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ABSTRAK 

 

NAMA : NUR INTAN 

NIM  : 90300117053 

JUDUL          : PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI UPAH MINIMUM 

DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP  

TINGKAT PENGANGGURAN DI SULAWESI SELATAN 

 

Pengangguran merupakan masalah yang paling krusial dalam suatu 

perekonomian, masalah pengangguran terjadi sebagai akibat dari ketidakseimbangan 

antara lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah angkatan kerja yang setiap 

tahunnya meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk meengetahui berapa besar 

pengaruh pertumbuhan ekonomi upah minimum dan indeks pembangunan manusia 

terhadap tingkat pengangguran di Sulawesi Selatan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data 

sekunder. Variabel dependen adalah tingkat pengangguran, variabel independen 

adalah pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan indeks pembangunan manusia 

(IPM). Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear 

berganda. 

Hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan upah minimum 

berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan 

indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran. 

 

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Indeks Pembangunan 

Manusia, Tingkat Pengangguran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih mengalami 

proses pembangunan ekonomi yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu 

kesejahteraan masyarakat, dalam mencapai suatu kesejahteraan salah satunya adalah 

dibutuhkannya kesempatan kerja yang mendukung pemerataan pendapatan di 

masyarakat. di Indonesia antara kesempatan kerja yang ada dengan angkatan kerja 

yang tersedia, terjadi kesenjangan yaitu peningkatan jumlah kesempatan kerja tidak 

sebanding dengan peningkatan angkatan kerja yang meningkat lebih cepat.  

terciptanya pengangguran memiliki dampak terhadap kehidupan sosial yaitu tingkat 

kriminal dan kekerasan, hal ini akan berpengaruh pada stabilitas dan pembangunan 

ekonomi serta penurunan tingkat kesejahteraan. Pengangguran merupakan 

permasalahan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. 

Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong 

angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaa tetapi belum mendapatkannya. 

Pengangguran dapat terjadi dari akibat tingginya tingkat perubahan pada angkatan 

kerja dan penyerapan tenaga kerja yang jumlahnya cukup kecil, hal tersebut 

disebabkan rendahnya dalam penciptaan lapangan kerja untuk tenaga kerja yang siap 

bekerja. Selain itu, pengangguran juga dapat terjadi apabila kesempatan kerja yang 

tinggi namun informasi terbatas dan ketidaksesuaian keahlian yang tersedia dalam 

dunia pasar kerja. Maka dari itu, perlu melakukan usaha yang sungguh-sungguh dan 
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pantang menyerah pada orang yang tidak memiliki pekerjaan atau yang memulai 

suatu usaha untuk dapat mengubah keadaan mereka menjadi lebih baik kedepannya. 

Sebagaimana Allah Swt berfirman Q.S. Ar-Ra’d/13:11: 

َ لََ يغَُيِّرُ مَا بقِوَْمٍ حَتهىٰ يغَُيِّرُوا مَا لهَُ مُعَقِّباَتٌ مِنْ بيَْنِ يدََيْهِ وَمِنْ  ِ ۗ إِنه اللَّه خَلْفهِِ يحَْفظَوُنهَُ مِنْ أمَْرِ اللَّه

ُ بقِوَْمٍ سُوءًا فلَََ مَرَده لهَُ ۚ وَمَا لهَمُْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَال ٍٍ بأِنَْفسُِهِمْ ۗ وَإِذَا أرََادَ اللَّه  

Terjemahnya : 

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka 

dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah 

tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada 

pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap 

sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia”. (Kementerian Agama Republik Indonesia hal. 

249,2021) 

 

Berdasarkan ayat di atas disebutkan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan 

seseorang jika orang tersebut tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri ke 

arah yang lebih baik. Berusaha mencari pekerjaan yang halal, karena dengan bekerja 

akan mendapatkan upah yang akan diperoleh sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

dirinya dan keluarganya serta dapat meningkatkan taraf hidupnya sehingga dapat 

menekan angka pengangguran. 

Menurut Sukirno S.(2007) pengangguran adalah suatu keadaan di mana 

seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi 

belum bisa memperolehnya, masalah pengangguran merupakan hal yang menjadi isu 

ekonomi yang terus diperbincangkan baik dalam skala internasional maupun 

domestic. Di Indonesia sendiri daerah dengan tingkat perekonomian yang tinggi 
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berbanding lurus dengan angka penganggurannya di Sulawesi selatan menurut data 

dari Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat dari tahun 2010-2020 terjadi fluktuasi.   

Tabel 1.1  

Jumlah Pengangguran Di Sulawesi Selatan Periode 2004-2020 

Tahun 
Jumlah Penganggguran 

(Ribu) 

Tingkat 

Pengagguran 

 (%) 

2004 235.684 15,93 

2005 551.614 13,58 

2006 370.308 12,32 

2007 372.714 11,25 

2008 311.446 9,03 

2009 314.664 8,90 

2010 298.952 8,37 

2011 236.926 6,56 

2012 208.983 5,87 

2013 176.912 5,10 

2014 188.765 5,08 

2015 183.676 5,95 

2016 186.290 4,80 

2017 213.706 5,61 

2018 224.885 5,34 

2019 214.197 4,97 

2020 255.499 6,31 

               Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2020 

Pada tabel 1.1 di atas  dapat menyatakan bahwa jumlah pengangguran di 

provinsi Sulawesi Selatan 2004-2020 secara umum mengalami fluktuatif. 

Peningkatan jumlah pengangguran yang signifikan terjadi pada tahun 2004 sebesar 

8,27% dikarenakan adanya regulasi pemerintah mengenai peningkatan harga bahan 

bakar minyak yang menyebabkan sector industri pemutusan hubungan kerja. Pada 

tahun 2004 hingga 2009, tingkat pengangguran mengalami penurunan yang signifikan 

dikarenakan adanya penyerapan tenaga kerja di beberapa sektor. Pada tahun 2010 
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hingga 2013 tingkat pengangguran mengalami penurunan karena daya serap tenaga 

kerja di sektor industri, pengolahan, sektor perdagangan dan peminatan dan sektor 

jasa mengalami kenaikan dan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di 

Sulawesi Selatan. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan karena daya serap tenaga 

kerja di sektor industri pengolahan mengalami penurunan dan berdampak pada 

penurunan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2015 mengalami 

penurunan karena daya serap tenaga kerja di sektor pertanian mengalami kenaikan 

dan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Pada tahun 2016 hingga 2018 

mengalami kenaikan karena turunnya daya serap sektor pertanian disebabkan adanya 

pengaruh penerapan mekanisme alat-alat pertanian modern sehingga pekerja buruh 

panen berkurang. Pada tahun 2019 mengalami penurunan karena jumlah penduduk 

yang bekerja di sektor perdagangan, dan industri pengolahan mengalami peningkatan. 

Dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan akibat adanya Virus Covid-19 yang 

menyerang Indonesia sehingga jumlah penduduk yang bekerja menurun pada sektor 

pertanian dan sektor perdagangan di Sulawesi Selatan.           

Menurut Sukirno S. (2008; 423), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan 

fisikal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara. Sedangkan menurut 

Samuelson dan Nordhaus (2004: 249) pertumbuhan ekonomi adalah gambaran 

ekspansi GDP potensial atau output nasional dalam suatu negara. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningktan 

pendapatan nasional suatu negara dalam waktu atau  periode tertentu.  
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Menurut Sukirno S. (2010: 432-437) Teori Schumpeter menekankan tentang 

pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. 

Schumpeter menyatakan makin tinggi tingkat kemajuan suatu ekonomi semakin 

terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Apabila di suatu negara 

pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan, diharapkan akan berpengaruh dalam 

penurunan jumlah pengangguran, hal ini diikuti dengan tingkat upah. Jika tingkat 

upah naik maka  berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran. 

Tabel 1.2 

Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar 

Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Sulawesi Selatan Tahun 2004-

2020 

Tahun 

PDRB Harga Konstan 

Menurut Lapangan Usaha 

(Milyar Rupiah) 

Pertumbuhan Ekonomi 

(%) 

2004 34.345,08 5,26 

2005 36.421,79 6,05 

2006 38.867,68 6,72 

2007 41.332,43 6,34 

2008 44.549,82 7,78 

2009 47.326,08 6,23 

2010 171.740,74 8,19 

2011 185.708,47 (0.06) 

2012 202.184,59 0.74 

2013 217.589,13 (1.25)  

2014 233.988,05 (0.08) 

2015 250.802,99 (0.35) 

2016 269.401,31 0.23 

2017 288.814,17 (0.21)  

2018 309.156,19 (0.15) 

2019 330.506,38 (0.15) 

2020 328.192,82 (7.61) 

  Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2020 
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Pada Tabel 1.2 di atas dapat menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di 

Sulawesi Selatan pada tahun 2004-2020 secara umum mengalami fluktuatif, dimana 

kenaikan pertumbuhan ekonomi yang baik walaupun pergerakannya yang melambat. 

Pada tahun 2004 hingga 2009 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2010-2019 

pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dalam indikator Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) walaupun dari segi laju pertumbuhannya mengalami 

perlambatan. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan produksi di seluruh 

lapangan usaha di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi 

mengalami penurunan drastis akibat adanya Virus Corona-19 yang melanda Indonesia 

sehingga dilaksanakannya pembatasan kegiatan masyarakat yang berdampak pada 

perekonomian Sulawesi Selatan yang tidak stabil. 

Adapun indikator lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran yakni 

permasalahan upah. Hal tersebut disebabkan karena bertambahnya tenaga kerja baru 

yang semakin banyak disbanding jumlah lapangan tenaga kerja yang tersedia. Upah 

merupakan kompensasi yang diterima oleh suatu unit tenaga kerja yang berupa 

jumlah uang yang dibayarkan kepadanya. Upah Minimum Provinsi (UMP) 

merupakan upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di suatu 

provinsi. Penetapan upah minimum provinsi akan berdampak pada para pekerja, 

karena apabila upah minimum meningkat  maka upah mereka akan meningkat pula. 

Dengan kenaikan upah minimum para pekerja akan dapat memperbaiki daya beli 

mereka sehingga dapat meningkatkan produktivitas para pekerja. Namun, dari segi 

para pengusaha kenaikan upah minimum tersebut, pengusaha lebih memilih untuk 
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mengurangi jumlah tenaga kerja dalam proses produksi untuk menghemat biaya. Hal 

tersebut justru akan meningkatkan jumlah pengangguran di provinsi Sulawesi 

Selatan. Perkembangan upah minimum provinsi di Sulawesi Selatan dapat diketahui 

berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2010-2020 berikut. 

Tabel 1.3 

Upah Minimum Provinsi (UMP) Di Sulawesi Selatan Tahun 2004-2020 

Tahun UMP (rupiah) Perkembangan (%) 

2004 455.000 1,21 

2005 510.000 1,12 

2006 612.000 1,20 

2007 673.200 1,10 

2008 740.520 1,10 

2009 905.000 1,22 

2010 1.000.000 1,10 

2011 1.100.000 1,10 

2012 1.200.000 1,09 

2013 1.440.000 1,20 

2014 1.800.000 1,25 

2015 2.000.000 1,11 

2016 2.250.000 1,13 

2017 2.435.625 1,08 

2018 2.647.767 1,09 

2019 2.860.382 1,08 

2020 3.103.800 1,09 

      Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2020 

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas dapat menyatakan bahwa jumlah upah minimum 

di provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang 

signifikan. Kenaikan di setiap tahun pada upah minimum di provinsi Sulawesi Selatan 

tersebut disebabkan karena perekonomian provinsi Sulawesi Selatan yang baik. 

Namun, dengan kenaikan upah minimum provinsi tersebut akan membuat para 

pengusaha akan menambah biaya produksinya, sehingga mereka akan berfikir untuk 
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mengurangi tenaga kerja dan hal tersebut dapat menimbulkan kenaikan tingkat 

pengangguran.   

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan suatu angka yang mengukur 

capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup 

yang dapat mempengaruhi tingkat produktifitas yang dihasilkan oleh seseorang 

(saputra, 2011). Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2016), menjelaskan bahwa 

indeks pembangunan manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. 

Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar 

hidup layak. 

Tabel 1.4 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM ) Sulawesi Selatan Tahun 2004-2020 

Tahun Indeks Pembangunan Manusia (%) 

2004 72,90 

2005 68,06 

2006 68,80 

2007 69,60 

2008 70,20 

2009 70,90 

2010 66,00 

2011 66,65 

2012 67,26 

2013 67,92 

2014 68,49 

2015 69,15 

2016 69,76 

2017 70,34 

2018 70,90 

2019 71,66 

2020 71,93 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020 
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Berdasarkan tabel 1.4 di atas dapat terlihat bahwa angka pertumbuhan indeks 

pertumbuhan manusia di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2004 mengalami kenaikan 

yang tersebar senilai 72,90%. Namun, angka indeks pembangunan manusia 

mengalami penurunan di tahun 2010 sebesar 66,00%. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan 

masalah pada perumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah  pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran 

di provinsi Sulawesi Selatan? 

2. Apakah  upah minimum berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di 

provinsi Sulawesi Selatan? 

3. Apakah indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh terhadap tingkat 

pengangguran di provinsi Sulawesi Selatan? 

4. Apakan pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan indeks pembangunan 

manusia berpengaruh terhadap pengangguran?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai pada 

penelitian ini adalah :  

a. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat 

pengangguran di provinsi Sulawesi Selatan. 
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b. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran di 

provinsi Sulawesi Selatan. 

c. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap 

tingkat pengangguran di provinsi Sulawesi Selatan.  

d. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan 

indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di provinsi 

Sulawesi Selatan. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di harapkan peneliti dari penelitian ini yaitu: 

a. sebagai bahan rekomendasi bagi pembuat kebijakan ekonomi khususnya 

dalam pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan indeks 

pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran. 

b. Sebagai referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian-penelitian 

selanjutnya yang topiknya berkaitan dengan penelitian ini 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Tingkat Pengangguran 

1. Definisi Pengangguran 

Menurut pujoalwanto (2014) pengangguran adalah sebutan bagi orang yang 

tidak bekerja sama sekali  maupun tidak sedang menari pekerjaan. Pengangguran 

umumnya di sebabkan karena jumlah angkatan kerja atau orang yang telah memasuki 

usia untuk mencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia 

sehingga mengakibatkan penyerapan angkatan kerja tidak maksimal golongan yang 

termasuk angkatan kerja adalah seseorang yang telah mencapai usia produktif yakni 

kisaran 15-64 tahun yang siap memasuki dunia kerja. 

Dalam perspektif islam menganggur merupakan bukan suatu anjuran yang 

diajarkan dalam islam. Islam menganjurkan bagi seluruh umatnya untuk bekerja keras 

dan senantiasa mencari rizki dari jalan yang telah Allah ridhoi seperti bekerja, 

becocok tanam, berdagang dan menghidupakan tanah yang mati. Ada banyak sekali 

factor-faktor yang mendorong individu manusia untuk menganggur atau menjadi 

pengangguran seperti upah atau imbal balik dari yang telah dikerjakan (bekerja). 

Ketidaksesuaian upah atau gaji akan menimbulkan rasa ketidakpuasan seseorang 

untuk tidak melakukan suatu kejahatan, islam sangat mengkhwatirkan hal itu terjadi 

karena akan menyebabkan orang0orang melakukan kegiatan yang dilarang oleh Allah 

SWT. 
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Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan 

menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih 

dari itu Allah akan memberikan balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja 

sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nahl/16:97: 

نْ ذَكَرٍ اوَْ انُْثٰى وَهوَُ مُؤْمِنٌ فلَنَحُْييِنَههٗ حَيٰوةً طيَِّبةًَۚ وَلنَجَْزِ  ينَههمُْ اجَْرَهمُْ باِحَْسَنِ مَا مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِّ

ا يعَْمَلوُْنَ كَانوُْ   

Terjemahnya: 

 ”Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam 

keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik 

dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka kerjakan”. (Kementerian Agama Republik Indonesia,2021) 

 

Allah SWT telah memberikan suatu anjuran atau penekanan kepada manusia 

melalui Al-Quran terhadap pekerjaan, amal, dan bekerja keras dan melarang manusia 

di bumi ini untuk menjadi pengangguran karena dasarnya bekerja bisa dilakukan 

dengan tangannya sendiri seperti usaha jual-beli dan sebagainya.   

Masalah yang sering kali terjadi dalam perekonomian adalah adanya 

pengannguran, mobilitas dan produktifitas masyarakat akan berkurang sehingga dapat 

menimbulkan kemiskinan dan berbagai masalah-masalah sosial lainya 

(pujoalwanto,2014). Adapun menurut Nanga (2005) seseorang yang tergolong dalam 

kategori angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang 

mencari pekerjaan serta seseorang yang tidak bekerja tetapi secara aktif mencari 

pekerjaan tidak dapat di golongkan sebagai pengangguran . jadi dapat di simpulkan 

bahwa pengangguran adalah sejumlah orag atau sejumlah masyarakat yang masuk 
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kedalam golongan usia produktif yaitu 15-64 tahun yang tidak mempunyai pekerjaan 

baik secara sementara maupun mereka yang belum mendapatkan pekerjaan sama 

sekali.  

Sebuah studi ekonomi Arthur Okun adalah terorinya hukum okun, menjelaskan 

keterkaitan diantara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Menurut Hukum 

Okun, menyatakan laju pengangguran mempunyai kaitan negative pada PDB. 

Meningkatnya pengangguran sering disertai pada tumbuh PDB condong 

pertumbuhannya melambat ataupun menurun (Astuti, I. Y.,2019). 

2. Jenis-Jenis Pengangguran 

Berdasarkan cirinya pengangguran menurut (Sukirno S, 2016) penyebabnya 

jenis-jenis pengangguran dapat dibedakan menjadi empat (Sukirno S, 2016), yaitu:  

1) Pengangguran Normal atau Friksional adalah suatu ekonomi terdapat 

pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja meka 

ekonomi itu sudah dinyatakan sebagai mencapai tenaga kerja penuh. 

Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran 

normal atau friksional. Para pencari pekerjaan bukan karena tidak memperoleh 

kerja, tetapi karena sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Dalam 

perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan 

pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja. 

Pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Ini akan mendorong para pekerja 

untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang 
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lebih tinggi gajinya. Dalam proses mencari pekerjaan yang baru, untuk sementara 

pekerja tersebut tergolong sebagai pengangguran normal.  

2) Pengangguran Siklikal adalah kenaikan permintaan agregat akan mendorong 

pengusaha menaikkan produksinya. Lebih banyak pekerja baru maka 

pengangguran berkurang, akan tetapi pada masa lain permintaan agregat menurut 

yang disebabkan oleh kemerosotan harga-harga komoditas. Kemerosotan 

permintaan agregat berakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja, 

maka pengangguran akan bertambah. Pengangguran yang wujud tersebut 

dinamakan pengangguran siklikal  

3) Pengangguran Stuktural adalah pengangguran yang timbul akibat kemerosotan 

oleh beberapa faktor produksi, diantaranya yaitu: wujudnya barang baru yang 

lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, 

biaya pengeluaran yang sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor 

produksi industri menurun karena persaingan dengan negara lain. Kemerosotan 

itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan 

sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjasi pengangguran. 

Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural.  

4) Pengangguran Teknologi adalah pengangguran yang ditimbulkan oleh adanya 

pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Pengangguran 

yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi dinamakan 

pengangguran terknologi.  
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Sukirno S(2016), sedangkan berdasarkan cirinya, pengangguran digolongkan 

menjadi 4 golongan yaitu sebagai berikut:  

1) Pengangguran terbuka, pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan 

lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai 

akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak 

dapat memperoleh pekerjaan. Sehingga mereka menganggur secara nyata dan 

sepenuh waktu, pengangguran ini disebut dengan pengangguran terbuka. 

Pengangguran terbuka dapat juga di wujudkan sebagai akibat dari kegiatan 

ekonomi yang menurun dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan 

tenaga kerja atausebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.  

2) Pengangguran Tersembunyi, pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian 

dan jasa. Di banyak negara berkembang jumlah pekerja dalam suatu ekonomi 

lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan 

kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan oleh 

perusahaan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi.  

3) Pengangguran Bermusim, pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian 

dan perikanan. Pengangguran yang ditimbulkan akibat dari faktor alam. 

Pengangguran ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.  

4) Setengah Menganggur, di negara berkembang migrasi dari desa ke kota adalah 

sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat 

memperoleh pekerjaan dengan baik. Sebagian terpaksa menjadi penganggur 

sepenuh waktu. Di samping itu ada pula setengah menganggur, tetapi tidak pula 
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bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka jauh lebih rendah dari yang normal. 

Pekerja di sini hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, pekerja-pekerja ini 

digolongkan sebagai setengah menganggur atau underemployment.  

Untuk mengatasi pengangguran didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

ekonomi, dalam hal ini ada tiga pertimbangan utama yaitu: (1) Menyediakan 

lowongan pekerjaan, (2) meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, (3) 

memperbaiki pembagian pendapatan (Sukirno S, 2016). 

3.  Dampak Dari Pengangguran 

Menurut Muhadir dalam jurnal Khodijah Ishak menyatakan bahwa 

pengangguran berdampak terhadap dua aspek ekonomi. Dampak-dampak tersebut 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Pengangguran Berdampak Terhadap Kegiatan Perekonomian 

Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu Negara pada dasarnya adalah 

meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan 

dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu Negara relative tinggi, 

hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah 

dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengangguran berdampak negative terhadap 

kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan di bawah ini: 

1.) Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat 

kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa 

menyebabkan pendapatan nasional rill (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih 
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rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena 

itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah. 

2.) Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sector 

pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan 

menyebabkan kegiatan perekonomian menurun. Jika penerimaan pajak menurun, 

dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan 

pembangunan pun akan terus menurun. 

3.) Pengangguran tidak menggalahkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran 

akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan 

terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak 

merangsang kalangan investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau 

pendirian industry baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga 

pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu. 

b. Pengangguran Berdampak Terhadap Masyarakat yang Mengalaminya 

Berikut ini merupakan dampak negative pengangguran terhadap individu yang 

mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya: 

1) Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian 

2) Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan 

3) Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik.    

B. Konsep Pertumbuhan ekonomi 

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 
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Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan 

pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatau perekonomian ditentukan 

oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukan oleh perubahan output nasional. Adanya 

perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. 

Terjadinya krisis ekonomi dalam perspektif islam tentu saja tidak terlepas dari 

praktek-praktek ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai islam, seperti perolaku 

riba (dalam makna yang luas), monopoli, korupsi, dan tindakan malapraktik lainnya. 

Bila pelaku ekonomi telah terbiasa bertindak diluar tuntunan ekonomi lillahia, maka 

tidaklah berlebihan bila krisis ekonomi yang melanda kita adalah suatu malapetaka 

yang sengaja diundang kehadirannya akibat ulah tangan manusia sendiri. Hal ini 

seperti disinyalir Allah dalam surah Q.S. Ar-rum/30:40:  

نْ يهفْعَلُ   هلَْ مِنْ شُرَكَاۤى ِكُمْ مه
ُ الهذِيْ خَلقَكَُمْ ثمُه رَزَقكَُمْ ثمُه يمُِيتْكُُمْ ثمُه يحُْييِْكُمْۗ

ءٍۗ سُبحْٰنهَٗ اَللَّٰٰ ْْ نْ شَ  مِنْ ذٰلِكُمْ مِّ

ا  ࣖ يشُْرِكُوْنَ وَتعَٰلٰى عَمه  

Terjemahnya: 

“Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, 

kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara mereka yang kamu 

sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? 

Mahasuci Dia dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan”. (Kementerian 

Agama Republik Indonesia, hal. 418. 2021) 

 

Hanya Allah semata yang menciptakan kalian (wahai manusia) kemudian 

memberi rizki kepada kalian dalam kehidupan ini, kemudian mematikan kalian saat 

ajal kalian telah habis, kemudian membangkitkan kalian dari kubur dalam keadaan 

hidup untuk menghadapi perhitungan amal dan pembalasan. Adakah diantara sekutu-

sekutu kalian yang melakukan sedikit saja dari semua itu? Mahasuci dan Mahabersih 

Allah dari kesyirikan yang mereka perbuat. 
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Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokkan 

menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan modern. 

Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan 

efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh 

para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo. 

Menurut Sukirno S. (2011:331) “pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa 

yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 

meningkat.” Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu 

perekonomian dari suatu period eke periode lainnya. Kemampuan suatu Negara untuk 

menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini 

disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan 

kualitasnya. Investasi akan bertambah barang modal dan teknologi yang digunakan 

juga makin berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat 

perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan 

mereka. 

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan 

kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-

jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu satu indikator yang amat penting dalam 

melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu Negara. 

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan 

menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena 
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pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor 

produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan 

menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh 

masyarakat (Basri, 2010), dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan 

pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. 

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa rill 

terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun 

sebelumnya. Dengan kata lain perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika 

pendapatan rill masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan rill 

masyarakat pada tahun sebelumnya. 

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

1. Teori Sollow Swan 

Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori Neo Klasik 

adalah Robert Sollow dan Trevor Swan yang berkembang sejak tahun 1950-an. 

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertambahan penyediaan 

faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal) dan tingkat 

kemajuan teknologi. Menurut teori ini sampai dimana perekonomia akan berkembang 

tergantung pada pertumbuhan penduduk, akumulasi modal dan kemajuan teknologi. 

2. Teori Harrod-Domar 

Merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara 

nasional dan masalah tenaga kerja. Teori ini berusaha menunjukkan syarat yang 
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dibutuhkan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang secara mantap (steady 

growth). Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi yaitu sebagai berikut: 

a. Perekonomian dalam pengerjaan penuh (full employment) dan barang-barang 

modal yang ada dalam masyarakat digunakan secara penuh. 

b. Perekonomian terdiri atas dua sector, yaitu rumah tangga dan sector 

perusahaan. 

c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya 

pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol. 

d. Kecenderungan untuk menabung (marginal propensity to save = MPS) 

besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal-output (capital output ratio 

= COR) dan rasio antara pertambahan modal-output (incremental apital-

output ratio = ICOR)  

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi 

tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang 

modal (gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namum demikian, untuk 

menumbuhkan perekonomian tersebut diperlukan investasi-investasi baru sebagai 

tambahan stok modal. Jika kita menganggap bahwa ada hubungan ekonomis secara 

langsung antara besarnya stok modak (K) dan output total (Y), misalnya jika Rp 3,00 

modal diperlukan untuk menghasilkan (kenaikkan) output total sebesar Rp 1,00 maka 

setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan 

kenaikan output total sesuai dengan rasio modal-output tersebut. Hubungan tersebut 

yang telah kita kenal dengan istilah rasio modal-output (COR), yaitu 3 berbanding 1. 
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3. Teori Schumpeter 

Dikemukakan pada tahun 1934 dan diterbitkan dalam bahasa inggris dengan 

judul The Theory of Economic Development. Selanjutnya Schumpeter 

menggambarkan teorinya tentang proses pembangunan dan faktor utama yang 

menentukan pembangunan dalam bukunya Business Cycle. Menurut Schumpeter, 

faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara adalah proses 

inovasi yang dilakukan oleh innovator atau wiraswasta (entrepreneur). Dia juga 

mengemukakan bahwa ada lima macam kegiatan yang dimasukkan sebagai inovasi 

yaitu sebagai berikut: 

a. Memperkenalkan produk baru. 

b. Memperkenalkan cara berproduksi baru. 

c. Adanya perubahan organisasi industry menuju efisiensi. 

d. Penemuan sumber-sumber bahab mentah baru. 

e. Pembukaan pasar-pasar baru. 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yakni faktor 

ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang tidak lain adalah faktor 

produksi merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

Turun naiknya laju pertumbuhan ekonomi merupakan konsekuensi dari perubahan 

yang terjadi didalam faktor produksi. Menurut Sukirno S.(2011:332) ada empat faktor 

produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain sebagai berikut: 

a. Sumber Daya Alam 
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Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya 

alam atau tanah. Tanah sebagaimana digunakan dalam pertumbuhan ilmu ekonomi 

mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, 

kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. 

Terseianyasumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting bagi 

pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang kekurangan sumber alam tidak akan 

membangun dengan cepat. 

b. Organisasi  

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi 

berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi 

bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktifitas. Dalam 

ekonomi modern para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil 

resiko dalam ketidakpastian. Wiraswastawan bukanlah manusia dengan kemampuan 

biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain. 

Menurut Schumpter, seorang wiraswasrawan tidak perlu seorang kapitalis. Fungsi 

utamanya adalah melakukan pembaharuan (inovasi). 

c. Akumulasi Modal 

Modal adalah persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. 

Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini sering disebut sebagai 

akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam arti ini, pembentukan modal 

merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok 

modal, output nasional, dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal 



32 
 

merupakan kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal 

diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk di daerah tersebut. Investasi 

dibidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga membuka 

kesempatan kerja. Pembentukan modal ini pula yang membawa kearah kemajuan 

teknologi yang pada akhirnya membawa kearah penghematan dalam produksi skala 

luas dan juga membawa kearah penggalian sumber alam, industrialisasi dan ekspansi 

pasar yang diperlukan bagi kemajuan ekonomi. 

d. Kemajuan Teknologi 

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses 

pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode 

produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil teknik penelitian baru. 

Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktifitas tenaga kerja, modal dan 

sector produksi. 

e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi 

Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktifitas. Keduanya 

membawa perekonomian kearah ekonomi skala besar yang selanjutnya membantu 

perkembangan industry. Perbaikan kerja menghasilkan perbaikan kemampuan 

produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari sebelumnya. 

Faktor ekonomi bersama-sama dengan faktor non ekonomi saling 

mempengaruhi kemajuan perekonomian. Oleh karena itu, faktor non ekonomi seperti 

faktor sosial, budaya, dan politik juga memiliki arti penting didalam pertumbuhan 

ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 
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ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Tingkat ketergantungan pada sector primer 

b. Peran konsumsi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi 

c. Pembangunan infrastruktur 

d. Kualitas sumber daya manusia 

e. Tabungan masyarakat 

f. Belanja pemerintah daerah    

C. Konsep Upah Minimum 

1. Pengertian Umum Upah Minimum  

Menurut pasal 1 angka 1 peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-

01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum adalah Upah Bulanan 

Terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. 

Dalam pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan bahwa 

pemerintah dalam hal ini Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan 

Pengupahan Propinsi dan atau bupati/walikota, menetapkan upah minimum 

berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi. Sedangkan ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan 

pengupahan, kebutuhan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, 

kebutuhan hidup layak dan perlindungan pengupahan, penetapan upah minimum dan 

pengenaan denda terhadap pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena 
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kesenjangan atau kelalaian diatur dengan peraturan pemerintah (Hardijan Rusli, 

2011:91). 

Upah minimum diarahkan kepada pencapaian KHL (Kebutuhan Hidup Layak) 

yaitu setiap penetapan upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapain 

perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarnya 

ditetapkan Menaker (Menteri Tenaga Kerja). Pencapaian KHL perlu dilakuan secara 

bertahap karena kebutuhan hidup minimum yang sangat ditentukan oleh kemampuan 

dunia usaha. (Hardijan Rusli, 2011:91). 

Upah minimum dapat terdiri atas: 

a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota. 

b. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota. (Hardijan 

Rusli, 2011:92). 

Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk 

meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 31 undang-undang 

nomor 13 tahun 2003 disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu 

pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik 

didalam maupun diluar hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung 

dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. 

Upah yang diterima pekerja/buruh sangatlah berarti bagi kelangsungan hidup 

mereka dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, karena dengan penerimaan upah 

seorang dapat mewujudkan impian cita-citanya dan sekaligus juga dalam rangka 
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meningkatkan taraf hidup yang layak bagi kemanusiaan. Kemampuan dan keahlian 

yang dimiliki seseorang sangatlah mempengaruhi upah. 

Berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 1 angka 30 upah 

adalah hak pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-udangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau 

akan dilakukan. 

Upah dapat didasarkan pada perjanjian kerja, sepanjang ketentuan upah 

didalam perjanjian kerja tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan. 

jika ternyata ketentuan upah didalam perjanjian kerja bertentangan dengan 

perundang-undangan , maka yang berlaku adalah ketentuan upah didalam peraturan 

perundang-undangan. 

Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha 

beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk 

kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional, dan tidak boleh rendah dari 

upah minimum regional daerah yang bersangkutan. 

Keharusan pemberian upah kepada pekerja juga telah difirmankan oleh Allah 

swt sebagaimana tertera dalam Q.S. An-Nahl/16: 97: 

نْ ذَكَرٍ اوَْ انُْثٰى وَهوَُ مُؤْمِنٌ فلَنَحُْييِنَههٗ حَ  يٰوةً طيَِّبةًَۚ وَلنَجَْزِينَههمُْ اجَْرَهمُْ باِحَْسَنِ مَا مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِّ

 كَانوُْا يعَْمَلوُْنَ 

Terjemahnya: 



36 
 

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam 

keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik 

dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka kerjakan.” (Kementerian Agama Republik Indonesia, hal. 262. 2021) 

 

Dalam Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab mendefinisikan balasan dalam ayat 

tersebut artinya imbalan untuk amalan saleh baik di dunia maupun di akhirat. 

Kemudian Zamakhsari dan Syekh Muhammad Abduh mengartikan amal saleh 

tersebut dapat mencakup pekerjaan oleh seseorang di suatu lembaga (perusahaan) 

asalkan produk-produk yang dihasilkan bukanlah sesuatu yang haram. Oleh karena 

itu, seseorang yang bekerja memang akan diberikan dua jenis balasan, yaitu di dunia 

berupa upah dan di akhirat berupa pahala (Caniago, 2018: 40). 

Didasari pada uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa upah minimum 

merupakan imbalan dari perusahaan kepada setiap tenaga kerja sebagai hasil dari 

pekerjaannya, yang nilai minimalnya telah diatur dalam peraturan pemerintah di 

setiap daerah, dan telah disesuaikan dengan pemerintah kebutuhan hidup layak 

pekerja.  

Penetapan upah minimum perlu mempertimbangkan beberapa hal secara 

kompre\hensif. Dasar pertimbangan menurut pasal 6 peraturan Menteri Tenaga Kerja 

Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 sebagai berikut: 

(1) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota 

(UMK) dengan mempertimbangkan: 

a. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) 

b. Indeks Harga Konsumen (IHK) 



37 
 

c. Kemampuan, Perkembangan, dan Kelangsungan Perusahaan; 

d. Upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah; 

e. Kondisi pasar kerja; 

f. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita. 

(2) Untuk penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum 

Sektoral Kabupaten/kota (UMSK), di samping mempertimbangkan butir 1 di atas 

juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan secara sektoral. (Abdul 

Khakim,2006:42-43). 

Terhadap perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketetapan Upah 

Minimum, keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor. KEP-22/MEN/2000 juga mengaturnya di dalam pasal 19 ayat (2) yang 

menentukan “permohonan pengangguhan pelaksanaan Upah Minimum diajukan 

kepada Gubernur melalui kepala kantor wilayah Departemen Tenaga 

Kerja/Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di 

provinsi. 

Permohonan penangguhan pelaksanaa Upah Minimum dimaksud di atas 

tidaklah serta merta dapat disetujui oleh Gubernur. Didalam pasal 20 ayat (2) 

keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 

KEP-226/MEN/2000 dinyatakan bahwa “Berdasarkan permohonan penangguhan 

pelaksanaan Upah Minimum, Gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk 

memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan atas 

biaya perusahaan yang memohon penangguhan.” Selanjutnya Gubernur 
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menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan Upah 

Minimum berdasarkan audit dari Akuntan Publik. Apabila permohonan 

penangguhan pelaksanaan Upah Minimum disetujui oleh Gubernur, maka 

persetujuan tersebut berlaku untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Atau dengan 

kata lain, bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat 

melakukan penangguhan yang tata caranya diatur dengan keputusan Menaker. 

Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu 

dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan 

upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Bila penangguhan 

tersebut berakhir, maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah 

minimum yang berlaku pada saat itu, tetapi tidak wajib membayar pemenuhan 

ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan. 

2. Komponen Upah 

Hal-hal yang termasuk ke dalam komponen upah ialah: 

a. Upah pokok 

Upah pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja 

menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan 

perjanjian. 

b. Tunjangan tetap 

Tunjangan tetap adalah pembayaran yang secara langsung maupun tidak 

langsung berkaitan dengan pekerja dan diberikan secara tidak tetap bagi pekerja dan 

keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok. 
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Sedangkan yang tidak termasuk komponen upah adalah: 

(a) fasilitas, yaitu kenikmatan dalam bentuk nyata karena hal-hal yang bersifat 

khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. 

(b) Bonus, yaitu pembayaran yang diterima pekerja atas hasil keuntungan 

perusahaan atau karena pekerja berprestasi melebihi target produksi yang 

normal atau karena peningkatan produksi. 

(c) Tunjangan hari raya dan pembagian keuntungan lainnya. 

3. Jenis-jenis Upah  

G.Kartasapoetra dalam bukunya menyebutkan, bahwa jenis-jenis upah ialah: 

A. Upah Normal 

Yang dimaksudkan dengan upah normal adalah sejumlah uang yang 

dibayarkan kepada pekerja yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan 

jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 

perjanjian kerja di bidang industry atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi 

kerja, dimana ke dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain 

diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang (money wages), 

sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya. 

B. Upah Nyata (real wages) 

Upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang 

berhak. Upah nyata ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak 

bergantung dari: 

1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima. 
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2) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. 

Adakalanya upah itu diterima dalam wujud uang atau fasilitas atau in natura, 

maka upah nyata yang diterima yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas 

dan barang in natura tersebut. 

C. Upah Hidup 

Dalam hal ini upah yang diterima seorang pekerja itu relative cukup untuk 

membiayai keperluan hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya 

saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, 

misalnya pendidikan, bagi bahan pangan yang memiliki nilai gizi yang lebih baik, 

iuran asuransi jiwa dan beberapa lainnya lagi. 

4. Upah Minimum 

Pendapatan yang dihasilkan para buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan 

dalam hubungan ketenagakerjaan. Seorang pekerja adalah manusia dan dilihat dari 

segi kemanusiaan sewajarnyalah pekerja mendapatkan penghargaan dan perlindungan 

yang layak. 

5. Upah wajar 

Upah yang secara relative dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para 

pekerjanya sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan pekerja kepada 

pengusaha atau perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka. 

a. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Upah 

Menurut Moekijat terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam 

penentuan tingkat upah, yang antara lain: 
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a) Gaji atau upah yang diberikan oleh pihak swasta 

Upah akan cenderung naik jika salah satu pihak, terutama swasta, menaikkan 

tingkat upahnya sehingga akan diikuti oleh kenaikan upah pegawai negeri. 

b) Kondisi Keuangan Negara 

Kenaikan tingkat upah akan sulit dilakukan jika kondisi Negara dalam 

keadaan yang tidak menentu atau tidak stabil. 

c) Biaya hidup 

Biaya hidup dalam suatu Negara juga akan berpengaruh terhadap tinggi 

rendahnya tingkat upah. 

d) Peraturan Pemerintah 

Terdapat adanya peraturan pemerintah yang dapat membatasi tingkat upah. 

e) Kekayaan Negara 

Negara yang kaya dalam perekonomiannya maka akan dapat memberikan 

tingkat upah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Negara lain. 

f) Produktivitas pegawai 

Tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi, maka sebaiknya diberikan 

imbalan berupa tingkat upah yang memadai dengan produktivitasnya. 

g) Persediaan tenaga kerja 

Tingkat upah yang ditawarkan akan naik jika persediaan tenaga kerja dalam 

pasar kerja sedikit. 

h) Kondisi kerja 
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Tenaga kerja yang bekerja dengan kondisi kerja yang berat dan sulit tentu 

tingkat upah yang diberikan akan tinggi jika dibandingkan dengan tenaga kerja yang 

bekerja dengan kondisi yang nyaman. 

i) Jam kerja 

Besaran jumlah jam kerja akan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat 

upah, jika jam kerja lebih lama dari yang ditentukan maka upah yang diberikan akan 

lebih tinggi. 

j) Perbedaan geografis 

  Perbedaan letak geografis suatu Negara akan berpengaruh terhadap tingkat 

upah yang diberikan. 

k) Inflasi 

Pada saat suatu Negara mengalami kondisi inflasi maka tingkat upah akan 

turun, sehingga perlu kebijaksanaan untuk meningkatkan tingkat upah. 

l) Pendapatan Nasional 

Jika pendapatan nasional suatu Negara meningkat maka sebaiknya tingkat 

upah harus dinaikkan juga. 

m) Harga pasar 

Apabila harga pasar mengalami kenaikkan tetapi tidak diikuti oleh kenaikkan 

upah tenaga kerja maka upah rill akan mengalami penurunan sehingga perlu untuk 

dinaikkan. 

n)  Nilai sosial dan etika 
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Suatu Negara diberikan tanggung jawab untuk dapat memberikan 

kesejahteraan bagi masyarakat umum dan memelihara kondisi masyarakat sesuai 

dengan yang diinginkam. 

Sedangkan menurut Mohammad Agus, faktor-faktor yang mempengaruhi 

penentuan tingkat upah adalah: 

a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja 

Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi, sedangkan jumlah tenaga 

kerja yang tersedia langka, cenderung memiliki upah yang tinggi. Adapun untuk 

pekerjaan yang memiliki tingkat penawaran yang tinggi serta tidak membutuhkan 

tingkat keterampilan yang tinggi, pekerjaan seperti ini cenderung memiliki standar 

upah yang rendah. 

b. Organisasi buruh  

Keberadaan organisasi serikat pekerja yang saat ini semakin banyak 

dikalangan pekerja menjadikan kedudukan pekerja semakin kuat, hal ini semakin 

membuat posisi tawar para pekerja semakin tinggi. 

c. Kemampuan perusahaan untuk membayar 

Bagi perusahaan gaji merupakan komponen biaya produksi, apabila terjadi 

kenaikkan biaya produksi maka akan mengakibatkan kerugian sehingga perusahaan 

tidak akan mampu memenuhi fasilitas perusahaan. 

d. Produktivitas karyawan 

Semakin tinggi prestasi yang diberikan oleh karyawan dalam kinerjanya maka 

akan semakin besar upah yang diterima. 
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e. Biaya hidup 

Jika hidup dikota besar tentu biaya hidup akan seamakin tinggi, biaya hidup 

merupakan “batas penerimaan upah” bagi karyawan. 

f. Pemerintah 

Pemerintah, melalui peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakannya, 

mempunyai kewenangan dalam menentukan besar kecilnya gaji, seperti menetapkan 

upah minimum yang harus diberikan oleh perusahaan atau pembeli kerja. 

g. Konsistensi internal dan eksternal 

Struktur gaji atau upah yang baik dapat memenuhi syarat konsistensi internal 

dan eksternal. Yang dimaksud dengan konsistensi internal adalah system pengupahan 

didasarkan pada prinsip keadilan di lingkungan perusahaan sendiri, sedangkan yang 

dimaksud dengan konsistensi eksternal adalah system pengupahan berdasarkan pada 

keadilan dibanding dengan keadaan perusahaan lain yang sejenis. 

D. Konsep Indeks Pembangunan Manusia   

1. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks pembangunan manusia (IPM) biasa digunakan untuk 

mengklasifikasikan apakah sebuah Negara adalah maju, Negara berkembang atau 

Negara terbelakang dan juga untuk mengukur  dari kebijaksanaan ekonomi terhadap 

kualitas hidup. Menurut Amartya Sen, “kelaparan terjadi bukan karena kekurangan 

bahan pangan namun karena tidak meratanya pembangunan pemerataan distribusi 

makanan”. Hal ini dikarenakan adanya system yang sosial yang tidak adil. Penyebab 

kelaparan lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial seperti 
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menurunnya upah pekerja, pengangguran, naiknya harga pangan dan lemahnya 

mekanisme distribusi. 

Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar 

dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar manusia. 

Pembangunan Manusia merupakan komponen pembangunan melalui pemberdayaan 

penduduk yang menitikberatkan pada peningkatan dasar manusia. Pembangunan yang 

di hitung menggunakan ukuran besar kecilnya pendidikan,kesehatan dan daya beli. 

Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari 

pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses untuk melakukan perubahan 

kearah yang lebih baik (Nur Baeti, 2013). 

Dalam islam, faktor manusialah yang lebih berperan dalam sebuah 

pembangunan. Manusia yang berperilaku dengan akhlak islam, manusia yang bebas 

dari merdeka, manusia dengan tauhid yang bersih, semua hal ini dapat dicapai tentu 

saja melalui tarbiyah insaniyah itu sendiri, pendidikan yang menyeluruh dan bukan 

sebagian saja. QS. Az-Zumar/39:09 : 

ۗ قلُْ  خِرَةَ وَيرَْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّه  قاَۤى ِمًا يهحْذَرُ الَْٰ يْلِ سَاجِدًا وه
نْ هوَُ قاَنِتٌ اٰناَۤءَ اله هلَْ يسَْتوَِى الهذِيْنَ  امَه

رُ اوُلوُا الَْلَْباَبِ  ࣖيعَْلمَُوْنَ وَالهذِيْنَ لََ يعَْلمَُوْنَ ۗ انِهمَا يتَذََكه  

Terjemahnya: 

 “(Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang 

beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada (azab) 

akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, “Apakah sama orang-

orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? ”Sebenarnya 

hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran”. (Kementerian 

Agama Republik Indonesia, hal. 442. 2021) 
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Termasuk dalam hal ini adalah pembangunan manusia itu sendiri. 

Pembangunan yang berdasarkan konsep rabbani. Konsep yang tidak hanya terpaku 

kepada pembangunan aspek keduniaan dan materi saja, tetapi juga aspek akhirat. 

Konsep yang mengajak kepada keadilan dan keseimbangan antara kepentingan 

individu tanpa melakukan kepentingan antara kepentingan bersama. Konsep yang 

menolak terus pembangunan yang hanya mengkayakan sebagian golongan keil dan 

kemiskinan golongan lainnya, yang menghadirkan rasa tanggung jawab. 

Keseimbangan dan kesalarasan antara ruh dan jasad, antara ilmu dan akhlak akan 

melahirkan keberkahan yang dijanjikan Allah SWT.  

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari seberapa besar 

permasalahan yang dapat di atasi terlebih lagi permasalahan yang palig mendasar. 

Permasalahan yang ada di antaranya berupa masalah kemiskinan, pengangguran, 

pendidikan yang tidak menyeluruh dan masalah keberhasilan pembagunan manusia 

dari aspek ekonomi lainnya. Tercapainya tujuan pembangunan yang tercermin pada 

indeks pembangunan manusia sangat tergantung pemerintah sebagai penyedia sarana 

penunjang ( Marisca dan Hariadi, 2016 ). Dalam proses mencapai tujuan 

pembangunan, ada empat komponen yang harus diperhatikan dalam pembangunan 

manusia ( UNDP, 1995 ). Empat komponen tersebut dijelaskan sebagai berikut:  

1. Produktivitas  

Manusia harus berupaya meningkatkan produktivitas serta berpartisipasi 

secara penuh dalam menghasilkan pendapatan  dan memenuhi kebutuhan hidup. 
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Maka dari itu pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai bagian dari 

pembangunan manusia.  

2. Pemerataan 

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama yang mengakses sumber daya 

ekonomi dan sosial politik. Segala hambatan yang dapat mencegah untuk 

memperoleh akses tersebut harus dihilangkan, karena semua orang harus dapat 

peluang berpartisipasi dalam mengambil manfaat yang ada dalam rangka 

meningkatkan kualitas hidup. 

3. Kesinambungan  

Akses terhadap kesempatan atau peluang yang tersedia harus dipastikan tidak 

hanya dinikmati oleh generasi mendatang. Segala sumber daya  harus senantiasa 

dapat diperbarui. 

4. Pemberdayaan  

Semua orang diharapkan dapat berpartisipasi secara penuh dalam menentukan 

arah kehidupan mereka. Sama halnya dalam memanfaatkan proses pembangunan 

maka harus berpartisipasi dalam mengambil keputusan. 

Konsep pembangunan manusia sebenarnya tidak berhenti pada keempat 

komponen diatas. Terdapat beberapa konsep pembangunan sumber daya yang dalam 

konteks makro merupakan keseluruhan dari proses aktivitas peningkatan kemampuan 

manusia yang didalamnya mencakup berbagai aktivitas, yaitu: pengembangan 

pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan gizi, kesempatan kerja, lingkungan hidup 



48 
 

yang sehat, pengembangan ditempat kerja, serta kehidupan politik yang bebas 

(UNDP, 2001 dalam Sulaiman, 2012). 

Pertumbuhan dan pembangunan sumber daya manusia harus selalu 

diupayakan oleh pemerintah guna mempersiapkan generasi yang mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana permasalahan yang paling 

mendasar dalam pembangunan ini berada dalam peningkatan kemampuan dasar 

masyarakat baik secara fisik maupun non fisik (mental dan spiritual).  

Dalam hal ini pembangunan manusia menitikberatkan peningkatan kualitas 

hidup yang dilihat dari tiga aspek, yaitu: aspek kesehatan, yang diukur berdasarkan 

besar kecilnya angka harapan hidup saat lahir, aspek pendidikam yang diukur 

berdasarkan harapan lama sekolahdan rata-rata lama sekolah, dan aspek daya beli 

yang diukur berdasarkan nilai pengeluaran per kapita.  

Berdasarkan kecenderungan yang lebih besar terhadap kebutuhan dasar dari 

konsep pembangunan sumber daya manusia, maka perlu penanganan yang intensif 

oleh pemerintah dalam pengelolaannya. Dilihat dari keterkaitan ketiga aspek tersebut 

terhadap aspek lainnya, menunjukkan bahwa taraf baik dalam penanganan ketiga 

aspek tersebut, secara signifikan memberikan taraf baik terhadap pembangunan 

ekonomi maupun sosial politik. Artinya, dengan memfokuskan pembangunan sumber 

daya manusia dalam aspek kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli 

masyarakat, mampu memberikan dapak positif terhadap aspek lainnya. 

Peranan pembentukan modal manusia sering dikaitkan dengan investasi 

membnagun bangsa. Proses menyiapkan sumber daya yang berkualitas, mempunyai 
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keahlian, produktif dan inovatif sangat penting bagi suatu Negara dalam 

meningkatkan ketahanan nasional. Ketahanan tersebut dilihat dari seberapa besar 

keberhasilan pembangunan dalam pemerintahan, perekonomian hingga ilmu 

pengetahuan dan teknologi.   

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan 

pembangunan manusia sebagai “a process of enlarging people’s choice” yang berarti 

suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Pilihan yang 

terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan 

untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup 

secara layak. 

Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus dari pembangunan suatu Negara 

ialah manusia, karena manusia merupakan asset Negara yang sangat berharga. 

Definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi 

pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusa, pembangunan 

seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi 

pertumbuhan ekonominya.  

Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan yang tercantum dalam undang-

undang dasar 1945 yaitu “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa” secara tidak langsung juga mengandung makna pemberdayaan 

manusia.   

2. Mengukur Pembangunan Manusia 
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Dalam system pengukuran dan monitoring pembangunan manusia, idealnya 

mencakup banyak variable untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. 

Namun, terlalu banyak indikator akan memberikan gambaran yang membingungkan. 

Isu ini menjadi perhatian penting dalam pengukuran pembangunan manusia. 

Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenal oleh UNDP pada 

tahun 1990. UNDP memperkenalkan sebuah gagasan baru dalam pengukuran 

pembangunan manusia yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Sejak saat itu, IPM dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human 

Development Report (HRD). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat 

mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan 

dan sebagainya. 

Menurut UNDP, IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis 

sejumlah komponen dasar kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga 

dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup: 

1. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life) 

2. Pengetahuan (knowledge) dan 

3. Standar hidup layak (decent standard of living). 

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas karena terkait 

banyak faktor. Pada laporan pertamanya, UNDP mengukur dimensi kesehatan dengan 

menggunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi 

pengetahuan digunakan angka melek huruf. Adapun untuk mengukur dimensi standar 

hidup layak digunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. 
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Untuk melihat capaian IPM antarwilayah dapat dilihat melalui 

pengelompokkan IPM dalam beberapa kategori, yaitu: 

1. IPM < 60   : IPM rendah 

2. 60 < IPM < 70  : IPM sedang 

3. 70 < IPM < 80  : IPM tinggi 

4. IPM < 80   : IPM sangat tinggi 

3. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator penting 

dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain sebagai 

berikut: 

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya 

membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). 

2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu 

wilayah/Negara. 

3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data stategis karena selain sebagai ukuran 

kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentu 

Dana Alokasi Umum (DAU).  

4. Komponen Pembangunan Manusia 

Laporan pembangunan sumber daya manusia yang telah dipublikasikan oleh 

UNDP (United Nations Development Programme)  dalam bentuk ukuran kuantitatif 

yang biasa disebut HDI (Human Development Indeks). HDI digunakan sebagai tolak 

ukur pembangunan sumber daya manusia yang dirumuskan secara konstan, dianggap 
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tidak akan pernah memberikan gambaran pembangunan secara menyeluruh. Adapun 

indikator yang digunakan untuk mengukur ukuran HDI adalah sebagai berikut 

(UNDP, Human Development Report, 1993). 

a. Indeks Harapan Hidup (longevity) 

Indeks harapan hidup atau disebut juga lamanya hidup diartikan bahwa 

bertahan lebih lama dapat diukur dengan indeks harapan hidup saat lahir (life 

expectancy of birth) dan angka kematian bayi per seribu penduduk (infant mortality 

tare). Dengan menyertakan informasi tentang angka kelahiran dan kematian per 

tahunnya, dimana variable tersebut diharapkan mampu mempresentasikan rata-rata 

lama hidup beserta hidup sehat masyarakat. Dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan 

informasi orang yang meninggal pada periode waktu tertentu, maka digunakan 

metode tidak langsung untuk perhitungan secara tidak langsung dilakukan 

berdasarkan dua data dasar yaitu rata-rata anak yang masih hidup dari wanita yang 

pernah kawin. Untuk mendapatkan indeks harapan hidup dengan menetapkan standar 

angka harapan baru berdasarkan nilai maksimum dan minimumnya. 

b. Indeks Pendidikan  

Untuk menghitung indeks pendidikan (IP) dalam perhitungan IPM, mencakup 

dua parameter yaitu angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). 

Populasi yang digunakan adalah penduduk berusia 15 tahun keatas yang bisa 

membaca dan menulis dalam huruf latin atau huruf lainnya. Perlunya batasan tersebut 

agar angkanya dapat mencerminkan kondisi sebenarnnya mengingat penduduk yang 
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dibawah 15 tahun masih dalam proses sekolah akan sekolah sehingga belum pantas 

untuk rata-rata lama sekolahnya.  

Menurut Todaro (Todaro M. P., 1999) pembangunan manusia terdapat tiga 

nilai inti pembangunan universal yang dijadikan tujuan utama yaitu: 

a. Kecukupan, maksudnya adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan dasar masyarakat pada umumnya seperti sandang, pangan dan 

papan, kesehatan dan keamanan. Apabila salah satu kebutuhan tersebut belum 

terpenuhi maka akan menyebabkan keterbelakangan absolut. 

b. Jati diri, yaitu apabila masyarakat mamou menjadi manusia seutuhnya. 

Maksudnya adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, mampu 

menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau 

mengejar sesuatu, dan seterusnya. 

c. Kebebasan dari sikap menghamba, yaitu merupakan kemampuan untuk 

memilih sebagaimana yang terantum dalam pembangunan manusia adalah 

kemerdekaan manusia. Kemerekaan dan kebebasan disini diartikan sebagai 

kemampuan untuk berdiri tegak dan mandiri sehingga tidak diperbudak oleh 

pengejaran perspektif-perspektif materil dalam kehidupan. Kebebasan disini  

juga diartikan sebagai kebebasan terhadap ajaran-ajaran yang dogmatis. 

E. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran 

Secara teori setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi 

Indonesia diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi 
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jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diukur melalui 

peningkatan atau penurunan GDP yang dihasilkan suatu Negara, karena indikator 

yang berhubungan dengan jumlah pengangguran adalah GDP. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang 

berbeda, hubungan pertumbuhan Ekonomi dan jumlah pengangguran bersifat positif 

dan negative. Pertumbuhan ekonomi melalui GDP yang bersifat positif dikarenakan 

pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi, sehingga 

pengangguran tetap meningkat seiring dengan dengan pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini berorientasi pada padat modal, di mana 

kegiatan produksi untuk memacu output dan menghasilkan pendapatan yang 

meningkat lebih dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat 

karya.  

Penelitian lain yang menyatakan hubungan negatif antara pertumbuhan 

ekonomi dan jumlah pengangguran berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang 

meningkat di Indonesia memberikan peluang kerja baru ataupun memberikan 

kesempatan kerja dan berorientasi pada padat karya, sehingga pertumbuhan ekonomi 

mengurangi jumlah pengangguran. 

2. Hubungan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran 

Hubungan besaran upah yang berpengaruh terhadap jumlah pengangguran 

dijelaskan oleh Kaufman dan Hotkiss (1999). Tenaga kerja yang menetapkan tingkat 

upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, seseorang akan menolak mendapatkan 

upah tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan 
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pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah 

pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika 

upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan mengurangi 

efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan 

tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan 

pengangguran. 

Menurut Samuelson peningkatan upah menimbulkan dua efek yang 

bertentangan atas penawaran tenaga kerja. Pertama, efek subsitusi yang mendorong 

tiap pekerja lebih lama, karena upah yang diterimanya dari tiap jam kerja lebih tinggi. 

Kedua, efek pendapatan mempengaruhi segi sebaliknya, yaitu tingginya upah 

menyebabkan pekerja ingin menikmati lebih banyak rekreasi bersamaan dengan lebih 

banyaknya komoditi yang dibeli. Pada suatu tingkat upah tertentu, kurva penawaran 

tenaga kerja akan berlekuk kebelakang  (backward bending curve). 

3. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat 

Pengangguran 

Teori pertumbuhan baru menjelaskan bahwa peningkatan pembangunan 

manusia melalui pembangunan modal manusia (human capital) yang tercermin dalam 

tingkat peningkat pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas 

manusia sehingga akan meningkatkan permintaan tenaga kerja dan penurunan pada 

tingkat pengangguran. Menurut Teori Keynes bahwa melalui peningkatan daya beli 

masyarakat yang menunjukkan peningkatan dalam permintaan agregat dapat 

mempengaruhi kesempatan kerja. Apabila permintaan agregat rendah maka 
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perusahaan akan menurunkan jumlah produksinya dan tidak dapat menyerap 

kelebihan tenaga kerja sehingga permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak pernah 

seimbang dan pengangguran sering terjadi. Menurut Hukum Okun (Okun’s Law) 

bahwa melalui peningkatan produktivitas yang disebabkan oleh meningkatnya indeks 

pembangunan manusia akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang meningkat. 

Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan 

kesempatan kerja dan peningkatan permintaan tenaga kerja sehingga banyak 

masyarakat yang dapat terserap di pasar tenaga kerja yang pada akhirnya dapat 

mengurangi tingkat pengangguran. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian yang terdahulu yang relavan dengan penelitian ini 

antara lain sebgai berikut: 

Tabel 2.1 

Daftar Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti/Tahun Judul Penelitian Hasil 

1. Muhammad 

Nurcholis(2014) 

Analisis Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi, 

Upah Minimum Dan 

Indeks Pembangunan 

Manusia Terhadap 

Tingkat Pengangguran Di 

Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2008-2014 

Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan hasil penelitian, 

maka kesimpulannya yakni 

menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi, upah 

minimum dan indeks 

pembangunan manusia 

berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat 

pengangguran. 

2. Rully Sutansyah 

Efendy(2019) 

Pengaruh Upah 

Minimum Terhadap 

Inflasi, pertumbuhan ekonomi, 

dan upah minimum pekerja 
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Pengurangan Tingkat 

Pengangguran Terbuka 

Di Indonesia 

memiliki pengaruh terhadap 

ringkat pengangguran terbuka. 

Hasil regresi linear berganda 

menunjukkan upah minimum 

sebagai variable yang sangat 

besar pengaruhnya terhadap 

penurunan tingkat 

pengangguran. Inflasi positif 

mempengaruhi tingkat 

pengangguran terbuka. 

Sedangkan pertumbuhan 

ekonomi tidak mempengaruhi 

tingkat pengangguran terbuka.  

3. Isti Qomariyah 

(2011) 

Pengaruh Tingkat Inflasi 

Dan Pertumbuhan 

Ekonomi Terhadap 

Tingkat Pengangguran Di 

Jawa Timur 

Berdasarkan analisis dan 

pembahasan data dapat diambil 

kesimpulan bahwa (1) tidak 

ada pengaruh tingkat inflasi 

terhadap tingkat pengangguran 

di jawa timur pada tahun 2001-

2011. (2) ada pengaruh 

pertumbuhan ekonomi 

terhadap tingkat pengangguran 

di jawa timur pada tahun 2001-

2011. (3) ada pengaruh secara 

bersama-sama tingkat inflasi 

dan pertumbuhan ekonomi 

terhadap tingkat pengangguran 

di jawa timur tahun 2001-

2011. 

4. Dwi Mahroji dkk 

(2019) 

Pengaruh Indeks 

Pembangunan Manusia 

Terhadap Tingkat 

Pengangguran Di 

Provinsi Banten 

Berdasarkan hasil dan 

pembahasan pada penelitian ini 

yaitu: 

1.variabel IPM berpengaruh 

negative dan signifikan 

terhadap tingkat pengangguran 

di provinsi banten. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin 

besar nilai indeks 

pembangunan manusia maka 

semakin kecil tingkat 

pengangguran. 

2.variabel investasi 

berpengaruh negartif dan 
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signifikan terhadap tingkat 

pengangguran di provinsi 

banten. Hal ini berarti bahwa 

semakin besar nilai investasi 

maka semakin kecil tingkat 

pengangguran. 

3.variabel UKM berpengaruh 

signifikan dengan arah 

negative terhadap tingkat 

pengangguran di provinsi 

banten. Hal ini berarti bahwa 

semakin tinggi upah minimum 

kabupaten/kota maka semakin 

kecil tingkat pengangguran. 

4.variabel IPM, investasi dan 

UMK secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat pengangguran 

di provinsi banten .  

 

G. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah 

minimum, dan indeks pembangunan manusia dapat mempengaruhi besarnya tingkat 

pengangguran di Sulawesi Selatan. Pada saat perubahan yang terjadi dari 

pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan indeks pembangunan manusia akan 

mengakibatkan perubahan pada tingkat pengangguran di Sulawesi Selatan. Dengan 

demikian, kerangka pikir penelitian pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, 

dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Sulawesi Selatan 

yang digambarkan sebagai berikut: 
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H. Hipotesis  

Hipotesis adalah dugaan sementara yang dianggap besar kemungkinannya 

unutk menjadi jawaban yang benar. Dari sisi lain dapat pula ikatakan bahwa 

hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara atas pertanyaan atau 

masalah yang diajukan dalam penelitian. 

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

pengangguran. 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(X1) 

Upah Minimum 

(X2) 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia (X3) 

Pengangguran 

(Y) 
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2. Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingakat 

pengangguran. 

3. Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

tingkat pengangguran. 

4. Pertumbuhan ekonomi,upah minimu dan indeks pembangunan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dari segi pendekatan di bagi menjadi dua, yaitu pendekatan 

kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini yang di gunakan adalah 

jenis penelitian kuantitatif, dimana pendekatan kuantitatif pada dasarnya menekankan 

analisis pada data-data numeric (angka) yang diolah dengan menggunakan metode 

statistika. Metode ini juga harus menggunakan alat bantu berupa software statistik 

untuk mengolah data tersebut. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikan 

perbedaan kelompok atau signifikan hubungan antar variabel. Pendekatan ini 

berangkat dari data lalu diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan 

keputusan. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di provinsi Sulawesi selatan secara 

keseluruhan. Data pengangguran melalui badan pusat statistic Sulawesi selatan. 

B. Jenis Penelitian dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Yaitu metode 

penelitian apabila data yang dikumpul berupa data kuantitatif atau jenis data lain yang 

dikuantitatifkan dan diolah dengan menggunakan teknik statistik. Data kuantitatif 

menggunakan dara runtut waktu (time series) yang berupa data runtut waktu pada 
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suatu variabel tertentu dan dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan alat bantu 

kuantitatif berupa software dalam komputer untuk mengolah data tersebut.   

C. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan sumber data 

penelitian yang didapatkan seara tidak langsung melainkan dari perantara. Dan 

sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik 

(BPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, dan data yang diambil 

dalam penelitian ini seperti ata yang berkaitan dengan variabel penelitian seperti data 

Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan 

Pengangguran di Sulawesi Selatan. 

D. Metode Pengumpulan data 

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan 

data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak aka nada riset. 

Data yang akan dicapai dalam riset haruslah data yang benar, karena data yang salah 

akan menghasilkan informasi yang salah (Umar Husain, 2014:49). Oleh karena itu 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui metode, 

yaitu: 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan 

mempelajari literature refensi baik jurnal, symposium, buku dan sumber lainnya yang 

sesuai atau relevan dengan permasalahan yang dikaji dan berguna untuk penyusunan 

teori penelitian. 
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2. Studi Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda dan sebagainya. Dengan motode dokumentasi yang diamati bukan benda 

hidup tetapi benda mati. Maka dapat di simpulkan bahwa dokumentasi merupakan 

pencarian informasi yang peroleh melalui data-data yang sudah ada sebelumnya dan 

biasanya berbentuk tulisan. 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam analisis ini, digunakan metode teknik analisis komparatif dan kuantitatif, 

yaitu dugaan membandingkan permasalahan dan menganalisis data dan hal-hal yang 

berhubungan dengan variabel. Data dalam penelitian berbentuk angka-angka atau 

serta menganalisis masalah yang sedang diteliti berdasarkan data yang diperoleh.   

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistic yang harus dipenuhi pada 

analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik terbagi menjadi empat yaitu: 

a. Uji Normalitas Data 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data penelitian 

yang diperoleh berdistribusi normal atau mendekati normal, karena data yang baik 

adalah data yang menyerupai distribusi normal. Uji distribusi normal merupakan 

syarat untuk semua uji statistic. Uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

salah satunya adalah uji Kolmogorov Smirnov uji normalitas dilakukan dengan uji 

nilai Kolmogorov Smirnov dapat menggunakan program analisis eviews Statistik 22. 
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Apabila nialai probabilitas > 0,05 maka data dinayatakan berdistribusi normal, 

sebaliknya jika nilai probabilitas < 0,05 maka data yang dinyatakan berdistribusi tidak 

normal (Sudarmanto, 2005). 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis 

kausalitas (regresi). Multikolinearitas juga digunakan dalam analisis klaster. 

Multikolinearitas dapat dideteksi dengan menhitung keofosien kolerasi ganda dan 

membandingkannya dengan koefisien kolerasi antara variabel bebas. Uji 

multikolinearitas digunakan untuk mengetahui kesalahan standar estimasi akan 

cenderung meningkatkan dengan bertambahnya variable ekogen yang masuk pada 

model. Sehingga signikansi yang digunakan akan menolak hipotesis nol akan semakin 

besar. Akibatnya model regresi yang diperoleh tidak sahih (valid) untuk menaksir 

variabel endogen. 

Menguji adanya kasus multikolinearitas adalah dengan patokan nilai VIF 

(variance inflation factor) dan koefisien kolerasi antarvariabel bebas. Karim dan Hadi 

(2007) berpendapat bahwa untuk melihat adanya kasus multikolineritas adalah 

dengan melihat VIF, apabila nilai VIF suatu model kurang dari 10, maka model 

tersebut dinyatakan bebas dari kasus multikolinearitas (Imam Gunawan, 2017:207). 

c. Uji Heteroskedastistas 

Uji heteroskedastistas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variane dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 

yang lain (Iman Gunawan, 2012). Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat 
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dilakukan dengan uji Glester. Jika variance dan residual dari pengamatan ke 

pengamatan lainnya tetap maka disebut heteroskedastistas. Model regresi yang baik 

adalah yang homokedastistas atau tidak terjadi heteroskedastitas. 

Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastistas dapat dilakukan dengan 

uji Glesjer, yaitu mendeteksi ada tidaknya heteroskedastistas dengan meregresi nilai 

absolut residual terhadap variable independent. Pengambilan keputusan mengenai 

heteroskedastistas adalah jika nilai signifikan lebih dari 0,05 probability value maka 

dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari heteroskedasitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi artinya adanya korelasi antara anggota serangkian observasi 

yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu ) atau ruang (seperti  

dalam data cross sectional ). Konsekuensi dari adanya autokorelasi khusus dalam 

model regresi adalah model regresi yang di hasilkan tidak dapat di gunakan untuk 

menaksir nilai variabel kriterium (variabel dependen ) paa nilai variabel prediktor ( 

variabel dependent ) tertentu. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam suatu 

model regresi, dapat dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin-Waston 

(Imam Gunawan, 2017:100).   

2. Analisis regresi berganda 

Metode analisis dan data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 

regresi dengan menggunakan alat analisis program eviews untuk memudahkan proses 

pengolahan data. Metode analisis regresi yang digunakan penelitian ini adalah regresi 

berganda yang ditransformasinya dengan menggunakan Logaritma Natural (ln). 
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a. Persamaan regresi 

Analisis uji regresi linear berganda bertujuan untuk melihat suatu variabel 

dependen (Tingkat Pengangguran) berdasarkan variabel independen (Pertumbuhan 

Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia) dalam suatu 

permasaan linear. Berdasarkan variabel independen dan variabel dependen, maka 

dapat disusun persamaan sebagai berikut: 

Y=a+b1X1+b2X2+b3X3+e 

Keterangan:  

Y   = pengangguran 

X1  = pertumbuhan ekonomi 

X2   = upah minimum 

X3   = indeks pembangunan manusia 

a   = konstanta 

β1, β 2, β 3  = koesifien regresi 

e   = Error  

b. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen nilai R square 

dikatakan baik jika diatas 0,5 karena nilai R square berkisar 0-1. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi R
2
 adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap 

penambahan satu variabel independen, maka R
2
 pasti meningkat tidak peduli apakah 
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varibel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Karena 

itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjustedR
2
 pada saat 

mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R
2
, nilai adjustedR

2 
dapat 

naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. 

3. Uji Hipotesis 

Perkiraan sementara yang diperoleh dari rumusan masalah yang telah ditetapkan 

di bab I akan dievaluasi kebenarannya dalan uji hipotesis.  

a. Uji Statistik F 

Uji statistic F digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel 

bebas secara bersama-sama dalam menerangkan variasi variabel terikat. Uji F dapat 

dilakukan dengan melihat nilai signifikan F pada output uji ANOVA. Jika nilai 

signifikan F>0,05 maka dapat dinyatakan variabel bebas secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. Cara melakukan uji F adalah sebagai berikut: 

1) Menbandingkan hasil besarnya peluang melakukan kesalahan (tingkat signifikan) 

yang muncul, dengan tingkat peluang munculnya kejadian (probabilitas) yang 

ditentukan sebesar 5% atau 0,05 pada output. Untuk mengambil keputusan 

menolak atau menerima hipotesis nol (H0): 

a) Apabila signifikan > 0,05 maka keputusannya adalah menerima H0 dan 

menolak Ha . 

b) Apabila signifikan < 0,05 maka keputusannya adalah menolak H0 dan 

menerima Ha . 

2) Membandingkan nilai statistic F hitung dengan nilai F tabel. 
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a) Apabila nilai statistic F hitung  <  nilai statistic F tabel, maka H0 diterima. 

b) Apabila nilai statistic F hitung  > nilai statistic F tabel, maka H0 ditolak. 

b. Uji Statistik t 

Uji statistic t digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel bebas secara 

individual dalam menerangkan variabel terikat. Jika nilai t- hitung > t-tabel maka 

dapat dinyatakan bahwa variabel bebas secara individual berpengaruh positif terhadap 

variabel terikat. Jika nilai signifikan t < 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa variabel 

bebas secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

F. Definisi Opersional 

Definisi operasional merupakan definisi dari variabel-variabel yang harus 

diamati dan diukur dalam penelitian ini. Definisi opersional dari variabel-variabel 

dalam penelitian ini adalag sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan Ekonomi (X1) merupakan perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat menjadi meningkat 

(Pujoalwanto, 2014). 

2. Upah Minimum (X2) adalah balas jasa dalam bentuk uang yang dibayarkan 

kepada tenaga kerja yang sudah mengajarkan pekerjaannya dari suatu 

perusahaan pemberi kerja, dan dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp). 

3. Indeks Pembangunan Manusia (X3) merupakan indikator penting untuk 

mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, 

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan 
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dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya (BPS, 

2019). 

4. Tingkat Pengangguran (Y) adalah persentase penduduk yang mencari 

pekerjaan dari sejumlah angkatan kerja yang ada dalam waktu tertentu, dan 

dinyatakan dalam satuan persen (%).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan 

Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 21 Kabupaten dan 3 kota, yang 

meliputi 304 kecamatan, dan 2.953 desa/kelurahan, dengan memiliki 4 suku daerah 

yaitu Bugis, Makassar, dan Toraja. Luas Wilayah Sulawesi Selatan 46.717,48 km2 

dengan jumlah penduduk 8.214.779 jiwa dengan kepadatan penduduk 175,84 

jiwa/km2. Letak wilayah Sulawesi Selatan 0
o
12

’
-8’ Lintang Selatan dan 116

o
48

’
-

122
o
36

’
 Bujur Timur yang dibatasi sebelah Utara Sulawesi Barat, sebelah Timur 

Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara, sebelah Barat Selat Makassar, sebelah Selatan 

Laut Flores. 

Sulawesi Selatan memiliki posisi yang strategi dengan keunggulan 

komparatif dimana Selat Makassar telah menjadi salah satu jalur pelayaran 

internasional, dan ditetapkannya sebagai pintu gerbang Kawasan Indonesia Timur 

(KTI). Berdasarkan letak geografisnya, provinsi Sulawesi Selatan mempunyai dan 

kabupaten kepulauan, yaitu kepulauan selayar dan pangkajene dan kepulauan 

(pangkep). 

Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten/kota dan 3 kota, yaitu 

: Kepulauan Selatan, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, 

Maros, Pangkep, Barru, Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Luwu, 

Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Pare-
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Pare dan Kota Palopo. Kabupaten Luwu Utara kabupaten terluas dengan luas 

7.502,58 km persegi atau luas kabupaten tersebut merupakan 16,06 persen dari 

seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sementara itu, kota pare-pare merupakan 

kabupaten dengan luas wilayah kecil dengan luas 99,33 km persegi atau 0,21 

persen dari wilayah Sulawesi Selatan. Dari 24 kabupaten/kota yang dimiliki oleh 

Sulawesi Selatan terdapat 304 kecamatan dan 2.953 desa/kelurahan (BPS,2021). 

2. Kondisi Demografi 

Bersadarkan laporan Provinsi Sulawesi Selatan dalam angka 2021 yang 

dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa penduduk Sulawesi 

Selatan mengalami peningkatan tiap tahunnya, dari tahun 2010 hingga tahun 2020 

mengalami kenaikan laju pertumbuhan sebesar 1,18 persen dengan jumlah 

penduduk sebanyak 9.073.509 juta jiwa. Sementara itu jumlah penduduk tertinggi 

di Provinsi Sulawesi Selatan ialah kota Makassar dengan jumlah 1.423,9 ribu jiwa, 

dan jumlah penduduk terendah beradadi Kepulauan Selayar dengan jumlah 

penduduk 137,1 ribu jiwa.  

Jika lihat berdasarkan kelompok umur penduduk terbanyak di provinsi 

Sulawesi Selatan berada di kelompok umur 15-19 tahun. Tahun 2020, Rasio jenis 

kelamin yang di miliki provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 98,6 persen dengan 

jumlah laki-laki 4.504.641 persen jiwa dan perempuan 4.568.868 jiwa (BPS,2021). 

3. Kondisi Ketenagakerjaan 

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa penduduk usia kerja di 

Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 berjumlah 6.744.921 jiwa. Dengan 
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jumlah penduduk usia kerja tersebut, tercatat angkatan kerja yang berjumlah 

4.276.437 jiwa atau dapat dinyatakan dengan 63,40 persen dari seluruh penduduk 

usia kerja. 

Sedangkan bukan angkatan kerja teratat berjumlah 2.468.484 jiwa. Dari 

seluruh angkatan kerja tercatat bahwa 269.817 jiwa dalam status pengangguran. 

Dari angka tersebut dapat dinyatakan bahwa tingkat pengangguran di Provinsi 

Sulawesi Selatan pada tahun 2020 yakni sebesar 6,31 persen (BPS,2021). 

B. Perkembangan Variabel Penelitian 

1.  Tingkat Pengangguran 

Pengangguran merupakan seseorang yang sedang tidak bekerja baik 

secara sukarela (orang-orang yang sebenarnya bisa saja memperoleh suatu 

pekerjaan permanen, tapi karena alasan-alasan tertentu misalnya karena sudah 

cukup makmur untuk bekerja, tetapi mereka tidak mau memanfaatkan kesempatan 

kerja yang tersedia) maupun yang terpaksa (mereka yang sesungguhnya sangat 

ingin bekerja secara permanen tetapi tidak kunjung mendapatkan). 

Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah 

masalah upah yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut 

disebabkan karena, pertambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan 

dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. 

Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan 

lapangan kerja menimbulkan penganggiran yang tinggi. Pengangguran merupakan 

suatu salah satu masalah utama dalam jangka pendek yang selalu dihadapi setiap 
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Negara. Karena itu, setiap perekonomian dan Negara pasti menghadapi masalah 

pengangguran, yaitu pengangguran alamiah (natural rate of unemployment).  

Tabel 4.1 

Perkembangan Jumlah Tingkat Pengangguran di Sulawesi Selatan 

Tahun 2004-2020 

Tahun 
Jumlah pengangguran  

(Ribu Jiwa) 

Tingkat Pengangguran 

(Persen) 

2004 235.684 15,93 

2005 551.614 13,58 

2006 370.308 12,32 

2007 372.714 11,25 

2008 311.446 9,03 

2009 314.664 8,90 

2010 298.952 8,37 

2011 236.926 6,56 

2012 208.983 5,87 

2013 176.912 5,10 

2014 188.765 5,08 

2015 220.636 5,95 

2016 186.291 4,80 

2017 213.695 5,61 

2018 213.105 5,34 

2019 200.305 4,97 

2020 269.817 6,31 

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2021  

 Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dinyatakan bahwa tingkat 

pengangguran di Sulawesi Selatan dari tahun 2004 hingga 2020 mengalami 

fluktuatif. Kenaikan tingkat pengangguran tertinggi yaitu pada tahun 2004 sebesar 

15,93% yang disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah terkait peningkatan 

harga bahan baku minyak. Dan kemudian, tingkat pengangguran terendah pada 

tahun 2016 sebesar 4,80% yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah angkatan 

kerja yang bekerja.  

 



74 
 

2.  Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output dalam jangka panjang 

yang diukur dengan memperhatikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) 

dari tahun ke tahun. Menurut iskandar, untuk menghitung berapa besarnya 

pertumbuhan ekonomi suatu Negara, maka data yang dipergunakan adalah 

pendapatan nasional suatu Negara.  

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan keadaan perekonomian suatu 

wilayah atau Negara. Situasi bergeraknya industri pada wilayah atau Negara, tentu 

kian banyak juga peluang kerja untuk masyarakat diwilayah atau Negara yang 

bersangkutan. Pembangunan ekonomi daerah atau Negara diukur dengan laju 

pertumbuhan ekonomi. Ketika sebuah Negara mempunyai keadaan ekonomi cukup 

stabil, hal tersebut mengakibatkan pertambahan peluang kerja untuk 

masyarakatnya 

Menurut Iskandar, untuk menghitung besar kecilnya pertumbuhan 

perekonomian sebuah Negara, fakta informasinya yang digunakan yakni data 

penghasilan nasional sebuah Negara. 

Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai indikator 

kesejahteraan penduduk suatu Negara, semakin tinggi pertumbuhan ekonominya 

maka sector rill di dalam Negara tersebut juga mengalami peningkatan. 

Pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu 

menyerap tenaga kerja dan juga mengurangi tingkat jumlah kemiskinan. 
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Tabel 4.2 

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Lapangan Usaha dan 

Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan Tahun 2004-2020 

Tahun 
PDRB Atas Dasar Harga 

Konstan (Rupiah) 

Pertumbuhan Ekonomi 

(Persen) 

2004 34.345,08 5,26 

2005 36.421,79 6,05 

2006 38.867,68 6,72 

2007 41.332,43 6,34 

2008 44.549,82 7,78 

2009 47.326,08 6,23 

2010 171.740,74 8,19 

2011 185.708,47 8,13 

2012 202.184,59 8,87 

2013 217.589,13 7,62 

2014 233.988,05 7,54 

2015 250.802,99 7,19 

2016 269.401,31 7,42 

2017 288.814,17 7,21 

2018 309.202,40 7,06 

2019 330.506,38 6,91 

2020 328.192,82 -0,70 

Sumber : Badam Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2021 

 Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi di Sulawesi Selatan dari tahun 2004 sampai dengan 2020 mengalami 

fluktuatif, Produk Domestik Bruto di Sulawesi Selatan dari tahun 2004 sampai 

2019 selalu selalu mengalami kenaikan yang positif. Kenaikan terbesar 

pertumbuhan ekonomi yaitu pada tahun 2012 yaitu sebesar 8,87% yang disebabkan 

oleh adanya kenaikan laju positif pada beberapa sector di Sulawesi Selatan. 

Sedangkan, pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan secara 

drastis dengan sebesar -0,70 yang disebabkan oleh terdampaknya perekonomian 
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Sulawesi Selatan terhadap pandemic Covid-19 yang menyerang beberapa Negara 

tidak terkecuali Indonesia. 

3.  Upah Minimum 

Definisi upah Menurut Undang-Undang No. 13/2004. Upah adalah hak 

pekerja atau buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 

pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan 

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-

undangan termasuk tunjangan kepada pekerja atau buruh dan keluarganya atas 

suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

Berlandaskan kebijakan pemerintahan No.78 Tahun 2015 terkait 

perupahan, upah adalah hak pekerja untuk menerima untuk menerima an 

mewujudkan padawujud uang selaku balas jasa pasa atasan untuk buruhnya yang 

diresmikan dan dibayar berlandaskan pada kontrak kerja, konsesus ataupun hukum 

undang-undang, serta memuat tunjangannya untuk pekerja dan keluarga mereka. 

Untuk mencegah agar upah tidak jatuh terlalu rendah, pemerintah membantu 

menetapkan standar upah terendah melalui undang-undang dan peraturan. 

Pemerintah menetapkan Upah Minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak 

dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sesuai Pasal 88 ayat 

(4) mengandung makna bahwa dalam penetapan Upah Minimum pemerintah tidak 

boleh mengabaikan masalah kemampuan dan tingkat produktivitas serta tingkat 

pertumbuhan ekonomi. 
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Tabel 4.3 

Upah Minimum di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2020 

Tahun 
Upah Minimum 

(Rupiah) 

Perkembangan Upah 

(Persen) 

2004 455.000 1,21 

2005 510.000 1,12 

2006 612.000 1,20 

2007 673.200 1,10 

2008 740.520 1,10 

2009 905.000 1,22 

2010 1.000.000 1,10 

2011 1.100.000 1,10 

2012 1.200.000 1,09 

2013 1.440.000 1,20 

2014 1.800.000 1,25 

2015 2.000.000 1,11 

2016 2.250.000 1,13 

2017 2.435.625 1,08 

2018 2.647.767 1,09 

2019 2.860.382 1,08 

2020 3.103.800 1,09 

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan,2021 

 Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dinyatakan bahwa perkembangan 

Upah di Sulawesi Selatan dari tahun 2004 sampai dengan 2020 mengalami 

fluktuatif. Seperti yang dilihat perkembangan Upah di Sulawesi Selatan setiap 

tahunnya memiliki rata-rata 1 persen. Upah Minimum provinsi di Sulawesi Selatan 

dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan upah 

tersebut tersebut salah satunya disebabkan oleh stabilnya perekonomian di 

Sulawesi Selatan.  

4.  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu alat ukur yang 

dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi 
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dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun 

yang bersifat non fisik (intelektualitas). 

Menurut United Nation Development Programe (UNDP) indeks 

pembangunan manusia adalah indikator untuk mengukur capaian pembangunan 

manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Nilai IPM suatu 

Negara atau daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan internal 

pemerintah Negara atau daerah tersebut terkait mengenai aspek pembangunan 

manusianya  

Tabel 4.4 

Indeks Pembangunan Manusia (IMP) di Provinsi Sulawei Selatan 

Tahun2004-2020 

Tahun 

Indeks Pembangunan 

Manusia  

(Persen)  

Perkembangannya 

(Persen) 

2004 72,90 1.21 

2005 68,06 1.12 

2006 68,80 1.20 

2007 69,60 1.10 

2008 70,20 1.10 

2009 70,90 1.22 

2010 66,00 1.10 

2011 66,65 1.10 

2012 67,26 1.09 

2013 67,92 1.20 

2014 68,49 1.25 

2015 69,15 1.11 

2016 69,76 1.13 

2017 70,34 1.08 

2018 70,90 1.09 

2019 71,66 1.08 

2020 71,93 1.09 

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan,2021 



79 
 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dinyatakan bahwa perkembangan 

Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan dari tahun 2004 sampai dengan 

2020 mengalami fluktuatif. Kenaikan terbesar pada tahun 2004 sebesar 72,90% 

dikarenakan adanya perbaikan dibindang kesehatan, pendidikan dan 

perekonomian. Sedangkan penurunan terbesar pada tahun 2010 sebesar 66,00 

dikarenakan adanya penurunan standar hidup layak seperti pengaruhnya 

pengeluaran riil perkapita, imensi umur panjang dan hidup sehat serta harapan 

lama sekolah. 

C. Hasil Pengolahan Data 

1. Regresi Linier Berganda 

Arah keterkaitan antara variabel terikat (Tingkat Pengangguran) dan 

variabel bebas ditentukan dengan analisis regresi berganda. Persamaan regresi 

tersebut dapat dicermati pada tabel   hasil uji koefisien berikut berdasarkan 

pandangan hasil olah data dari ketiga variabel independent yaitu pertumbuhan 

ekonomi, upah minimum dan indeks pembangunan manusia (ipm) terhadap 

variabel terikat yaitu tingkat pengangguran di provinsi Sulawesi Selatan yang 

ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Regresi Linier Berganda 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 55.82419 12.83672 4.348790 0.0008

X1 -0.346651 0.150320 -2.306091 0.0382

X2 -5.220399 0.415977 -12.54972 0.0000

X3 0.400393 0.165213 2.423491 0.0307

R-squared 0.926509     Mean dependent var 7.939412

Adjusted R-squared 0.909550     S.D. dependent var 3.427879

S.E. of regression 1.030931     Akaike info criterion 3.101127

Sum squared resid 13.81665     Schwarz criterion 3.297177

Log likelihood -22.35958     Hannan-Quinn criter. 3.120614

F-statistic 54.63111     Durbin-Watson stat 1.273723

Prob(F-statistic) 0.000000
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Sumber : Output eview 9 data diolah, tahun2021 

Model Persamaan : 

Y= β0+β1X1+ β2X2+ β3X3+ε 

Y= β0+β1X1+ β2LnX2+ β3X3+ε 

Y= 55,824 – 0,347 X1 – 5,220 X2 + 0,400 X3+ ε 

Dari hasil persamaan regresi diatas dapat di interpretasikan sebagai berikut : 

1) Nilai koefisien β0 sebesar 55,824  jika variabel pertumbuhan ekonomi (X1), 

Upah (X2) dan IPM (X3)  tidak mengalami perubahan atau konstan, maka akan 

terjadi peningkatan pengangguran (Y) sebesar 55,824. 

2) Nilai koefisien β1 sebesar –0,347. Hal ini menunjukkan bahwa jika 

peningkatan pengangguran (Y) maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi 

(X1) sebesar -0,347 dengan asumsi bahwa variabel upah minimum (X2) dan 

indeks pembangunan manusia (X3) dianggap konstan. 

3) Nilai koefisien β2 sebesar –5,220.  Hal ini menunjukkan bahwa jika 

peningkatan pengangguran (Y) maka akan menurunkan upah minimum (X2) 

sebesar -5,220 dengan asumsi bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (X1) dan 

indeks pembangunan manusia (X3) dianggap konstan. 

4) Nilai koefisien β3 sebesar 0,400.  Hal ini menunjukkan bahwa jika peningkatan 

pengangguran (Y) maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia 

(X3)  sebesar 0,400 dengan asumsi bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (X1) 

dan upah minimum (X2) dianggap konstan. 

2. Uji Asumsi Klasik 
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3. Uji Asumsi Klasik 

Analisis uji prasyarat dalam penelitian ini yaitu menggunakan asumsi 

klasik sebagai salah satu syarat dalam menggunakan analisis salah satu syarat 

dalam menggunakan analisis linear berganda. Syarat-syarat yang wajib 

diwujudkan yakni diantaranya yaitu data tersebut harus terdistribusi secara 

normal, tidak terjadi multikoloniaritas, heteroskedastisitas dan autokolerasi.  

Dalam uji asumsi klasik dapat dijabarkan menjadi empat tahapan yakni 

sebagai berikut : 

A. Uji Normalitas 

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

Dalam pengambilan keputusan dalam uji JB adalah apabila nilai pada signifikan 

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

normal, dan apabila nilai pada signifikan atau nilai probabilitas < 0,05 atau 5 

persen maka data tidak terdistribusi secara normal. 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 
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Coefficient Uncentered Centered

Variable Variance VIF VIF

C  164.7813  2635.708 NA

X1  0.022596  17.70033  1.498671

X2  0.173037  547.7281  1.044555

X3  0.027295  2106.885  1.511649

Sumber : Output Eviews 9 data diolah, 2021 

Pada gambar 4.1 dapat dinyatakan hasil uji normalitas dari data yang 

digunkan dalam penelitian ini bahwa diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,514 

(0,51)lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam 

penelitian ini terdistribusi normal. 

B. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan suatu uji yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi terdapat adanya korelasi antara variabel independent. 

Berdasarkan aturan Variance Inflation Factor (VIF), apabila nilai VIF kurang 

dari 10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Sebaliknya, 

apabila nilai VIF lebih dari 10 maka dinyatakan terjadi gejala multikolinearitas. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinearitas 

     

 

 

Sumber : 

Output Eviews 9 data diolah, 2021 

Pada tabel 4.5 dapat dinyatakan hasil uji multikolinearitas dari data yang 

digunakan dalam penelitian ini bahwa diperoleh nilai centered VIF yang 

dikurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini 

tidak terjadi  multikolinearitas. 

C. Uji Heteroskedastisitas 
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Uji heteroskedastisitas merupakan suatu uji yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residul 

dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya.  

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber : Output Eviews 9 data diolah, 2021 

Pada tabel 4.6 diatas dapat dinyatakan hasil uji heteroskedastisitas dari 

data yang digunakan dalam penelitian ini bahwa nilai signifikansi Probability 

Chi-Square (0,771) > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian 

ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

D. Uji  Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan suatu uji yang bertujuan untuk mengetahui 

ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yakni korelasi antara 

residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya pada model regresi. Uji 

autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Bruesch Godfrey (uji 

Lagrange Multiplier/LM test). 

Berdasarkan aturan uji autokorelasi yakni apabila nilai signifikan > 0,05 

maka tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya, apabila nilai signifikan < 0,05 maka 

terjadi autokorelasi, maka dikatakan terjadi autokorelasi pada model regresi 

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic 0.854873     Prob. F(4,12) 0.5178

Obs*R-squared 3.769993     Prob. Chi-Square(4) 0.4380

Scaled explained SS 1.808167     Prob. Chi-Square(4) 0.7710
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tersebut. Suatu model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat autokorelasi 

pada penelitian tersebut. 

Tabal 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi 

 
Sumber : Outout Eviews 9 data diolah, 2021 

Pada tabel 4.7 diatas dapat dinyatakan hasil uji autokorelasi dari data yang 

digunakan dalam penelitian ini bahwa nilai signifikan Probability Chi-Square 

(0,438) > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak 

terjadi autokorelasi.  

 

3. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis adalah metode statistic guna mengetahui apakah suau 

pernyataan benar dan memutuskan apakah akan menerima atau menolak. Tujuan 

pengujian hipotesis adalah untuk menciptakan landasan untuk mengumpulkan bukti 

dalam bentuk data untuk memutuskan apakah akan menolak atau menerima 

kebenaran dari pernyataan atau juga asumsi yang telah dibuat. 

a) Uji Koefisien Determinanasi (R
2
) 

Tujuan dari R
2
 adalah untuk melihat seberapa baik variasi variabel 

independent mampu mendeskripsikan fluktuasi variabel dependen. Nilai R
2 

yang 

sempurna yakni mendekati satu, yang berarti bahwa variabel bebas dalam model 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.640437     Prob. F(4,9) 0.6470

Obs*R-squared 3.766709     Prob. Chi-Square(4) 0.4385
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dapat sepenuhnya menjelaskan semua varians terikat. Hasil uji koefisien determinan 

(R
2
) adalah berikut ini : 

 

 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Koefisien Determinan (R
2
)  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Output eviews 9 data diolah, 2021 

Berdasarkan pada tabel 4.9 dapat dinyatakan hasil uji koefisien determinan 

(R
2
) diperoleh pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan indeks 

pembangunan manusia (ipm) di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 0,926. Hal 

ini berarti variasi dari variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan indeks 

pembangunan manusia (ipm) di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 92,6 

persen. Adapun sisanya variasi variabel lain di jelaskan di luar model sebesar 7,4 

persen. 

b) Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan atau uji F merupakan uji yang dipergunakan untuk memahami 

apakah variabel independen pertumbuhan ekonomi (X1), upah minimum (X2), dan 

indeks pembangunan manusia (X3) secara bersama-sama (simultan) memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen tingkat pengangguran (Y). 
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Apabila nilai signifikan < 0,05, maka dapat disimpulkan hipotesis diterima 

dan variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikan > 0.05, maka dapat disimpulkan 

hipotesis ditolak dan variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji F 
 

 

 

 

Sumber : Output eviews 9 data diolah, 2021 

Berdasarkan pada tabel 4.10 diatas menjelaskan bahwa hasil uji signifikasi 

simultan (Uji F), maka mendapatkan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000 yang 

lebih kecil dari 0,05, dan F hitung 54,631 lebih besar dari F tabel (3,411), sehingga 

variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

c) Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial atau uji t pada variabel independen pertumbuhan ekonomi (X1), 

upah minimum (X2),  indeks pembangunan manusia (X3), dan tingkat pengangguran 

(Y). 

Apabila nilai signifikan < probabilitas 0,05 maka dapat disimpulkan terdapat 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan hipotesis diterima. 
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Namum sebaliknya, apabila nilai signifikan > probabilitas 0,05 maka dapat 

disimpulkan tidak terdapat variabel independen terhadap variabel dependen. 

 

Tabel 4.11 

Hasil Uji t 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Output eviews 9 data diolah, 2021 

Berdasarkan pada tabel 4.11 diatas menjelaskan bahwa variabel pertumbuhan 

ekonomi (X1) menunjukkan nilai signifikansi < α (0.038 < 0,05) dan nilai t hitung 

(2,306) lebih besar dari nilai t tabel (1,770), sehingga hipotesis Ho di tolak. Artinya 

variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan berhubungan negartif 

terhadap tingkat pengangguran dikarenakan nilai coefisien sebesar -0,346 dan nilai 

t-statistic sebesar -2,306.  

variabel upah minimum (X2) menunjukkan nilai signifikansi < α (0.000 < 

0,05) dan nilai t hitung (12,549) lebih besar dari nilai t tabel (1,770), sehingga 

hipotesis Ho di tolak. Artinya variabel upah minimum berpengaruh dignifikan dan 

berhubungan negartif terhadap tingkat pengangguran dikarenakan nilai coefisien 

sebesar -5,220 dan nilai t-statistic sebesar -12,549.  

variabel indeks pembangunan manusia (X3) menunjukkan nilai signifikansi < 

α (0.0307 < 0,05) dan nilai t hitung (2,433) lebih besar dari nilai t tabel (1,770), 

sehingga hipotesis Ho di tolak. Artinya variabel indeks pembangunan manusia 
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berpengaruh signifikan dan berhubungan positif  terhadap tingkat pengangguran 

dikarenakan nilai coefisien sebesar 0,400 dan nilai t-statistic sebesar 2,423.  

D. Pembahasan 

1.) Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran 

Okun dalam Samuelson (2005) menyatakan bahwa untuk setiap 2 persen 

kemerosotan GNP dari GNP potensinya, tingkat pengangguran melonjak 1 persen. 

Jadi apabila GNP semula 100 persen dari potensial dan kemudian menjadi 98 

persen, maka tingkat pengangguran melonjak dari 6 ke 7 persen. 

 Mankiw (2007) menyatakan perubahan persentase dalam GDP riil sama 

dengan 3 persen kurang 2 kali perubahan dalam tingkat pengangguran. Jika tingkat 

pengangguran tetap sama, GDP rill tumbuh sampai kira-kira 3 persen, pertumbuhan 

normal ini mengacu ke pertumbuhan populasi, akumulasi modal, dan kemajuan 

teknologi. Selain itu, untuk setiap persentase tingkat pengangguran meningkat, 

pertumbuhan GDP rill turun sampai 2 persen. Jadi, jika tingkat pengangguran naik 

dari 6 persen menjadi 8 persen maka GDP riil turun sebesar 1 persen. 

Berdasarkan pada tabel 4.11 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 

memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,038. Dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga 

dapat dinyatakan terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat 

pengangguran. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

tingkat pengangguran. Ketika pertumbuhn ekonomi meningkat 1 persen maka akan 
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mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran berdasarkan nilai koefisien sebesar 

-0,347. 

Hal tersebut searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Darman (2013) 

bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negartif dan signifikan terhadap 

tingkat pengangguran di Indonesia. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh 

Yoyok Soesatyo (2015) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

pengangguran di kota Surabaya. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Irma Yuni Astuti (2019) bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki 

pengaruh positi dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.   

2.) Pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran 

Hubungan upah memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran yang 

diuraikan oleh Kaufman dan Hotckiss (1999). Tenaga kerja yang menentukan 

tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tersebut, jika segenap upah yang 

ditawarkan besarnya di bawah tingkat upah tersebut. Seseorang akan menolak 

menerima upah tersebut dan tidak menerima pekerjaan yang ditawarkan. Dengan 

akibatnya akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Apabila upah yang 

ditetapkan pada suatu daerah lebih rendah daripada tingkat upah minimalnya, maka 

akan mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah 

tersebut. Dari situasi ini maka akan menyebabkan peningkatan pada pengangguran.  

Menurut teoti yang dikemukakan oleh Philips menyatakan bahwa terdapat 

hubungan negative antara upah dengan pengangguran. Ketika tingkat upah naik 
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maka tingkat pengangguran rendah ataupun sebaliknya. Kurva Philips membuktikan 

bahwa diantara stabilitas harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak 

memungkinkan terjadi secara bersamaan. Sehingga dapat diartikan bahwa jika ingin 

mencapai kesempatan kerja yang tinggi atau tingkat pengagguran mengalami 

penurunan.    

Berdasarkan pada tabel 4.11 menyatakan bahwa upah minimum memiliki 

pengarh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,000. Dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat 

dinyatakan terdapat pengaruh antara upah minimum  dengan tingkat pengangguran. 

Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. 

Ketika upah minimum meningkat 1 persen maka akan mengakibatkan penurunan 

tingkat pengangguran berdasarkan nilai koefisien sebesar -5,220. 

Hal tersebut searah dengan yang dilakukan oleh Ari Zuliadi (2016) bahwa 

variabel upah minimum memiliki pengaruh negarif dan signifikan terhadap tingkat 

pengangguran di Aceh Barat. Penelitian yang selaras juga dilakukan oleh Dian 

Priyastiwi (2019), upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat 

pengangguran. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jihad Lukis 

Panjawa dan Daryono Soebagiyo (2014) bahwa variabel upah minimum memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Karesidenan 

Surakarta.  

3.) Pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat 

pengangguran 
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Teori pertumbuhan baru menjelaskan bahwa peningkatan pembangunan 

manusia melalui pembangunan modal manusia (human capital) yang tercermin 

dalam tingkat pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas manusia 

sehingga akan meningkatkan permintaan tenaga kerja dan penurunan pada tingkat 

pengangguran. Menurut teori Keynes bahwa melalui peningkatan daya beli 

masyarakat yang menunjukkan peningkatan dalam permintaan agregat dapat 

mempengaruhi kesempatan kerja. Apabila permintaan permintaan agregat rendah 

maka perusahaan akan menurunkan jumlah produksinya dan tidak dapat menyerap 

kelebihan tenaga kerja sehingga permintaan dan penawaran tenaga kerja hamper 

tidak pernah seimbang dan pengangguran sering terjadi.  

Menurut Hukum Okun (Okun’s Law) bahwa melalui peningkatan 

produktivitas yang disebabkan oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia 

akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Peningkatan dalam 

pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan 

peningkatan permintaan tenaga kerja sehingga banyak masyarakat yang dapat 

terserap di pasar tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat 

pengangguran.  

Berdasarkan pada tabel 4.11 menyatakan bahwa indeks pembangunan 

manusia (IPM) memiliki pengarh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,0307. Dengan tingkat signifikan lebih kecil dari 

0,05 sehingga dapat dinyatakan terdapat pengaruh antara indekspembangunan 

manusia (IPM)  dengan tingkat pengangguran. Indeks pembangunan manusia 
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berpengaruh positif dan signifan terhadap tingkat pengangguran. Ketika indeks 

pembangunan manusia meningkat 1 persen maka akan mengakibatkan peningkatan 

tingkat pengangguran berdasarkan nilai koefisien sebesar -0,400. 

Hal tersebut searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Nurcholis (2014) bahwa variabel indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh 

positif dan signfiikan terhadap tingkat pengangguran di provinsi Jawa Timur. 

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh AlfredoY Mahihody, Daisy 

S.M. Engka dan Antonius Y. Luntungan (2018) bahwa variabel indeks 

pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

pengangguran di kota Manado. Penelitian ini juga searah dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Riska Garnella, Nazaruddin A. Wahid, dan Yulindawati (2020) 

bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Aceh. 

4.) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran 

Berdasarkan pada tabel 4.10, di atas menjelaskan bahwa hasil uji signifikasi 

simultan/Uji F, maka mendapatkan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000 yang 

lebih kecil dari 0,05, dan F hitung 54,631 lebih besar dari F tabel (3,411), sehingga 

variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Menurut hasil pengolahan data menggunakan metode analisi linearberganda 

menyatakan bahwa variabel bebas pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan indeks 
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pembangunan manusia memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan 

terhadap variabel terikat tingkat pengangguran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative dan signifikan 

terhadap tingkat pengangguran di Sulawesi Selatan. 

2. Variabel upah minimum berpengaruh negative dan signifikan terhadap 

tingkat pengangguran di Sulawesi Selatan. 

3. Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap 

tingkat pengangguran di Sulawesi Selatan. 

4. Variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan indeks pembangunan 

manusia secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat 

pengangguran. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dapat diuraikan diatas, maka saran yang dapat 

diberikan, yakni: 

1. Bagi pemerintah diharap lebih memperhatikan lagi apakah dengan 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan berdampak terhadap penyerapan 

tenaga kerja yang ada, sehingga angka pengangguran akan menurun. 

Pemerintah telah sukses dalam melakukan pembangunan manusia, hal ini 

dibuktikan dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (ipm) akan 
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menurunkan angka pengangguran, dan diharapkan pemerintah kedepannya 

dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang lebih maksimal lagi dalam 

meningkatkan IPM. 

2. Untuk menurunkan tingkat pengangguran salah satunya dengan 

mempermudah izin pendirian usaha agar kesempatan kerja semakin besar, 

sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Selain itu, pemerintah 

juga dapat memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat agar nantinya 

masyarakat dapat bersaing di dunia kerja salah satunya dengan meningkatkan 

kewirausahaan yang dibekali pelatihan secara khusus dan meningkatkan 

bidang pendidikan, sehingga keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh 

pekerja dapat meningkat. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk dapat membahas variabel-

variabel lain yang berhubungan dengan tingkat pengangguran dan mengkaji 

lebih dalam. 
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Lampiran 1 : Hasil Olah Data Regresi Linear Berganda 
 

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 11/09/21   Time: 11:36   

Sample: 2004 2020   

Included observations: 17   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 55.82419 12.83672 4.348790 0.0008 

X1 -0.346651 0.150320 -2.306091 0.0382 

X2 -5.220399 0.415977 -12.54972 0.0000 

X3 0.400393 0.165213 2.423491 0.0307 
     
     R-squared 0.926509     Mean dependent var 7.939412 

Adjusted R-squared 0.909550     S.D. dependent var 3.427879 

S.E. of regression 1.030931     Akaike info criterion 3.101127 

Sum squared resid 13.81665     Schwarz criterion 3.297177 

Log likelihood -22.35958     Hannan-Quinn criter. 3.120614 

F-statistic 54.63111     Durbin-Watson stat 1.273723 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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