sehingga struktur Produk Domestik Bruto (PDB)  akan mengalami 

perubahan yang kemudian mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.  

7.  Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

 Hasil estimasi yang dilakukan diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

variabel penyerapan tenaga kerja sebesar 0,360 lebih besar dari 0,05, hal ini 

berarti penyerapan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2019) berjudul 

“Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor 
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Industri Pengolahan dengan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten 

Lampung Selatan)”. Hasil penelitiannya adalah penyerapan tenaga kerja tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 Jumlah serapan tenaga kerja yang tinggi, namun tidak dibarengi dengan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia karena pendidikan dan produktivitas 

yang terbilang masih rendah menjadi polemik di Indonesia. Selain itu, semakin 

majunya perkembangan teknologi di berbagai sektor industri menyebabkan tenaga 

kerja yang tidak memiliki skill yang mumpuni akan tergantikan dengan teknologi, 

sehingga rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang terpaksa 

menganggur tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya stagnasi 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

 Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiyanti, dkk. (2020) 

dengan judul “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Gowa”, menunjukkan hasil analisis 

bahwa tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Gowa.  

8.  Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

     melalui Penyerapan Tenaga Kerja 

 Pada tabel 4.16 diketahui bahwa pengaruh langsung penanaman modal 

asing terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -0,013 dan tingkat signifikansi 

sebesar 0,934, sedangkan pengaruh tidak langsung penanaman modal asing 

melalui penyerapan tenaga kerja sebesar -0,035. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

pengaruh tidak langsung lebih kecil dari nilai pengaruh langsung. Berdasarkan 
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hasil estimasi tersebut maka penanaman modal asing tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. 

 Pasar domestik yang terbilang masih kecil di Indonesia menyebabkan rate 

of return modal menjadi rendah. Ketersediaan fasilitas pendukung seperti 

transportasi, tenaga kerja terampil dan teknologi masih kurang sehingga 

pengembangan penanaman modal asing masih terhambat. Selain itu rendahnya 

kualitas dan produktivitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor belum 

terlaksananya dengan baik transfer teknologi (Kustituanto & Istikomah, 1999). 

Perusahaan-perusahaan asing yang berada di Indonesia lebih banyak menyerap 

tenaga kerja terampil sehingga angkatan kerja masih belum terserap dengan baik. 

9.  Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi       

     melalui Penyerapan Tenaga Kerja 

 Berdasarkan tabel 4.16 diketahui bahwa pengaruh langsung pengeluaran 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,177 dan tingkat signifikansi 

sebesar 0,544, sedangkan pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah 

melalui penyerapan tenaga kerja sebesar 0,482, hal ini menunjukkan nilai 

pengaruh tidak langsung lebih besar dari nilai pengaruh langsung. Maka 

berdasarkan hasil tersebut pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. 

 Laksono (2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pengeluaran 

pemerintah mampu meningkatkan output yang dihasilkan suatu sektor ekonomi. 

Meningkatnya penerimaan masyarakat yang berasal dari pengeluaran pemerintah, 

mendorong permintaan secara agregat dan mendorong produsen untuk 
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meningkatkan output produksinya. Agar mencapai tingkat output yang diinginkan 

produsen membutuhkan input produksi salah satunya adalah tenaga kerja baru. 

Dengan demikian, naiknya pengeluaran pemerintah akan menambah kesempatan 

kerja bagi masyarakat. 

 Pengeluaran pemerintah dimaksudkan agar pelaksanaan pelayanan publik 

yang disalurkan oleh pemerintah dan pembangunan dapat berjalan sebagaimana 

direncanakan. Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan bertujuan agar roda 

perekonomian dapat bertumbuh dengan semakin meningkatnya pembangunan 

sarana dan prasarana oleh pemerintah. Pembangunan tersebut secara langsung 

dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara dan berperan sebagai efek 

pengganda. 

10.  Pengaruh Upah Minimum terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui  

       Penyerapan Tenaga Kerja  

 Nilai pengaruh langsung variabel upah minimum terhadap pertumbuhan 

ekonomi adalah sebesar -2,860 dan tingkat signifikansi sebesar 0,026, sedangkan 

nilai pengaruh tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja sebesar -7,782. Hal 

ini menunjukkan bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dari pengaruh 

langsung, maka berdasarkan hasil estimasi tersebut variabel upah minimum tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. 

 Penerapan upah minimum tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia, ini dikarenakan meskipun upah mengalami peningkatan para pekerja 

tetap pada pengeluaran konsumsi yang sama seperti sebelum peningkatan upah. 

Selain itu, meningkatnya upah minimum menyebabkan terjadinya peningkatan 
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biaya produksi bagi perusahaan sehingga produsen akan melakukan pengurangan 

tenaga kerja guna mengurangi penggunaan faktor produksi. 

 Menurut Sulistiawati (2013), tenaga kerja dengan pendidikan yang rendah, 

kualitas dan produktivitas yang rendah pula akan terkena dampak dari 

pengurangan tenaga kerja tersebut. Hal ini menyebabkan pengangguran 

mengalami peningkatan. Secara tidak langsung kenaikan upah minimum tidak 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja, karena 

dengan terbatasnya kesempatan kerja bagi masyarakat dan meningkatnya 

pengangguran hanya akan menyebabkan perekonomian tumbuh melambat.  
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BAB V  

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Variabel Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 

2. Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 

3. Variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 

4. Variabel penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

5. Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap pertumbuan ekonomi di Indonesia. 

6. Variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indionesia. 

7. Variabel penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

8. Variabel penanaman modal asing (PMA) berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di 

Indonesia. 
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9. Variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 

10. Variabel upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 

B.  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran yag dapat 

diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah: 

1. Kepada pemerintah diharapkan untuk menerapkan kebijakan mengenai 

penanaman modal asing yang lebih menguntungkan terhadap negara 

Indonesia, dan melakukan pemerataan distribusi pendapatan agar seluruh 

daerah merasakan hasil yang sama guna terciptanya kesejahteraan 

masyarakat. Pemerintah diharapkan lebih fokus dalam mengembangkan dan 

meningkatkan keterampilan para angkatan kerja agar bisa terserap dengan 

baik di perusahaan-perusahaan besar. 

2. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian 

dengan melihat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan 

tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, karena peneliti sadar bahwa masih 

banyak kekurangan yang perlu ditambah maupun diperbaiki kedepannya. 
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