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ABSTRAK 

NAMA : Ainun Anugrawati 

NIM  : 90300117020 

JUDUL : Pengaruh Belanja Pemerintah Dan Investasi Terhadap  

    Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Indonesia 

 

 Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan persentase angkatan kerja 

dengan penduduk usia kerja. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja 

menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya 

terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yakni 

memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Belanja Pemerintah Dan Investasi 

Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Indonesia.  

 Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan data 

sekunder yang diakses dari Badan Pusat Statistik selama tahun 2006 sampai 2020.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Langsung berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja, Belanja Tidak 

Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan 

kerja dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi 

angkatan kerja. 

Kata Kunci : Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Investasi, Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja



 

 1  

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Sebagaimana diketahui bahwa negara berkembang menghadapi masalah 

kependudukan dan kesempatan kerja. Dimana terdapat jumlah penduduk yang 

besar dengan lapangan pekerjaan yang terbatas akibatnya tidak mampu 

menampung secara keseluruhan angkatan kerja tersedia. Misalnya hal ini akan 

meningkatkan pengangguran yang akan menjadi beban negara pada akhirnya. 

Permasalahan yang ditimbulkan oleh besarnya jumlah dan pertumbuhan angkatan 

kerja tersebut disatu pihak menuntut kesempatan kerja yang lebih besar, di pihak 

lain menuntut pembinaan angkatan kerja itu sendiri agar mampu menghasilkan 

keluaran yang lebih tinggi sebagai prasyarat untuk menuju tahap lepas landas. 

Tahap ini harus diantisipasi oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai pemberi 

kerja atau pembukaan lapangan pekerjaan.  

Perluasan peluang kerja berarti bahwa perluasan kesejahteraan umum dari 

komunitas terluas, sehingga manusia Indonesia yang termasuk dalam kelompok 

tenaga kerja tidak hanya berpartisipasi dalam memikul beban pembangunan, 

tetapi juga ikut serta menikmati hasil pembangunan. Pertumbuhan angkatan kerja 

yang juga tidak didorong oleh etos kerja dan motivasi yang tinggi, produktivitas 

kerja yang tinggi, Pendidikan dan keterampilan yang baik akan menciptakan 

masalah yang lebih besar. 

Tenaga kerja adalah faktor terpenting dalam kegiatan ekonomi yang 

struktur dalam kegiatan ekonomi seperti produksi, tenaga kerja dianggap lebih 
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penting daripada fasilitas produksi lainnya seperti bahan baku dan lain-lain. Tidak 

semua penduduk adalah pekerja, hanya orang yang telah mencapai usia minimum 

tertentu baru mampu di percaya menjadi pekerja yang terlibat dalam kegiatan 

ekonomi. ekonomi yang berkembang pesat bukan hanya jaminan yang baik 

terhadap sulitnya mencari kerja dikalangan tenaga kerja. Namun juga sangat 

penting untuk dapat menyerap tenaga kerja baru yang setiap tahunya memasuki 

pasaran kerja. Minimnya kesempatan kerja yang dapat disediakan oleh pemerintah 

dengan bertambahnya angkatan kerja mengakibatkan angkatan kerja keseluruhan 

tidak terserap (Ikhwan & Siradjuddin, 2016). 

Angkatan kerja yang tidak terserap oleh lapangan kerja akan berdampak 

negatif pada suatu bangsa. Angkatan kerja yang tidak dibarengi dengan perluasan 

tenaga kerja dapat menimbulkan suatu masalah. Masalah lain adalah penyebaran 

angkatan kerja yang tidak merata, baik sektoral maupun regional. Perbandingan 

dari jumlah angkatan dan jumlah penduduk bekerja menghasilkan tingkat 

partisipasi angkatan kerja.  

Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dinyatakan untuk seluruh 

penduduk dalam usia kerja dan dapat pula dinyatakan untuk satu kelompok 

penduduk tertentu seperti kelompok laki-laki, kelompok wanita dikota, kelompok 

tenaga terdidik, kelompok umur 10-14 tahun di desa dan lain-lain. Tidak semua 

penduduk dalam usia kerja atau tenaga kerja terlibat dalam pekerjaan atau mencari 

pekerjaan. Sebagian bersekolah, mengurus rumah tangga atau sementara tidak 

bekerja karena alasan-alasan fisik. Dengan kata lain, hanya sebagian tenaga kerja 

tersebut yang siap untuk bekerja. Semakin besar TPAK, semakin besar jumlah 
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angkatan kerja. Sebaliknya semakin besar jumlah penduduk yang masih 

bersekolah dan yang mengurus rumah tangga, semakin besar jumlah yang 

tergolong bukan angkatan kerja maka semakin kecil jumlah angkatan dan 

akibatnya semakin kecil TPAK. 

Sebagai salah satu indikator terpenting dalam melihat keterlibatan sumber 

daya manusia dengan pembangunan suatu negara yakni dengan melihat tingkat 

partisipasi angkatan kerja (TPAK). Secara regional ataupun nasional, indikator ini 

mempunyai peranan penting di bidang ketenagakerjaan. Karena dengan 

menggunakan TPAK, kita bisa mengetahui tersedianya lapangan kerja di suatu 

wilayah. 

TPAK merupakan persentase angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. 

Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia 

kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan 

produktif yakni memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu. 

Dengan TPAK kita bisa mengukur laju perekonomian di Indonesia. 

Gambar 1.1  

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Indonesia Tahun 2016-2020 

Sumber : Indikator Pasar Tenaga Kerja 

66,34
66,67

67,26
67,53

67,77

2016 2017 2018 2019 2020
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Dilihat dari data yang tersaji, dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi 

angkatan kerja di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunya. (Hidayat, 

2014) Islam sebagai agama terakhir mempunyai aturan hidup yang sangat 

kompleks dimana aturan hidup yang bersifat ekonomi, sosial dan lain sebagainya 

telah diatur. Begitupun dengan hukum tentang bekerja. Sebagaimana dijelaskan 

dalam Al-qur’an: 

ِ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ   آمَنوُا إِذاَ نوُدِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعةَِ فاَسْعَوْا إلِىَ ذِكْرِ اللََّّ

( تعَْلمَُونَ  كُنْتمُْ  إِنْ  لكَُمْ  خَيْرٌ  ذلَِكُمْ  الْبَيْعَ  الصَّلاةُ 9وَذرَُوا  قضُِيَتِ  فإَذِاَ   )

وَاذْكُرُو  ِ اللََّّ فَضْلِ  مِنْ  وَابْتغَوُا  الأرْضِ  فيِ  لعَلََّكُمْ  فاَنْتشَِرُوا  كَثِيرًا   َ اللََّّ ا 

                                                                            (10)تفُْلِحُونَ 

Terjemahnya : 

 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk menunaikan 

shalat pada hari jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat 

Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu 

jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka 

bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan 

ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. Al-Jumu’ah: 

9-10) 

 

جَعلَْناَ النَّهَارَ مَعاَشًا    وَّ

Terjemahnya: 

 “Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. (Q.S. An-Naba:11) 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa umat islam diperintahkan oleh agamanya 

agar senantiasa berdisiplin dalam menunaikan ibadah wajib seperti sholat, dan 

selalu giat berusaha atau bekerja sesuai dengan nilai-nilai islam seperti bekerja 

keras dan belajar secara sungguh-sungguh. Umat islam yang telah selesai 

menunaikan sholat diperintahkan oleh Allah untuk berusaha ataupun bekerja keras 
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agar memperoleh karunia-Nya seperti ilmu pengetahuan, harta benda, Kesehatan 

dan lain-lain. Pemerintah selaku fasilitator serta pengawas tentunya akan 

menyediakan lapangan kerja serta akan mengawasi produk/kebijakan yang 

dikeluarkannya. Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah bagian 

dari kebijakan fiskal yaitu suatu Tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya 

perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah setiap tahunnya. Yang salah satu tujuannya yaitu untuk menstabilkan 

kesempatan kerja. 

 Belanja pemerintah merupakan salah satu ukuran yang mempengaruhi 

perekonomian dan bentuk stimulus yang dilakukan pemerintah pada tahap awal 

perkembangan. Hal ini terkait bahwa belanja pemerintah mempunyai peranan 

sebagai instrumen fiskal melalui fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. 

Pemerintah harus diakui dan dipercaya untuk memikul peranan lebih besar dan 

lebih menentukan di dalam upaya pengelolaan perekonomian nasional/daerah 

(Junaedi, 2016) . Belanja daerah berdasarkan permendagri 13 tahun 2006 terdiri 

atas: belanja tidak langsung dan belanja langsung.  

 Alokasi belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak 

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program, seperti belanja pegawai 

berupa gaji, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, dan belanja tidak terduga. 

Pada prinsipnya alokasi belanja tidak langsung bertujuan untuk menunjang dan 

menopang aktivitas penyelenggaraan pemerintah untuk menjalankan fungsi dan 

kewajiban.  
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 Sedangkan alokasi belanja langsung pada umumnya diperuntukkan bagi 

pembangunan sarana/prasarana dan infrastruktur. Pada prinsipnya alokasi belanja 

tersebut adalah bermuara pada optimalnya fungsi-fungsi keuangan diberbagai 

sektor yang meliputi pertanian, pertambangan dan pengalian, industry dan 

pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, 

pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta 

sektor jasa-jasa lainya. Sektor-sektor tersebut merupakan indikator yang 

menggambarkan kondisi perekonomian suatu daerah (Rahmad Mas’ud, Adi 

Wijaya, 2021) 

Tabel 1.1 

 Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Di Indonesia Tahun 2016-

2020 

 

Tahun Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung 

2016 Rp106.176.521.472 Rp157.921.957.110  

2017 Rp120.503.128.406 Rp186.536.045.056 

2018 Rp127.666.766.106 Rp198.762.528.445 

2019 Rp140.591.613.847 Rp214.231.884.921 

2020 Rp161.745.620.209 Rp236.155.917.048 

  Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021 

 Dilihat dari data yang tersaji belanja langsung dari tahun 2016-2020 terus 

menerus mengalami peningkatan begitupun dengan belanja tidak langsung 

mengalami peningkatan tiap tahunya. 

 Sebagaimana hasil penelitian dari (Rahmad Mas’ud, Adi Wijaya, 2021) 

yang berkesimpulan bahwa belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja dan belanja tidak langsung berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. (Ikhwan & 
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Siradjuddin, 2016), (Rahmawati, 2018), (Akmal, 2017) yang berkesimpulan 

bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat partisipasi angkatan kerja. 

 Menurut Todaro (2000), bahwa kenaikan tingkat output dan kesempatan 

kerja dapat dilakukan dengan adanya akumulasi modal (investasi) dan tabungan. 

Hal ini menunjukkan hubungan yang positif antar investasi dengan penyerapan 

tenaga kerja. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau penanaman modal 

atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-

perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-

barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi adalah suatu 

aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui 

distribusi hasil investasi (seperti pendapatan bunga, royalty, deviden, pendapatan 

sewa dan lain-lain), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi 

perusahaan yang berinvestasi, seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan 

dagang. Dengan demikian istilah investasi dapat diartikan sebagai pengaluaran 

atau perbelanjaan pananaman-penanaman modal suatu perusahaan untuk membeli 

barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan untuk menambah 

kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam 

perekonomian.  

 Di Indonesia, bentuk investasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

investasi yang dilakukan oleh pihak luar negeri dan investasi oleh 

pemerintah/swasta. Investasi yang dilakukan dari pihak luar negeri dikenal dengan 

sebutan PMA (Penanaman Modal Asing) sedangkan investasi oleh 
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pemerintah/swasta  dikenal dengan sebutan PMDN (Penanaman Modal Dalam 

Negeri) (Fenny, 2018).  

 Dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang  penanaman modal 

asing (PMA), adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah 

negara republik Indonesia yang  dilakukan oleh penanaman modal asing, baik 

yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan 

penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal asing adalah perseorangan 

warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan 

penanaman modal di wilayah negara republik indonesia.  

 Tujuan dari investasi adalah mengharapkan keuntungan di masa depan dan 

mengantisipasi tekanan inflasi. Pembentukan modal juga berarti pembentukan 

keahlian yang kerap kali berkembang sebagai akibat pembentukan modal. Dengan 

demikian, investasi apabila didukung dengan kemampuan tenaga kerja dan tingkat 

Pendidikan yang dimilki oleh tenaga kerja, maka pertumbuhan ekonomi yang 

diharapkan dapat memajukan perekonomian.  

Tabel 1. 2 

Realisasi Investasi PMA Di Indonesia Tahun 2016-2020  

Tahun PMA (Juta RP) 

2016 389.161.647,6 

2017 436.784.810,4 

2018 424.407.699,9 

2019 392.130.528,8 

2020 404.338.161,5 

  Sumber : Badan Pusat Statistik, Indonesia, 2021      
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 Dilihat dari data yang tersaji bahwa realisasi investasi PMA di Indonesia 

pada tahun 2016-2020 dimana terjadi fluktuasi investasi PMA terlihat pada tahun 

2017 menjadi tahun dengan nilai rata-rata tertinggi kemudian mengalami 

penurunan di tahun 2020. Adanya investasi-investasi akan mendorong terciptanya 

barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi  baru yaitu 

menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap 

tenaga kerja yang pada giliranya akan mengurangi pengangguran. Dalam 

penelitian yang dilakukan (Wahyuni, 2019) bahwa investasi PMA berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Hasil penelitian 

ini serupa dengan hasil penelitian Ramadhani (2018), (Maharani, 2017) dan 

(Rahmawati, 2018). Akan tetapi, terdapat pula hasil penelitian yang bertolak 

belakang sebagaimana penelitian dari (Wara, 2016), Agustin (2020) yang 

membuktikan bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja. 

 Berdasarkan uraian di atas yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis 

tertarik untuk mengkaji seberapa besar pengaruh belanja pemerintah dan investasi 

terhadap tingkat partisipasi Angkatan kerja di Indonesia dengan judul “Pengaruh 

Belanja Pemerintah Dan Investasi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja di Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan 

dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah belanja langsung berpengaruh terhadap tingkat partisipasi 

angkatan kerja di Indonesia? 

2. Apakah belanja tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat partisipasi 

angkatan kerja di Indonesia? 

3. Apakah investasi berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja 

di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah belanja langsung berpengaruh terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui apakah belanja tidak langsung berpengaruh terhadap 

tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui apakah investasi berpengaruh terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja di Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai: 

1. Manfaat teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan 

pengetahuan tentang tingkat partisipasi angkatan kerja. 

2. Manfaat Praktis 

a.  Peneliti Selanjtunya 



11 

 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi  

pembaca dan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

b. Pemerintah 

Pihak pemerintah dapat dijadikan sebagai dokumen pengambilan 

keputusan dan kebijakan dalam meningkatkan partisipasi angkatan  

kerja.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

Secara harfiah, partisipasi berarti “turut berperan serta dalam suatu 

kegiatan”, “peran serta aktif dan proaktif dalam suatu kegiatan”. Partisipasi dapat 

didefinisikan secara luas sebagai keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara 

aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan instrinsik maupun ekstrinsik. 

Pengertian bekerja di Indonesia seperti telah disebutkan sebelumnya adalah 

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh 

atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam 

(tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Sehingga apabila kedua konsep 

partisipasi dan bekerja dikaitkan maka secara sederhana partisipasi kerja dapat 

diartikan sebagai keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat secara aktif dan 

sukarela dalam pekerjaan untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan paling 

sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Keterlibatan 

masyarakat dalam pekerjaan itu dapat diukur melalui Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK).  

 International Labour Organization mendefinisikan TPAK atau Labour 

Force Participation Rate (LFPR) sebagai ukuran proporsi populasi usia kerja 

suatu negara yang bergerak aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau 

mencari pekerjaan. Ini memberikan indikasi ukuran pasokan tenaga kerja yang 

tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa, relative terhadap populasi 
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pada usia kerja (Warits, 2019). Semakin bertambah besar lapangan kerja yang 

tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatnya total produksi di suatu 

negara, dimana salah satu indikator untuk melihat perkembangan ketenagakerjaan 

di Indonesia adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (Siwi, 2018). 

 Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan antara 

jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja dalam kelompok yang sama. 

Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dinyatakan untuk seluruh penduduk 

dalam usia kerja dan dapat dinyatakan untuk satu kelompok penduduk tertentu 

seperti kelompok laki-laki, kelompok tenaga terdidik, kelompok 10-14 tahun di 

desa. Secara singkat partisipasi angkatan kerja dapat dirumuskan sebagai berikut :  

  TPAK =
Jumlah Angkatan Kerja 

Jumlah Tenaga Kerja
× 100 

Semakin besar tingkat partisipasi angkatan kerja akan menyebabkan semakin 

besar jumlah angkatan kerja. Begitu pula sebaliknya, semakin besar jumlah 

penduduk yang masih sekolah dan yang mengurus rumah tangga akan 

menyebabkan semakin besar jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja dan 

akibatnya semakin kecil tingkat partisipasi angkatan kerja (Setyowati, 2009). 

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan indikator yang digunakan 

dalam melihat perkembangan tingkat tenaga kerja di Indonesia. Tujuan 

menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu untuk memperoleh gambaran 

tentang presentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Dilihat dari sisi 

kerja, TPAK yang rendah ditemui pada kelompok penduduk usia kerja Wanita 

dan pada penduduk usia muda. Sedangkan dari sisi tingkat kemudahan atau 

kesulitan untuk mendapatkan kerja, nilai TPAK yang rendah menunjukkan 
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kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja dan sebaliknya 

TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia 

(Anggraeni, 2011). 

Seorang muslim yang berpartisipasi dalam dunia kerja hendaknya sesuai 

syariat. Karena Nabi saw. Mengatakan bahwa berpartisipasi dalam dunia kerja 

merupakan suatu mata pencaharian yang baik. 

ُ عَنْهُ } أنََّ النَّبِ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ سُئلَِ  عَنْ رِفاَعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللََّّ يَّ صَلَّى اللََّّ

جُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ {       : أيَُّ الْكَسْبِ أطَْيَبُ ؟ قاَلَ : عَمَلُ الرَّ

حَهُ الْحَاكِم   رَوَاهُ  ارُ وَصَحَّ                                                       الْبزََّ

Artinya : 

“Rifa’ah bin Rafi’I berkata bahwa Nabi SAW. Ditanya, “Apa mata 

pencaharian yang paling baik?” Nabi menjawab, “Seseorang yang 

bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih.” 

(Diriwayatkan oleh Bazzar dan disahkan oleh Hakim). 

 Hadits diatas menunjukkan bahwa dalam bekerja sebaiknya ia 

menggunakan tangannya atau kemampuannya serta sesuatu pula deangan 

keahliannya. Bekerja dengan menggunakan tangan dan kemampuan sendiri 

sebagaimana dijelaskan dalam hadist di atas adalah pekerjaan yang paling baik.  

Angkatan kerja adalah jumlah yang bekerja dan pencari kerja. Angkatan 

kerja adalah penduduk yang bekerja dan p enduduk yang belum bekerja, namun 

siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. 

Penduduk yang bekerja adalah mereka yang melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh penghasilan, baik pekerja penuh 

maupun tidak penuh. Dan tenaga kerja adalah penduduk usia kerja 10-64 tahun 

dan secara potensial dapat bekerja. Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan 
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dua informasi yakni 1) jumlah penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun dan 2) 

jumlah penduduk yang berusia dan tidak ingin bekerja (bukan angkatan kerja). 

Dengan demikian angkatan kerja dalam suatu priode tertentu dapat dihitung 

dengan mengurangi jumlah penduduk usia kerja dari jumlah penduduk bukan 

angkatan kerja. Perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk uisa kerja 

dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja yang dinyatakan dalam bentuk 

persen. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan 

kerja, yakni (Hidayat, 2014): 

a. Jumlah Penduduk Yang Masih Bersekolah  

Semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah, semakin kecil jumlah 

angkatan kerja dan semakin kecil TPAK, jumlah penduduk yang bersekolah 

dipengaruhi oleh tingkatan penyediaan fasilitas Pendidikan dan kondisi serta 

tingkat penghasilan keluarga. 

b. Jumlah Penduduk Yang Mengurus Rumah Tangga  

Semakin banyak anggota dalam tiap-tiap keluarga yang mengurus rumah 

tangga semakin kecil TPAK. 

c. Tingkat Penghasilan Keluarga  

Keluarga berpenghasilan relatif terhadap biaya hidup cenderung memperkecil 

jumlah anggota keluarga untuk bekerja, jadi TPAK relative rendah. Sebaliknya 

keluarga yang biaya hidupnya sangat besar relatif kepada penghasilannya 

cenderung untuk memperbanyak jumlah anggota keluarga untuk bekerja, jadi 

TPAK relatif meningkat. 
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d. Struktur Umur 

Penduduk yang berumur muda umumnya tidak mempunyai tanggung jawab 

yang begitu besar sebagai pencari nafkah untuk keluarga, bahkan mereka 

umumnya bersekolah. Penduduk dalam kelompok umur 25-55 tahun, terutama 

laki-laki umumnya dituntut untuk mencari nafkah Oleh sebab itu TPAK relative 

besar. Selanjutnya penduduk di atas umur 55 tahun sudah mulai menurun 

kemampuan untuk bekerja dan TPAK umumnya rendah. 

e. Tingkat Upah 

Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, semakin tinggi anggota 

keluarga yang tertarik masuk pasar kerja atau dengan kata lain semakin tinggi 

TPAK.  

f. Tingkat Pendidikan 

Semakin tinggi tingkat Pendidikan semakin banyak waktu yang disediakan 

untuk bekerja terutama bagi para Wanita, dengan semakin tinggi tingkat 

Pendidikan kecenderungan untuk bekerja semakin besar. Keadaan ini 

menunjukkan bahwa TPAK semakin besar pula. 

g. Kegiatan Perekonomian 

Program pembangunan disatu pihak menuntut keterlibatan lebih banyak orang 

dan dilain pihak program pembangunan menumbuhkan harapah-harapan baru. 

Harapan untuk dapat ikut menikmati hasil pembangunan tersebut dinyatakan 

dalam peningkatan partisipasi kerja. Semakin bertambahnya kegiatan 

perekonomian semakin besar TPAK. 
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2. Belanja Pemerintah 

Belanja pemerintah (government purchases) mencakup pembelanjaan 

barang dan jasa oleh pemerintah daerah, negara bagian, dan pusat (federal). 

Belanja pemerintah mencakup upah pekerja pemerintah dan pembelanjaan untuk 

kepentingan umum. Akuntan pendapatan nasional AS telah mengganti istilah 

belanja pemerintah yang lebih panjang, yaitu “pengeluaran pemerintah untuk 

konsumsi dan investasi bruto”. Arti dari belanja pemerintah yaitu, Ketika 

pemerintah membayar upah seseorang jendral angkatan darat, upah tersebut 

merupakan bagian dari belanja pemerintah.  

Pengeluaran pemerintah biasanya juga disebut belanja pemerintah, dan 

dalam ruang lingkup daerah, maka disebut belanja pemerintah daerah. Menurut 

PIP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah meliputi 

semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima 

Kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan 

kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Arsita, 2019). 

Kerangka konsep perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan 

pendekatan pengeluaran dapat dirumuskan dengan Y=C+I+G+(X-M). Dimana 

variable Y merupakan pendapatan nasional dan menggambarkan sebagai 

penawaran agregat. Sedangkan variabel lainnya disebut sebagai permintaan 

agregat. Sebagai rumah tangga, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang 

banyak untuk membiayai kegiatannya, bertujuan guna menjalankan roda 

pemerintahan sehari-hari dan untuk membiayai proses kegiatan perekonomian 
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suatu negara (Rahmawati, 2018). Penjelasan tersebut sama dengan teori Keynes, 

dimana teori Keynes merumuskan pendapatan sebagai berikut: 

Y = C + I + G + (X − M) 

Dimana:Y= Pendapatan 

   C= Konsumsi 

   I= Investasi 

  G= Pengeluaran Pemerintah 

      (X-M)= Ekspor Impor 

 Belanja pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, apabila 

pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, 

belanja pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah 

untuk melaksanakan suatu kewajiban. Tujuan dari teori mikro mengenai 

perkembangan pengeluaran pemrintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor 

yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi tersedianya barang publik. 

 Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik 

menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan 

menimbulkan permintaan akan barang lain. Belanja daerah adalah semua 

kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam 

priode tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, belanja pemerintah 

harus dialokasikan secara efektif untuk belanja daerah yang bersifat produktif, 

misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan agar dapat membuka lapangan 
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pekerjaan sehingga penyerapan tenaga kerja akan mengalami peningkata 

(Samsiah, 2016). 

a. Belanja Tidak Langsung 

 Belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak 

terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tidak langsung terdiri dari 

belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, 

belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada 

provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan serta 

belanja tidak terduga.  

a) Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun 

barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 

diberikan kepada DPRD dan pegawai pemerintah daerah baik yang bertugas di 

dalam maupun di luar daera sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah 

dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.   

b) Belanja bunga adalah pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan 

atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung 

berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. 

c) Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada 

perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi 

agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat 

banyak. 

d) Belanja hibah adalah belanja yang diperlukan untuk menganggarkan pemberian 

uang barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, 



20 

 

 

perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara 

spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak 

mengikat serta tidak secara terus-menerus. 

e) Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara 

terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang 

bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

f) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa adalah 

belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari 

pendapatan kabupaten/kota kepada provinsi, kabupaten/kota, desa atau 

pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil ini terdiri 

dari: 

1. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi, 

2. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota, 

3. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa, 

4. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahkabupaten/kota, 

5. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa. 

 Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah 

desa adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah 

kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya dalam 

rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan 

keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan 

sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. 
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Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya 

diarahkan atau ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Bantuan 

keuangan ini terdiri dari: 

1. Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi, 

2. Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota, 

3. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa, 

4. Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya. 

b. Belanja Langsung 

 Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung 

dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, 

belanja barang daerah dan jasa serta belanja modal untuk melaksanakan program 

dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah. 

a) Belanja pegawai adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan 

pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai 

dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. 

b) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk 

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun 

dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan 

pemerintah daerah. 

c) Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk 

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai 

manfaatnya lebih dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam 

melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. 
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3. Investasi 

 Investasi atau penanaman modal memegang peranan penting bagi setiap 

usaha karena bagaimanapun juga investasi akan menimbulkan peluang bagi 

pelaku ekonomi untuk memperluas usahanya serta memperbaiki sarana-sarana 

produksi, sehingga dapat meningkatkan output yang nantinya dapat memperluas 

kesempatan kerja yang lebih banyak dan keuntungan yang lebih besar dan 

kemudian dana yang didapat diputar lagi untuk investasi dan diharapkan dengan 

adanya kenaikan yang berkelanjutan dari usaha tersebut. Investasi dapat dilakukan 

oleh swasta, pemerintah atau Kerjasama antara pemerintah dan swasta (Novianto, 

2013). 

 Investasi adalah pembelanjaan atau pengeluaran yang terdiri dari barang 

modal, peralatan modal pembangunan dan barang-barang investasi bisa dipakai 

untuk menambahkan nilai dan produksi barang ataupun jasa demi memperoleh 

peningkatan produktivitas pada kerja sehingga terdapat perubahan pada hasil 

output yang dihasilkan oleh masyarakat (Fauzy, 2020). 

 Berdasarkan dengan penjelasan diatas ada beberapa ahli yang 

mendefinisikan investasi sesuai dengan pandangan masing-masing ahli, yaitu: 

Menurut Sukirno (2001) “investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau 

pembelajaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang 

modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan 

memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian”.  

 Robinso dalam Rosyidi (2000) menyatakan bahwa: “membeli selembar 

kertas sekalipun itu adalah kertas saham bukanlah investasi. Investasi sementara 
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itu haruslah berarti penanaman barang-barang modal baru (new capital 

formation)”. Menurut Suparmoko (1992) “investasi adalah pengeluaran yang 

ditunjukkan untuk menambah atau mempertahankan persediaan kapital (capital 

stock)”. Menurut Samuelson (2004) “investasi meliputi penambahan stok modal 

atau barang disuatu negara, seperti banguna, peralatan produksi, dan barang-

barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah 

mengorbankan konsumsi dimasa mendatang”.  

 Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik simpulan 

bahwasannya investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran atau 

pembelanjaan yang dapat berupa beberapa jenis barang modal, banguna, peralatan 

modal, dan barang-barang inventaris yang digunakan untuk menambah 

kemampuan memproduksi barang dan jasa atau untuk meningkatkan produktivitas 

kerja sehingga terjadi peningkatan output yang dihasilkan dan tersedia untuk 

masyarakat (Sandika et al., 2014). 

 Berdasarkan Teori Harrod-Domar hubungan antara investasi dengan 

penyerapan tenaga kerja adalah investasi tidak hanya menciptakan permintaan, 

tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Tenaga kerja yang merupakan salah 

satu faktor produksi, otomatis akan ditingkatkan penggunaannya.  

 Teori fluktuasi ekonomi dari John Keynes mengemukakan tingkat bunga 

bukanlah satu-satunya yang menyebabkan naik turunya investasi melainkan ada 

kemungkinan keuntungan yang diharapkan dari sejumlah investasi yang disebut 

Keynes sebagai marginal efficiency of capital (MEC). Yang dimaksud dengan 

harapan keuntungan adalah besarnya persentase kemungkinan keuntungan yang 
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akan diperoleh dibandingkan dengan suku bunga yang berlaku saat itu. Bilamana 

harapan lebih tinggi (MEC), pengusaha menginvestasi lebih besar. Namun jika 

keuntungan yang diharapkan rendah dari tingkat bunga maka investasi akan 

mengalami penurunan atau rendah. Jika keuntungan yang diharapkan sama 

dengan tingkat bunga maka bila perusahaan berorientasi sosial, investasi dil 

akukan namun bila perusahaan berorientasi profit, investasi tidak dilakukan. 

Kenaikan investasi menyebabkan naiknya pendapatan dan karena pendapatan 

meningkat muncul permintaan yang lebih banyak atas barang konsumsi yang pada 

gilirannya menyebabkan kenaikan berikutnya pendapatan dan pekerjaan (Sari, 

2013). 

 Investasi dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 

Penanaman Modal Asing (PMA). Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1967, 

PMA adalah hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan 

berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini yang digunakan untuk 

menjalankan perusahaan Indonesia, artinya pemilik modal secara langsung 

menanggung resiko dari penanaman modal tersebut, perluasan dan alih status 

yang terdiri dari saham peserta Indonesia, saham asing dan modal pinjaman.  

 Penanaman modal asing adalah kegiatan investasi lintas negara. 

Penanaman modal asing dilakukan oleh penduduk atau perusahaan asing. 

Penanaman modal asing selalu berupa control penuh atau parsial melalui 

partisipasi dalam modal dan manajemen. Peningkatan investasi asing langsung 

atau foreign direct investment (FDI) dianggap lebih baik dalam menjamin 
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kelangsungan pembangunan dibandingkan dengan aliran dana asing berupa 

bantuan atau modal portofolio. 

 Penggunaan modal asing tidak hanya mengatasi kekurangan modal uang 

dan modal fisik, modal asing juga membawa keterampilan teknik, tenaga ahli, 

pengalaman organisasi, informasi pasar, teknik-teknik produksi maju, 

pembaharuan produk, dan lain-lain. Hal tersebut akan membantu mempercepat 

pembangunan ekonomi negara-negara terbelakang. Modal asing membantu dalam 

industrialisasi, dalam membangun modal overhead ekonomi dan dalam 

menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Modal asing tidak hanya 

membawa uang dan mesin tetapi juga keterlibatan teknik. Ia membuka daerah-

daerah terpencil dan mengarap sumber-sumber baru yang belum dimanfaatkan. 

Resiko dan kerugian pada tahap perintisan juga ditanggung modal asing. 

Selanjutnya modal asing mendorong pengusaha setempat untuk bekerja sama 

dengan perusahaan asing. Ia meniadakan problem neraca pembayaran dan 

menurunkan tekanan inflasi. Modal asing membantu memodernisasi masyarakat 

dan memperkuat sektor negara maupun sektor swasta. Penggunaan modal asing 

dengan demikian penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi negara-

negara terbelakang (Warits, 2019) 

Penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam Undang-Undang ini 

penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha 

di Indonesia yang dilakukan oleh pihak asing (Rifkiyanda, 2020).  
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B. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh Belanja Langsung Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja 

 Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung 

dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jenis belanja langsung dapat di ukur 

dengan hasil dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk 

efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut (Kristiyanto & Widodo, 

2017).  

 Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya TPAK adalah kegiatan 

ekonomi. Dimana belanja langsung yang dilakukan oleh pemerintah merupakan 

salah satu bentuk kegiatan ekonomi, dengan tujuan pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi. Program pembangunan disatu pihak menuntut 

keterlibatan banyak orang dan dipihak lain program pembangunan menumbuhkan 

harapan-harapan baru. Harapan untuk dapat ikut menikmati hasil pembangunan 

tersebut yang dinyatakan dalam peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja. 

Jadi semakin bertambah kegiatan ekonomi semakin besar pula TPAK suatu 

daerah atau wilayah tersebut. 

 Dalam penelitian yamg dilakukan oleh (Ikhwan & Siradjuddin, 2016) 

dengan judul “Pengaruh pengeluaran pemerintah dan upah minimum regional 

(UMR) terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di kota Makassar” dapat 

disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di kota Makassar.  
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 Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rahmad Mas’ud, Adi Wijaya, 

2021) “Pengaruh investasi dan belanja langsung serta belanja tidak langsung 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja” hasil studi empiris 

menyatakan belanja langsung secara langsung berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya bahwa belanja langsung akan menjadi 

sumber penerimaan masyarakat, sehingga mendorong permintaan agregat dan 

mampu membuka serta menyerap tenaga kerja. Sedangkan belanja tidak langsung 

secara langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja. 

2. Pengaruh Belanja Tidak Langsung Terhadap Tingkat Partisipasi       

Angkatan Kerja 

 Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak digunakan secara 

langsung oleh adanya program atau kegiatan, meliputi belanja pegawai, belanja 

barang dan jasa dan belanja pemeliharaan. Anggaran belanja tidak langsung 

memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem 

pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas yang pada 

gilirannya akan tercapai sasaran dan tujuan setipa pembangunan (Tempone et al., 

2020) 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Akmal dan Zulkifli (2017) 

“Pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah dan indeks pembangunan 

manusia terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja” hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel belanja pemerintah berpengaruh terhadap tingkat partisipasi 

angkatan kerja. 
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 (Ratno, 2019) “Pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung 

terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja” Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa belanja langsung berpengaruh signifikan sedangkan belanja 

tidak langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja. 

3. Pengaruh Investasi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

 Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai 

pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barag-barang modal dan peralatan-

peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah 

barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk 

memproduksi barang dan jasa di masa depan (Menajang, 2019). kegiatan investasi 

tak hanya menimbulkan permintaan tetapi dapat juga memperluas hasil produksi. 

Istilah dari tenaga kerja disebutkan oleh Keynes adalah marginal efficiency of 

capital (MEC) dimana artinya dalam berinvestasi tingkat bunga bukanlah menjadi 

faktor utama yang mungkin meningkatkan dan menurunkan keuntungan, tetapi 

ada faktor lainnya yaitu seperti tenaga kerja. 

 Dalam penelitian yang dilakukan (Wahyuni, 2019) “pengaruh investasi 

luar negeri, Pendidikan dan teknologi informasi komunikasi terhadap tingkat 

partis ipasi angkatan kerja” menyimpulkan bahwa pengaruh penanaman modal 

merupakan faktor penggerak untuk menunjang kelangsungan suatu usaha, dimana 

peran investasi baik dalam bentuk asing maupun dalam negeri sangat berpengaruh 

dalam kegiatan ekonomi terutama untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 

Berdasarkan hasil analisis investasi, Pendidikan dan teknologi informasi 
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komunikasi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia memiliki 

pengaruh signifikan antar variabelnya dan secara Bersama-sama pun juga 

memiliki pengaruh signifikan.  

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2017) dengan judul 

“Determinan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di provinsi Jawa Timur 

tahun 2011-2014”. Berkesimpulan bahwa investasi, upah minimum kota (UMK) 

dan produk domestik regional bruto (PDRB) secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di provinsi Jawa 

Timur. 

C. Penelitian Terdahulu 

 Dengan ini memperlihatkan beberapa desertasi atau penelitian terdahulu 

yang dijadikan rujukan oleh penulis dalam Menyusun penelitian ini yaitu : 

 Penelitian yang dilakukan (Ratno, 2019) “Pengaruh belanja langsung dan 

belanja tidak langsung terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja”. Berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa belanja tidak 

langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan sedangkan belanja langsung 

berpengaruh signifikan  terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. 

 (Rahmad Mas’ud, Adi Wijaya, 2021) dengan judul “Pengaruh investasi 

dan belanja langsung serta tidak langsung terhadap tingkat partisipasi angkatan 

kerja”. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien jalur belanja 

langsung sebesar 1,131 atau jalur ini berpengaruh positif. Dengan demikian pada 

pola hubungan langsung ini, belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Sedangkan koefisien jalur belanja 
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tidak langsung sebesar 0,724 atau jalur ini berpengaruh berpengaruh negatif. 

Dengan demikian pola hubungan langsung ini, belanja tidak langsung 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan 

kerja. 

 (Ikhwan & Siradjuddin, 2016) Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh 

pengeluaran pemerintah dan upah minimum regional (UMR) terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja di kota makassar”. Berdasarkan hasil penelitian 

menjelaskan bahwa secara statistik pengeluaran pemerintah berpengaruh 

signifikan dan berpeengaruh positif (nilai koefisien estimasi bernilai positif 0.599) 

terhadap tingkat pertisipasi angkatan kerja.   

 (Khan, 2009) dalam penelitian yang berjudul “partisipasi angkatan kerja 

Wanita menikah di Punjab (Pakistan). Pengamatan ditemukan bahwa usia 

perempuan, perempuan sebagai kepala rumah tangga, Pendidikan perempuan, 

kemiskinan rumah tangga, ukuran keluarga, jumlah anak perempuan (5-15), suami 

pengangguran dan pendapatan rendah berpengaruh positif signifikan terhadap 

partisipasi angkatan kerja Wanita menikah. 

 (Shoag, 2014) dalam penelitiannya “Dampak guncangan pengeluaran 

pemerintah: Bukti pengganda dari pengembalian dana pensiun negara” hasil 

penelitian menunjukkan bahwa komponen istimewa dari pengembalian mereka 

adalah prediktor kuat dari pengeluaran pemerintah negara bagian berikutnya. Saya 

menemukan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif yang besar 

terhadap pendapatan dan lapangan kerja. 
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 (Akmal, 2017) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh pertumbuhan 

ekonomi, belanja pemerintah, indeks pembangunan manusia terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja. Menunjukkan bahwa variabel belanja pemerintah 

memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja.  

 (Siregar, 2017) “Dampak belanja modal, investasi dan tenaga kerja 

terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan selatan”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hanya variabel angkatan kerja berpengaruh secara signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi dengan hubungan negatif yang berarti bahwa jika 

peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan jumlah angkatan kerja 

menurun. 

 (Niko Melly A, 2010) dalam jurnalnya yang berjudul “Determinan tingkat 

partisipasi angkatan kerja di provinsi jawa timur tahun 2011-2014” berdasarkan 

hasil pengujian tersebut investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat partisipasi angkatan kerja. Artinya jika kapasistas investasi dinaikkan 

maka akan berdampak pada meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja. 

 (Maharani, 2017) dalam penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di pulau Kalimantan”. 

Dalam penelitian ini variabel independent investasi terdiri dari penanaman modal 

asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Dari hasil estimasi 

koefisien penanaman modal asing adalah 2.05E dan t-statistik sebesar 1.790348 

sedangkan probabilitasnya sebesar 0.0829 sehingga secara statistik penanaman 

modal asing signifikan mempengaruhi variabel dependen tingkat partisipasi 

angkatan kerja.  
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 (Wahyuni, 2019) dalam jurnalnya “Pengaruh investasi luar negeri, 

pendidikan dan teknologi informasi komunikasi terhadap tingkat partisipasi 

angkatan kerja di Indonesia” berdasarkan hasil menunjukkan bahwa investasi 

asing berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia secara 

statistik signifikan antara pengaruh investasi asing terhadap tingkat partisipasi 

angkatan kerja di Indonesia, dengan koefisien regresi sebesar 0.990. hal ini berarti 

apabila investasi meningkat satu persen maka akan meningkatkan tingkat 

partisipasi angkatan kerja di Indonesia sebesar 0.990 persen.  

 (Nidya Listiyono, 2021) “Pengaruh investasi, tingkat Pendidikan dan 

pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga 

kerja di provinsi Kalimantan timur, Indonesia”. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa investasi dan pengeluaran pemerintah secara langsung 

berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja melalui 

pertumbuhan ekonomi. 

 (Ahmad, 2008) “pengaruh pengeluaran pemerintah dan ketidakpastian 

makro-ekonomi pada investasi swasta di sektor jasa: bukti dari Pakistan”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan tingkat suku bunga 

mempengaruhi investasi swasta di sektor jasa di Pakistan. Fungsi investasi 

dinamis jangka panjang yang disukai menunjukkan bahwa peningkatan 

pengeluaran pemerintah saat ini dan tingkat suku bunga menghambat investasi 

swasta dan demikian pula ketidakstabilan dan ketidakpastian makroekonomi 

mempengaruhi investasi swasta secara negatif.  
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Tabel 2.0.1  

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Judul Hasil 

1. Ikhwan dan 

Siradjuddin 

(2017) 

Pengaruh pengeluaran 

pemerintah dan upah 

minimum regional 

(UMR) terhadap tingkat 

partisipasi angkatan 

kerja di kota makassar 

Berdasarkan hasil penelitian 

menjelaskan bahwa secara 

statistik pengeluaran pemerintah 

berpengaruh signifikan dan 

berpengaruh positif (nilai 

koefisien estimasi bernilai positif 

0.599) terhadap tingkat partisipasi 

angkatan kerja.  

2. Rahmad 

Mas’ud, Adi 

Wijaya dan 

Ridwan Gani 

(2021) 

Pengaruh Investasi dan 

belanja langsung serta 

belanja tidak langsung 

terhadap tingkat 

partisipasi angkatan 

kerja 

Berdasarkan hasil analisis 

menunjukkan bahwa koefisien 

jalur belanja langsung sebesar 

1,131 atau jalur ini berpengaruh 

positif. Dengan demikian, pada 

pola hubungan langsung ini, 

belanja langsung berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

tingkat partisispasi angkatan 

kerja. Sedangkan koefisien jalur 

belanja tidak langsung sebesar -

0,724 atau jalur ini berpengaruh 

negatif. Dengan demikian pola 

hubungan langsung ini, belanja 

tidak langsung berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan 

terhadap tingkat partisipasi 

angkatan kerja 

3. Ariani Puji 

Hastuti (2020) 

Pengaruh pengeluaran 

pemerintah pada sektor 

Pendidikan, Kesehatan 

dan investasi swasta 

terhadap tingkat 

partisipasi angkatan 

kerja di kab. Bontang 

Berdasarkan Hasil analisis 

menunjukkan bahwa pengeluaran 

pemerintah pada sektor 

Pendidikan, Kesehatan dan 

investasi swasta terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja di kota 

bontang, pengeluaran pada sektor 

Kesehatan berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap 

tingkat partisipasi angkatan kerja 

di kota bontang, investasi swasta 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja di kota 

bontan, serta variabel time yang 

dimisalkan menggunakan angka 0 

untuk tahun pertama dan 
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seterusnya sampai angka 17 

untuk tahun 2018 berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

tingkat partisipasi angkatan kerja 

di kota Bontang. 

4. Maulidil 

Akmal dan 

Zulkifli (2017) 

Pengaruh pertumbuhan 

ekonomi, belanja 

pemerintah, indeks 

pembangunan manusia 

terhadap tingkat 

partisipasi angkatan 

kerja. 

Berdasarkan Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel 

belanja pemerintah memiliki 

pengaruh terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja. 

5. Ernie 

Ferawati, Adi 

Wijaya dan 

Juliansyah 

Roy (2020) 

Pengaruh belanja 

langsung dan belanja 

tidak langsung serta 

investasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

dan penyerapan tenaga 

kerja di kabupaten berau  

Berdasarkan Hasil analisis 

menunjukkan bahwa belanja 

langsung berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyerapan 

teanga kerja sedangkan belanja 

tidak langsung berpengaruh 

positif dan tidak signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja. 

6. Niko Melly A 

(2017) 

Determinan tingkat 

partisipasi angkatan 

kerja di provinsi Jawa 

Timur tahun 2011-2014 

Berdasarkan hasil pengujian 

tersebut, investasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

tingkat partisipasi angkatan kerja. 

Artinya jika kapasitas investasi 

dinaikkan maka akan berdampak 

pada meningkatnya tingkat 

partisipasi angkatan kerja. 

7. Nidya 

Listiyono, Adi 

Wijaya dan 

Irsan 

Tricahyadinata 

(2021) 

Pengaruh investasi, 

tingkat Pendidikan dan 

pengeluaran pemerintah 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan 

penyerapan tenaga kerja 

di provinsi Kalimantan 

timur Indonesia 

Berdasarkan hasil pengujian 

dapat disimpulkan bahwa 

investasi dan pengeluaran 

pemerintah secara langsung 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja 

melalui pertumbuhan ekonomi. 

8. Ratno (2019) Pengaruh belanja 

langsung dan belanja 

tidak langsung terhadap 

tingkat partisipasi 

angkatan kerja  

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis dan analisis data, dapat 

disimpulkan bahwa belanja tidak 

langsung berpengaruh negative 

dan tidak signifikan sedangkan 

belanja langsung berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja di 

Indonesia 
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9. Maharani 

(2017) 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat 

partisipasi angkatan 

kerja (TPAK) di pulau 

Kalimantan  

Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa 

penanaman modal asing 

signifikan mempengaruhi 

variabel dependen tingkat 

partisipasi angkatan kerja 

10. Daru 

Mahendras 

Wara (2016) 

Analisi pengaruh produk 

domestik  regional 

bruto, upah minimum 

dan investasi terhadap 

tingkat partisipasi 

angkatan kerja pada 38 

kabupaten/kota provinsi 

jawa timur tahun 2010-

2014 

 Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa 

koefisien regresi investasi -

5,96%. Variabel ini tidak 

mempengaruhi variabel dependen 

karena nilai probabilitasnya 

dibawah nilai probabilitas @. 

Penelitian ini menunjukkan 

bahwa investasi  tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat partisipasi angkatan kerja 

11. Arizka 

sofyanan 

maharani 

(2017) 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat 

partisipasi angkatan 

kerja (TPAK) di pulau 

Kalimantan  

Berdasarkan penelitian ini 

variabel independent investasi, 

terdiri dari penanaman modal 

asing (PMA) dan penanaman 

modal dalam negeri (PMDN) . 

Dari hasil estimasi koefisien 

penanaman modal asing aadalah 

2.05E dan t-statistik sebesar 

1.790348 sedangkan 

probabilitasnya sebesar 0.0829 

sehingga, secara statistik 

penanaman modal asing 

signifikan mempengaruhi 

variabel dependen tingkat 

partisipasi angkatan kerja. 

Sedangkan koefisien penanaman 

modal dalam negeri adalah -

9.64E-05 dan t-statistik sebesar -

1.018378 sedangkan 

probabilitasnya sebesar 0.3161 

sehingga, secara statistik 

penanaman modal dalam negeri 

tidak signifikan mempengaruhi 

variabel depanden tingkat 

partisipasi angkatan kerja. 

12. Cherlly 

Wahyuni dan 

Ali Anis 

(2019) 

Pengaruh investasi luar 

negeri, Pendidikan dan 

teknologi informasi 

komunikasi terhadap 

tingkat partisipasi 

angkatan kerja di 

Indonesia. 

Berdasarkan hasil menunjukkan 

bahwa investasi asing 

berpengaruh terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja di 

Indonesia secara statistik 

signifikan antara pengaruh 

investasi asing terhadap tingkat 
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partisipasi angkatan kerja di 

Indonesia, dengan koefisien 

regresi sebesar 0.990. hal ini 

berarti apabila investasi 

meningkat satu persen maka akan 

meningkatkan tingkat partisipasi 

angkatan kerja di Indonesia 

sebesar 0.990 persen. Hasil 

estimasi pada persamaan  

menunjukkan Pendidikan 

berpengaruh terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja di 

Indonesia dengan koefisien 

regresi sebesar. Secara statistik 

apabila Pendidikan meningkat 

satu persen akan meningkatkan 

tingkat partisipasi angkatan kerja 

di Indonesia sebesar 15.965 

persen. Sebaliknya apabila terjadi 

penurunan Pendidikan sebesar 

satu persen, maka mengakibatkan 

penurunan tingkat partisipasi 

angkatan kerja di Indonesia 

sebesar 15.965 persen. 

 

D. Kerangka Pikir 

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan sumber daya potensial 

sebagai penggerak, penggagas dan pelaksana pembangunan daerah sebagai 

pendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. dengan bertambahnya jumlah 

penduduk maka akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang pada akhirnya 

akan mampu meningkatkan tingkat produksi di Indonesia. 

Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel yaitu belanja pemerintah 

terbagi atas belanja langsung & belanja tidak langsung dan investasi sebagai 

variabel independent. Sedangkan varibel dependen adalah tingkat partisipasi 

angkatan kerja di Indonesia. Untuk memudahkah dalam penelitian ini, maka 

dibuatlah kerangka pikir sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Keragka Pikir 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

E. Hipotesis 

 Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban yang bersifat sementara 

mengenai suatu penelitian yang sifatnya wajib diuji lagi kebenarannya melalui uji 

hipotesis dan melakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan pada landasan teori 

dan penelitian sebelumnya maka dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1 :Variabel belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia. 

H2 :Variabel Belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia. 

H3 :Variabel Investasi PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia. 

 

    Belanja 

langsung (X1) 

Belanja Tidak 

Langsung (X2) 

Investasi  (X3) 

Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja  (Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional yaitu  

penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan atau pengaruh satu atau lebih 

variabel independen dengan satu atau lebih variabel dependen. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif, deskriptif kuantitatif yaitu 

memberikan gambaran keadaan masa sekarang secara mendalam yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan 

sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail 

(Sugiyono, 2013). 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi pada penelitian ini adalah Indonesia. Dihimpunnya data-data dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, setra mengumpulkan literatur ataupun 

sumber informasi lainnya dari instansi terkait atau semacamnya baik dalam 

bentuk maupun non-cetak yang berkaitan dengan topik yang diteliti.  

 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis,data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder 

yang bersifat time series dalam tahunan priode 2006-2020. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, tetapi dengan 
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melalui dokumen atau laporan yang telah tersedia dari suatu sumber tertentu.  

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data 

sekunder yang berasal dari data Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia, serta 

dari sumber-sumber lain yang dapat mendukung penelitiaan ini. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi, artinya kegiatan pengumpulan data dengan mencari hal-

hal yang berkaitan dengan fokus penelitian seperti buku, jurnal, website dan 

lain-lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh 

peneliti. Dokumentasi data pengaruh belanja pemerintah dan investasi terhadap 

tingkat partisipasi Angkatan kerja ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Indonesia serta menggunakan literatur, website dan jurnal yang sesuai dengan 

topik permasalahan (Abdullah, 2015). 

 

D. Teknik Analisis Data 

1. Metode Analisis Data  

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linear dimana variabel independen lebih dari satu. Analisis regresi 

merupakan metode analisis yang dapat digunakan untuk mengukur pengaruh 

suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen 

dalam penelitian ini adalah Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan 

Investasi dengan variabel dependen yang digunakan adalah Tingkat Partisipasi 
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Angkatan Kerja. Berdasarkan variabel independen dan dependen tersebut, 

maka disusun persamaan sebagai berikut: 

Y = 𝛽𝑜 + 𝛽1X1+𝛽2X2+𝛽3X3+𝑒 

Keterangan : 

 Y = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

 𝛽o = Konstanta 

 𝛽1−𝛽3 = Koefisien Regresi 

 X1 = Belanja Langsung 

 X2 = Belanja Tidak Langsung 

 X3 = Investasi 

 e = Standar Eror 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji multikoliniearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel 

independen.  Pendeteksian multikolinieritas bisa dilihat dalam korelasi antara 

variabel independent melalui koefisien korelasi (r). jika nilai koefisien dari 

korelasi antar independen kurang dari 0,85 (<0,85) artinya model regresi bebas 

dari multikolinieritas. Namun sebaliknya jika korelasi lebih besar dari 0,85 

(>0,85) menunjukkan model mengalami masalah multikolonieritas. 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi 

linear terdapat korelasi antar kesalahan penggangu (residual) pada priode t 
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dengan kesalahan pada priode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan terdapat permasalahan autokorelasi. Metode yang digunakan untuk 

mendeteksi adanya autokorelasi dalam regresi linear adalah dengan Uji Durbin 

Watson. 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terjadi 

perbedaan varians dari residual pada priode pengamatan yang satu ke 

pengamatan lain dalam model regresi. Jika varians dari residual tersebut tetap 

atau tidak berubah dikatakan homoskedastisitas, namun jika berubah dikatakan 

heteroskedastisitas. Sedangkan model regresi yang baik yaitu 

homoskedestisitas. Berbagai cara yang bisa digunakan untuk uji 

heteroskedastisitas yaitu bisa menggunakan grafik plot, uji park, uji glesjer dan 

uji white. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji glesjer untuk 

melihat apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak. Dengan ketentuan apabila 

nilai probabilitas lebih kecil dari 𝛼 = 5% atau (<0,05) maka ada 

heteroskedastisitas. Selanjutnya jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,5 

(>0,5) maka tidak ada heteroskedastisitas. 

d. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel 

terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak 

dalam model regresi linear, asumsi ini ditunjukan oleh nilai error yang 

berdistribusi normal.  
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Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi 

normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara 

statistik. Pengujian normalitas data menggunakan Test of Normality 

Kolmogorov-smirnov. 

3. Uji Hipotesis  

a. Uji Parsial 

Uji parsial atau biasa disebut uji t yang digunakan untuk menguji 

variabel bebas apakah variabel bebas memiliki pengaruh terpisah atau tidak 

terhadap variabel terikat, sedangkan untu mengetahui signifikan atau tidak 

dapat dilihat pada tabel dengan ketentuan, apabila nilai signifikan lebih kecil 

dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen, sebaliknya jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa variabel independen tidak memilki pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen, untuk uji parsialnya dapat diketahui melalui 

ketentuan bahwa jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel maka variabel 

berpengaruh secara parsial. 

b. Koefisien Determinan (R²)  

Koefisisen determinan digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang menekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 
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untuk memprediksi variabel dependen (Fanitawati, 2020). 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional variabel adalah sebuah penjelasan mengenai cara 

penelitian dalam mengukur setiap variabel yang digunakan, pengukuran tersebut 

dapat dilakukan berdasarkan angka-angka maupun atribut-atribut tertentu. 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

 Tingkat partisipasi Angkatan kerja adalah perbandingan antara jumlah 

Angkatan kerja dengan penduduk usia kerja dalam kelompok yang sama. 

Tingkat partisipasi Angkatan kerja dapat dinyatakan untuk seluruh penduduk 

dalam usia kerja dan dapat dinyatakan untuk satu kelompok penduduk tertentu 

seperti kelompok laki-laki, kelompok tenaga terdidik, kelompok 10-14 tahun di 

desa. Data Tingkat partisipasi Angkatan kerja yang digunakan dalam penelitan 

ini adalah data tingkat partisipasi Angkatan kerja Indonesia dari tahun 2006 

sampai 2020 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia yang 

dinyatakan dalam bentuk Persen (%). 

2. Belanja Langsung 

 Belanja langsung pada umumnya diperuntukkan bagi pembangunan 

sarana/prasarana dan infrastruktur. Pada prinsipnya alokasi belanja tersebut 

adalah bermuara pada optimalnya fungsi-fungsi keuangan diberbagai sektor 

yang meliputi pertanian, pertambangan dan pengalian, industry dan pengolahan 

listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran 

pengangukatan dan komunitas keuangan persewaan dan jasa perusahaan serta 
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sektor jasa-jasa lainnya. Data Belanja Langsung yang digunakan dalam 

penelitian ini Realisasi pengeluaran pemerintah Indonesia dari tahun 2006 

sampai 2020 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia yang 

dinyatakan dalam bentuk Triliun Rupiah. 

3. Belanja Tidak Langsung 

 Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program, seperti belanja pegawai berupa 

gaji, belanja subsidi, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga. data 

Belanja Tidak Langsung yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi 

pengeluaran pemerintah Indonesia dari tahun 2006 sampai 2020 yang diperoleh 

dari Badan Pusat Statistik Indonesia yang dinyatakan dalam bentuk Triliun 

Rupiah. 

4. Investasi  

 Investasi/Penanaman modal asing adalah kegiatan investasi lintas 

negara. Penanaman modal asing dilakukan oleh penduduk atau perusahaan 

asing. Data investasi/PMA yang digunakan dalam penelitian ini realisasi 

investasi penanaman modal luar negeri Indonesia dari tahun 2006 sampai 2020 

yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia yang dinyatakan dalam 

bentuk juta US$. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PUSTAKA 

 

A. Gambaran Umum Negara Indonesia 

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah 

Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia berada diantara 

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

Samudera Pasifik. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6° 04’30” 

Lintang Utara dan 11° 00’ 36” Lintang Selatan dan  antara 94° 58’ 21” sampai 

dengan 141° 01’ 10” Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis 

khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0°. Indonesia adalah sebuah negara 

kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 baik pulau 

yang bernama maupun yang belum bernama. Luas wilayah yang di miliki 

Indonesia seluruhnya adalah 5,2 juta km² yang terdiri dari 1,9 juta km² daratan 

dan 3,3 juta km² lautan Indonesia berada. 

Berdasarkan posisi geografisnya negara Indonesia memiliki batas-batas: 

a) sebelah utara berbatasan dengan negara Filipina, Malaysia, Singapura, India 

dan Samudera Pasifik; b). Sebelah selatan berbatasan dengan negara Australia, 

Timor Leste dan Samudera Hindia; c). Sebelah barat berbatasan dengan 

samudera Hindia; d). Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini 

dan Samudera Pasifik batas-batas tersebut ada pada 111 pulau terluar yang 

perlu dijaga dan dikelola dengan baik. Pulau-pulau tersebut digunakan untuk 

menentukan garis pangkal batas wilayah negara Indonesia dengan negara lain 

(keputusan presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil 
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terluar) (Badan Pusat Statistik, 2020). 

2. Kondisi Demografi 

 Masalah penduduk Indonesia saat ini adalah peningkatan jumlah 

penduduk yang cukup signifikan. Untuk mencapai manusia yang berkualitas 

dengan penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program 

kependudukan meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian 

bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran 

penduduk seimbang serta pengembangan potensi penduduk merupakan modal 

pembangunan yang harus ditingkatkan. Penduduk mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam perekonomian dan pembangunan negara, dimana 

penduduk merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan. Hal ini 

disebabkan karena pembangunan dilaksanakan oleh penduduk dan ditujukan 

untuk kesejahteraan penduduk. 

 Peranan penduduk sebagai subjek pembangunan menunjukkan kapasitas 

sumber daya manusia sebagai unsur pencipta, pemakai dan pengembang 

teknologi seperti pengelola faktor-faktor produksi yang dibutuhkan penduduk. 

Pesatnya pertumbuhan penduduk akan menyebabkan penyebaran tidak merata. 

Persebaran penduduk tidak hanya dipengaruhi oleh luas wilayah dan skala 

kegiatan pembangunan saja. Akan tetapi skala kegiatan pemerintah diduga juga 

mempunyai pengaruh terhadap persebaran penduduk. Teori adam smith yang 

menyatakan bahwa pembangunan ekonomi atau output nasional dipengaruhi 

oleh jumlah penduduk yang berperan sebagai tenaga kerja. Berikut ini data 

jumlah penduduk di Indonesia mulai dari tahun 2015-2020. 
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Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 2015-2020 (Ribu Jiwa) 

 

Tahun Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) 

2015 255. 587,9 

 2016 258.489,5 

2017 261.355,5 

2018 264.161,6 

2019 266.911,9 

2020 269.603,4 

 Sumber :(Badan Pusat Statistik, 2020) 

 Dari tabel 4.1 dapat kita lihat bahwa perkembangan dan pertumbuhan 

jumlah penduduk di Indonesia tahun 2015-2020 terus mengalami peningkatan. 

Pada data tersebut jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 adalah 255.587,9 

ribu jiwa dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2020 berdasarkan 

data tersebut sebesar 269.603,4 ribu jiwa. Jumlah penduduk yang tinggi akan 

meningkatkan jumlah angkatan kerja di Indonesia. Jumlah angkatan kerja yang 

tinggi menandakan bahwa penawaran tenaga kerja juga akan meningkat. 

Kelebihan pada penawaran ini tidak akan menjadi masalah jika diimbangi 

dengan jumlah permintaan tenaga kerja yang sama besarnya. Karena Ketika 

jumlah penawaran tenaga kerja meningkat dan permintaan tenaga kerjanya 

tetap maka akan meingkatkan jumlah pengangguran. Jika banyak angkatan 

kerja yang menjadi pengangguran maka akan menghambat pembangunan di 

suatu daerah tersebut dan dapat menyebabkan ketidakseimbangan sosial dan 

politik. 
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B. Statistik Deskriptif Karakteristik Variabel 

 Dalam penelitian ini, terdapat beberapa variabel yang diantaranya 

adalah variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Adapun 

yang menjadi variabel bebas pada penelitian ini adalah belanja langsung, 

belanja tidak langsung dan investasi serta yang menjadi variabel terikat adalah 

tingkat partisipasi Angkatan kerja. 

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  

 Sebagai salah satu indikator terpenting dalam melihat keterlibatan 

sumber daya manusia dengan pembangunan suatu negara yakni dengan melihat 

tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Secara regional ataupun nasional, 

indikator ini mempunyai peranan penting di bidang ketenagakerjaan. Karena 

dengan menggunakan TPAK, kita  bisa mengetahui tersedianya lapangan kerja 

di suatu wilayah. Tujuan menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu 

untuk memperoleh gambaran tentang presentase angkatan kerja terhadap 

penduduk usia kerja. 

 Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi 

penduduk umur kerja yang melihat secara aktif dipasar tenaga kerja, baik 

dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran 

relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi 

barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok 

umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara 

umum, kegunaan TPAK adalah untuk mengindikasi besarnya penduduk umur 

kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, 
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dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (labour supply) yang 

tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. 

Tabel 4.2 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Belanja Langsung Dan Belanja Tidak 

Langsung Di Indonesia Tahun 2006-2020 

Tahun TPAK (%) Belanja Langsung 

(Rp) 

Belanja Tidak 

Langsung (Rp) 

2006 66,16 34.483.611.934 30.302.209.927 

2007 66,99 39.726.141.320 36.214.961.163 

2008 67,18 43.212.462.677 45.398.365.063 

2009 67,23 53.734.476.550 48.150.149.337 

2010 67,72 59.000.922.032 53.152.485.827 

2011 66,78 65.627.357.161 66.590.354.071 

2012 67,76 77.977.219.171 101.468.624.588 

2013 66,77 94.000.696.054 109.747.735.878 

2014 66,60 95.577.183.625 123.757.686.233 

2015 65,76 103.885.713.143 143.155.765.704 

2016 66,34 106.176.521.472 157.921.957.110 

2017 66,67 120.503.128.406 186.536.045.056 

2018 67,26 127.666.766.106 198.762.528.445 

2019 67,53 140.591.613.847 214.231.884.921 

2020 67,77 155.707.689.371 237.052.440.246 

Sumber :(Badan Pusat Statistik, 2020)  

 Berdasarkan data pada tabel 4.2 tingkat partisipasi angkatan kerja di 

Indonesia mengalami fluktuasi. Penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja 

terjadi pada tahun 2011 sebesar 66,78%, 2013 sebesar 66,77%, 2014 sebesar 

66,60% dan 2015 sebesar 65,76. Namun di tahun 2020 kembali meningkat 

sebesar 67,77%. Meningkat atau menurunya tingkat partisipasi angkatan kerja 

dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi dan demografi. 
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2. Belanja Langsung  

 Belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan 

produktivitas  kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi. Belanja 

pelayanan langsung adalah belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara 

langsung oleh masyarakat. Belanja langsung merupakan belanja yang berupa 

investasi fisik (pembangunan infrastruktur) yang mempunyai nilai ekonomis 

yang lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan asset 

daerah. 

 Belanja langsung adalah belanja yang mempengaruhi secara langsung 

oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Pemerintah diminta 

lebih fokus meningkatkan belanja langsung (direct spending), baik melalui 

peningkatan daya beli konsumen maupun pembangunan infrastruktur. 

 Berdasarkan data pada tabel 4.2 belanja langsung di Indonesia pada 

tahun 2006-2020 mengalami peningkatan. Dilihat dari data tahun 2006 sebesar 

Rp 34.483.611.934, tahun 2007 sebesar Rp 39.726.141.320, tahun 2008 sebesar 

43.212.462.677, dan  terus-menerus mengalami peningkatan sampai tahun 2020 

sebesar Rp 155.7 07.689.371. 

 

3. Belanja Tidak Langsung 

 Belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak 

terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Seperti 

belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah di tetapkan oleh undang-

undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, balanja bagi hasil 
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kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan 

dan belanja tak terduga. 

 Berdasarkan data pada tabel 4.2 belanja tidak langsung di Indonesia dari 

tahun 2006 sampai 2020 mengalami peningkatan setiap tahunya. Dilihat dari 

tahun 2006 sebesar Rp 30.302.209.927, 2007 sebesar Rp 36.214.961.163, 2008 

sebesar Rp 45.398.365.063 dan terus menerus mengalami peningkatan hingga 

tahun 2020 sebesar Rp 237.052.440.246. 

 

4. Investasi 

 Investasi Asing merupakan investasi yang dilaksanakan oleh pemilik-

pemilik modal asing di dalam negeri kita untuk mendapatkan suatu keuntungan 

dari usaha yang dilaksanakan itu. Investasi asing ini dapat berupa investasi 

langsung (foreign direct investment) atau investasi portofolio yaitu melalui 

pembelian saham perusahaan di dalam negeri (Indonesia). Keuntungan dari 

adanya investasi asing bagi kita ialah akan berupa diolahnya sumber daya alam 

kita, meningkatnya lapangan kerja dan terjadinya nilai tambah (added value), 

meningkatnya penerimaan negara dari sumber pajak, serta adanya dalih teknologi. 

 Bagi pemilik modal asing, keuntungan mereka berupa aliran dividen dari 

hasil usaha itu dari negeri di mana modal itu ditanamkan ke negara dari mana 

modal itu berasal. 

 Dapat dilihat pada tabel 4.2 perkembangan investasi asing di Indonesia 

mengalami fluktuasi, pada tahun 2006 sebesar Rp 53912.540 investasi asing terus 

mengalami peningkatan sampai tahun 2008 sebesar Rp 162.841.830 kemudian 
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pada tahun 2009 sebesar Rp 101.662.880 mengalami fluktuasi sampai tahun 2020 

sebesar Rp 404.338.161,5. Dilihat dari hal ini perluh adanya campur tangan 

pemerintah dan koordinasi pemerintah dalam penyelenggaraan penanaman modal 

dengan menciptakan birokrasi yang efisien. Dengan adanya perubahan tersebut 

maka nantinya investor dapat tertarik untuk menanamkan modalnya. 

Table 4.3 

Investasi PMA di Indonesia tahun 2006-2020 

 

  Sumber : (Penanaman Modal Asing, 2021) 

C. Hasil Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Tahun Investasi PMA (Juta Rp) 

2006 53.912.540 

2007 97.405.646,6 

2008 162.841.830 

2009 101.662.880 

2010 145.787.266,8 

2011 176.516.868 

2012 237.540.649 

2013 348.818.707,5 

2014 354.909.468 

2015 403.861.040,5 

2016 389.161.647,6 

2017 436.784.810,4 

2018 424.407.699,9 

2019 392.130.528,8 

2020 404.338.161,5 
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 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Ada dua acara untuk mendeteksi apakah residual normal atau 

tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Dikatakan memenuhi 

normalitas jika nilai residual lebih besar dari 0,05. Uji normalitas dapat diuji 

dengan menggunakan model Kolmogorov-Smirnov.  

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

    

Unstandardized 

Residual 

N   15 

Normal Parametersa,b Mean 0,0000000 

  Std. Deviation 73,5692312 

Most Extreme Differences Absolute 0,173 

  Positive 0,173 

  Negative -0,145 

Test Statistic   2,173 

Asymp. Sig. (2-tailed)   .096 

Sumber: Data olah SPSS 2022 

 

Uji Kolmogorov-Smirnov test adalah dengan membandingkan distribusi 

data dengan distribusi normal baku. Apabila signifikan > 0,05 maka dikatakan 

data terdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikan < 0,05 maka data tersebut 

dinyatakan tidak normal. Dilihat pada tabel 4.4 hasil uji normalitas dengan 

kolmogrov-Smirnov test diketahui nilai signifikan yaitu nilai sig > 0,05 maka 

dinyatakan normal. 
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b. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

atau korelasi diantara variabel independen. Model yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi antara yang tinggi diantara variabel bebas. Toleransi mengukur 

variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel 

bebas lainnya. Jadi nilai toleransi rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF= 1/ toleransi) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai yang 

umum dipakai adalah tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10. 

 Menurut aturan Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance, jika VIF > 

10 atau toleransi < 0,10 menunjukkan gejala multikolinearitas. Sebaliknya jika 

nilai VIF < 10 dan tolerance >  0,10, berarti tidak ada gejala multikolinearitas.  

Hasil uji multikolinearitas sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

 

Model  
Collinearity Statistics 

    
Tolerance VIF 

1  (Constant)     

  Belanja Langsung 0,574 1,144 

  Belanja Tidak Langsung 0,761 1,041 

  Investasi 0,368 1,152 

a. Dependent Variable: TPAK 

Sumber: Data olah SPSS 2022 

 

 Hasil yang ditunjukkan pada uji multikolinearitas terlihat bahwa variabel 

belanja langsung, belanja tidak langsung dan investasi memiliki nilai VIF < 10 

dan tolerance > 0,10, sehingga disimpulkan tidak ada gejala multikolinearitas. 
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c. Uji Heterokedastisitas 

 Uji heterokedastisitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu 

model regresi terdapat persamaan atau perbedaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heterokedastisitas. Jika nilai signifikan semua variabel independen > 0,05, maka 

dapat dikatakan terhindar dari adanya heterokedastisitas. Hasil uji 

heterokedastisitas sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Coefficientsa  

Model  

Unstandardized 

Coefficients 

  

Standardized 

Coefficients t 

  

Sig. 

      B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,236 26,474   1,096 0,926 

  Belanja 

Langsung 

1,211 3,694 0,469 0,569 0.987 

  Belanja 

Tidak 

Langsung 

2,897 2,469 0,789 1,765 0,789 

  Investasi 2,512 1,019 0,632 1,364 0,193 

a. Dependent Variable: TPAK 

Sumber: Data olah SPSS 2022 

 

Dilihat pada tabel 4.6 hasil uji heterokedastisitas, maka pada variabel 

belanja langsung, belanja tidak langsung dan investasi dengan nilai tingkat 

signifikansi > dari 0,05 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam 

uji Glesjer, dapat disimpulkan bahwa variabel belanja langsung, belanja tidak 

langsung dan investasi terhadap TPAK terjadi gejala heterokedastisitas dalam 

regresi. 
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d. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan 

dari hipotesis autokorelasi klasik, yaitu korelasi residual antara satu observasi 

dengan observasi lainnya dalam model regresi. Dalam uji autokorelasi ini 

menggambarkan variabel dependen sebagai tidak relevan dengan dirinya sendiri, 

dimana nilai variabel dependen adalah independen dari variabel itu sendiri 

sebelum atau sesudah nilai variabel tersebut. Pengujian menggunakan Durbin 

Watson dan hasil penelitian terkait pengujian dalam penelitian ini dijabarkan 

dalam tabel pengujian Durbin W atson sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

 

Model R R Squareb 
Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .885a 0,782 0,674 60,08440 1,367 

Sumber: Data olah SPSS 2022 
 

Pengujian Durbin-Watson dengan level of significance 5% (0,05) dengan 

jumlah varibel (k=4) dan banyaknya data sampel (n=15), besarnya nilai dL (batas 

luar) sebesar 0,6852 dan nilai dU (batas atas) sebesar 1,9774. Dilihat pada tabel 

4.7 hasil uji autokorelasi bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,367 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi. Karena dasar pengambilan 

keputusannya adalah sebagai berikut: Jika angka D-W dibawah 0,6852 berarti 

korelasi positif, jika angka D-W diatas 1,9774 maka korelasi negatif, dan jika 

angka D-W diantara nilai 0,6852 dan 1,9774 maka tidak terjadi autokorelasi. 

Berdasarkan nilai durbin-watson sebesar 1,367 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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tidak terjadi autokorelasi. Berdasarkan nilai durbin-watson pada tabel 4.7 dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.   

2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen. Persamaan regresi dapat dilihat 

dari hasil tabel uji koeffisient berdasarkan output SPSS terhadap 3 variabel 

independen yaitu belanja langsung, belanja tidak langsung dan investasi terhadap 

tingkat partisipasi angkatan kerja. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

 

Model  

Unstandardized 

Coefficients 
 Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

    
B 

Std. 

Error 
Beta   

1 (Constant) 2.669 0,150  11.157 0,000 

  Belanja 

Langsung 
1,806 3,041 0,614 3,415 0,028 

  Belanja Tidak 

Langsung 
2,098 0,871 0,590 2,882 0,003 

  Investasi 1,727 0,019 0,679 2,906 0,000 

a. Dependent Variable: TPAK 

Sumber: Data olah SPSS 2022 

 

 Berdasarkan tabel 4.8 maka persamaan regresi linear berganda dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Y = 2,669 + 1,806 X₁+ 2,098 X₂+ 1,727 X₃ 

a. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 2,669, angka tersebut menunjukkan 

bahwa jika variabel belanja langsung, belanja tidak langsung dan investasi 

konstant (tidak mengalami perubahan) maka TPAK sebesar 2,669. 
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b. Variabel belanja langsung menunjukkan nilai koefisien sebesar 1,806. Hal 

ini mengartikan bahwa jika terjadi kenaikan belanja langsung sebesar 1%, 

maka TPAK akan mengalami kenaikan sebesar variabel belanja tidak 

langsung dan investasi yang konstant. 

c. Variabel belanja tidak langsung menunjukkan nilai koefisien sebesar 

2,098. Hal ini mengartikan bahwa jika terjadi kenaikan belanja tidak 

langsung sebesar 1%, maka TPAK akan mengalami kenaikan sebesar 

variabel belanja langsung dan investasi yang konstan. 

d. Variabel investasi menunjukkan nilai koefisien sebesar 1,727. Hal ini 

mengartikan bahwa jika terjadi kenaikan investasi sebesar 1% maka TPAK 

akan mengalami kenaikan sebesar variabel belanja langsung dan belanja 

tidak langsung yang konstant. 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing atau secara 

parsial variabel independen (belanja langsung, belanja tidak langsung dan 

investasi) terhadap variabel dependen (TPAK). Proses pengujian dilakukan 

dengan melihat pada nilai ttabel uji parsial dengan memperhatikan kolom signifikan 

dan nilai thitung dan membandingkan dengan taraf signifikan a=0,05 dan juga 

membandingkan nilai ttabel dengan thitung . Hasil uji statistik T sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Statistik T 

Coefficientsa 

 

Model  

Unstandardized 

Coefficients 
 Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

    
B 

Std. 

Error 
Beta   

1 (Constant) 2.669 0,150  11.157 0,000 

  Belanja 

Langsung 
1,806 3,041 0,614 3,415 0,028 

  Belanja 

Tidak 

Langsung 

2,098 0,871 0,590 2,882 0,003 

  Investasi 1,727 0,019 0,679 2,906 0,000 

a. Dependent Variable: TPAK 

Sumber: Data olah SPSS 2022 

 

 Dilihat hasil uji statistik t pada tabel 4.9 di atas, ada beberapa kesimpulan 

yang dapat diambil, sebagai berikut:  

Variabel belanja langsung, nilai t hitung 3,415 lebih besar dari nilai t tabel 

1,796 dan nilai Sig. 0,028 lebih kecil dari nilai sig 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel belanja langsung memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap TPAK. 

H1: Belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK di 

Indonesia 

Variabel belanja tidak langsung menunjukkan hasil t hitung 2,882 lebih 

besar dari nilai t tabel 1,796 dan nilai Sig. 0,003 lebih kecil dari nilai sig 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel belanja tidak langsung memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK. 

H2: Belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK di 

Indonesia. 



60 

 

 

 Variabel investasi, menunjukkan hasil bahwa nilai t hitung 2,906 lebih 

besar dari nilai t tabel 1,796 dan nilai Sig. 0,000 lebih kecil dari nilai sig 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel investasi memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap TPAK.  

H3: Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK di Indonesia. 

b. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil 

menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Hasil koefisien determinasi sebagai 

berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

 

Model R R Squareb 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .885a 0,782 0,674 60,08440 1,367 

Sumber: Data olah SPSS 2022 

 Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.10 pengaruh variabel belanja 

langsung, belanja tidak langsung dan investasi terhadap TPAK diperoleh nilai R2 

sebesar 0,674. Yang menjelaskan pengaruh variabel independen belanja langsung, 

belanja tidak langsung, dan investasi terhadap variabel terikatnya TPAK, yang 

sebesar 0,674% sedangkan selebihnya 32,6% (100% - 67,4%). Dimana sisanya 

32,6% adalah variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian. 
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D.  Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Pengaruh Belanja Langsung Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja    

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung 

dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jenis belanja langsung dapat di ukur 

dengan hasil dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk 

efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut (Kristiyanto & Widodo, 

2017).  

Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya TPAK adalah kegiatan 

ekonomi. Dimana belanja langsung yang dilakukan oleh pemerintah merupakan 

salah satu bentuk kegiatan ekonomi, dengan tujuan pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi. Program pembangunan disatu pihak menuntut 

keterlibatan banyak orang dan dipihak lain program pembangunan menumbuhkan 

harapan-harapan baru. 

Dalam tabel 4.9 menujukan hasil bahwa belanja langsung memiliki 

pengaruh secara positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja dengan 

menunjukkan nilai sig sebesar 0,028 dengan nilai thitung sebesar 3,415. Artinya 

bahwa belanja langsung akan menjadi sumber penerimaan masyarakat, sehingga 

mendorong permintaan agregat dan mampu membuka serta menyerap tenaga 

kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmad & Adi 

Wijaya (2021), Ikhwan & Siradjuddin (2016). 
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2. Pengaruh Belanja Tidak Langsung Terhadap Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja 

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak digunakan secara 

langsung oleh adanya program atau kegiatan, meliputi belanja pegawai, belanja 

barang dan jasa dan belanja pemeliharaan. Anggaran belanja tidak langsung 

memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem 

pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas yang pada 

gilirannya akan tercapai sasaran dan tujuan setiap pembangunan (Tempone et al., 

2020) 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan hasil bahwa variabel belanja tidak 

langsung memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja dengan 

menunjukkan nilai sig. 0.003 dengan nilai thitung sebesar 2,882. Ini menunjukkan 

bahwa peningkatan belanja tidak langsung akan mempengaruhi penambahan 

partisipasi angkatan kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Akmal dan Zulkifli (2017). Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ratno (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja langsung 

berpengaruh signifikan sedangkan belanja tidak langsung berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. 

3. Pengaruh Investasi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

 Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai 

pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-

peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah 

barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk 
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memproduksi barang dan jasa di masa depan (Menajang, 2019). kegiatan investasi 

tak hanya menimbulkan permintaan tetapi dapat juga memperluas hasil produksi. 

Istilah dari tenaga kerja disebutkan oleh Keynes adalah marginal efficiency of 

capital (MEC) dimana artinya dalam berinvestasi tingkat bunga bukanlah menjadi 

faktor utama yang mungkin meningkatkan dan menurunkan keuntungan, tetapi 

ada faktor lainnya yaitu seperti tenaga kerja. 

 Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan variabel investasi memiliki pengaruh 

positif dan signifikan dimana nilai sig. sebesar 0.000 dengan nilai thitung sebesar 

2,906. Dimana investasi dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja dengan 

cara perluasan lapangan kerja akibat masuknya investasi. Hal ini sejalan dengan 

Wahyuni (2019) yang menunjukkan hasil analisis investasi, Pendidikan dan 

teknologi informasi komunikasi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di 

Indonesia memiliki pengaruh signifikan antar variabelnya dan secara bersama-

sama pun juga memiliki pengaruh signifikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Variabel belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia.  

2. Variabel belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia. 

3. Variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja di Indonesia.  

B. Saran 

Mengenai rekomendasi yang akan peneliti sampaikan setelah melakukan 

penelitian ini, maka rekomendasi terkait pertanyaan sebagai berikut: 

1. Kepada pemerintah, Perlu ada kebijakan untuk mendorong perbaikan di 

sektor human capital. Karena selama ini pemerintah hanya memfokuskan 

perbaikan modal fisik di bandingkan dengan perbaikan di sisi sumber daya 

manusia. Sehingga dengan hal ini perlu adanya perbaikan di sektor tersebut 

dengan bentuk pelatihan keterampilan maupun peningkatan mutu sumber 

daya sehingga dapat memberikan dampak kepada kegiatan perekonomian.  

2. Kepada peneliti selanjutnya, perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut 

mengenai variabel lain yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan 

kerja yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 
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HASIL UJI ASUMSI KLASIK 

1. Hasil Uji Normalitas 

 

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

    

Unstandardized 

Residual 

N   15 

Normal Parametersa,b Mean 0,0000000 

  Std. Deviation 73,5692312 

Most Extreme Differences Absolute 0,173 

  Positive 0,173 

  Negative -0,145 

Test Statistic   2,173 

Asymp. Sig. (2-tailed)   .096 

 

2. Hasil Uji Multikolinearitas 

coefficientsa 

 

Model  
Collinearity Statistics 

    
Tolerance VIF 

1  (Constant)     

  Belanja Langsung 0,574 1,144 

  Belanja Tidak Langsung 0,761 1,041 

  Investasi 0,368 1,152 
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3. Hasil Uji Heterokedastisitas 

Coefficientsa 

 

Model  

Unstandardized 

Coefficients 

  

Standardized 

Coefficients t 

  

Sig. 

      B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,236 26,474   1,096 0,926 

  Belanja 

Langsung 

1,211 3,694 0,469 0,569 0.987 

  Belanja 

Tidak 

Langsung 

2,897 2,469 0,789 1,765 0,789 

  Investasi 2,512 1,019 0,632 1,364 0,193 

 

 

 

 

4. Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summaryb 

 

Model R R Squareb 
Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .885a 0,782 0,674 60,08440 1,367 

 

 

 

 

 

HASIL  UJI ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA 

Coefficientsa 

 

Model  

Unstandardized 

Coefficients 
 Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

    
B 

Std. 

Error 
Beta   

1 (Constant) 2.669 0,150  11.157 0,000 

  Belanja 

Langsung 
1,806 3,041 0,614 3,415 0,028 

  Belanja Tidak 

Langsung 
2,098 0,871 0,590 2,882 0,003 

  Investasi 1,727 0,019 0,679 2,906 0,000 
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HASIL UJI HIPOTESIS 

1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T) 

Coefficientsa 

Model  

Unstandardized 

Coefficients 
 Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

    
B 

Std. 

Error 
Beta   

1 (Constant) 2.669 0,150  11.157 0,000 

  Belanja 

Langsung 
1,806 3,041 0,614 3,415 0,028 

  Belanja 

Tidak 

Langsung 

2,098 0,871 0,590 2,882 0,003 

  Investasi 1,727 0,019 0,679 2,906 0,000 

 

 

 

 

2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summary 

 

Model R R Squareb 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .885a 0,782 0,674 60,08440 1,367 
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