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ABSTRAK 

 

Nama : Muhammad Farhan 

NIM : 90300118010 

Jurusan : Ilmu Ekonomi 

Judul Skripsi : Pengaruh Jumlah UMKM, Tenaga Kerja dan Pendapatan 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi 

Selatan 

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui pengaruh Jumlah UMKM 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, mengetahui pengaruh tenaga 

kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, mengetahui pengaruh 

pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.  

Data yang digunakan dalam Penelitian ini di peroleh dari Badan Pusat 

Statistik di Sulawesi Selatan. Data tersebut antara lain Jumlah Unit UMKM, 

Jumlah Tenaga Kerja dan pendapatan. Metode penelitian menggunakan regresi 

linier berganda dengan model data panel. 

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Lebih dari 34% 

kontribusi jumlah UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dan 

kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi telah menyerap lebih dari 2,1 

juta orang atau sekitar 85,29% tenaga kerja di Sulawesi Selatan. Sedangkan 

pendapatan memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 34,55% 

di Provinsi Sulawesi Selatan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil analis Jumlah 

UMKM berpengaruh postif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Sulawesi Selatan. Tenaga Kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan. Pendapatan berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan. Variabel 

yang berpengaruh dominan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan 

adalah variabel Jumlah Unit UMKM karena nilai regresinya lebih besar 

dibandingkan dengan nilai koefisien regresi variabel Tenaga Kerja dan 

pendapatan. 

 

Kata Kunci: Jumlah UMKM, Tenaga Kerja, Pendapatan, Pertumbuhan 

Ekonomi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia termasuk negara berkembang, dan pembangunan ekonomi me-

rupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi pembangunan negara tersebut. 

Pembangunan ekonomi sudah dilaksanakan di Indonesia, terutama di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Untuk meningkatkan kesempatan kerja di Sulawesi Selatan, 

meningkatkan sektor tenologi serta pendidikan, menstabilkan perekonomian dan 

meratakan penghasilan (Fernando & Widianto, 2021). 

Sektor UMKM ialah sektor yang memiliki peran terbesar terhadap PDB 

suatu negara. Serta pertumbuhan ekonomi itu sendiri merupakan proses yang me-

ningkatkan produk domestim bruto dalam waktu yang lama. Perekonomian pada 

negara tumbuh ataupun berkembang, jika terjadi peningkatan produksi. Per-

kembangan perekonomian merupakan meningkatnya aktivitas perekonomian yang 

mengakibatkan bertambahnya jasa atau barang yang dihasilkan suatu penduduk 

(Prassetyo et al., 2022). UMKM menolong untuk mendorong juga mendongkrak 

perkembangan perekonomian. UMKM juga menciptakan tenaga kerja, meng-

akibatkan menurunnya tingkat kemiskinan negara. Selain itu, UMKM juga dapat 

membantu dalam mendorong perkembangan ekonomi, menaikkan lapangan pe-

kerjaan, meningkatkan distribusi penghasilan, membangun susunan ekonomi yang 

sebanding, dan berkurangnya kesenjangan keterampilan (Prassetyo et al., 2022). 

Hal ini, bidang industri adalah bidang yang memegang peranan sangat 

penting dalam perkembangan produk domesrik bruto daerah. Peranan bidang 
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industri untuk pembangunan ekonomi dapat dilihat dari turut sertanya terhadap 

pertumbuhan ekonomi nasional (Sari & Saputra, 2020). 

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) untuk perekonomian 

indonesia setidaknya dilihar dari: 1) Posisi menjadi peran penting kegiatan 

ekonomi dalam beberapa bidang; 2) Wadah lapangan pekerjaan yang besar; 3) 

Kunci utama dalam mengembangkan aktivitas ekonomi dan memantapkan 

penduduk; 4) Pencipta pasar baru; dan 5) Kontribusi menjaga nearaca pembayaran 

melalui kegiatan ekspor. Pemulihan ekonomi tidak optimal karena tidak semuanya 

terpelihara dengan baik, sejak krisis menghantam posisi ini (Fajrin, 2018). 

Daya serap tenaga kerja usaha mikro serta kecil, lebih besar dari pada 

usaha yang besar. Pekerjaan ini merupakan salah satu guna produksi 

menggenggam perana yang penting untuk mencapai pembangunan ekonomi bagi 

masyarakat indonesia pada umumnya di Sulawesi Selatan (Riska, 2020). 

Dengan meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan UMKM, maka 

akan menaikkan daya beli penduduk. Serta menaikkan produksi barang atau jasa 

oleh perusahaan skala besar. Serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi 

Selatan (Riska, 2020). 

Menggali lebih dalam, kuantitas lapangan pekerjaan juga ikut meningkat 

terkait dengan jumlah UMKM. Hal ini karena, dengan bertambahnya kuantitas 

usaha kecil begitu pula dengan kuantitas lapangan pekerjaan. Hal ini dapat 

menaikkan taraf hidup penduduk yang bagus dan layak untuk mengurangi jumlah 

orang miskin lokal (Prassetyo et al., 2022). 

Demikian pula, Islam menawarkan berbagai cara bagi orang-orang untuk 

mencari nafkah di dunia. Diwarisi dari Allah swt, bumi ini akan dikelola secara 
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baik agar kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Allah mengizinkan perdagangan serta 

meng-haramkan riba. Karena itu, jelas dikatakan bahwa jual beli, sangat 

dibolehkan dan telah ditentukan oleh Allah swt. Namun, implementasi juga harus 

mempertimbang-kan perdagangan agar mencegah orang melakukan perdagangan 

yang salah saat melakukan bertukar barang yang mereka miliki. Allah swt, 

berfirman dalam QS. An-Nisa’/4:29. 

ٰٓ انَْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ  ا امَْوَالكَُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلََّ هَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لََ تَأكُْلوُْٰٓ ايَُّ تَرَاضٍ يٰٰٓ

ا  نْكُمْ ۗ وَلََ تَقْتُلوُْٰٓ َ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًامِّ
ٰ

 انَْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اّللّ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 

sesama-mu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa 

perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu. 

 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah UMKM, Tenaga Kerja dan 

Pendapatan Tahun 2016-2020 di Sulawesi Selatan 

Tahun 
Pertumbuhan 

Ekonomi (PDRB) 

Jumlah 

UMKM 

Tenaga 

Kerja 
Pendapatan 

2016 269.401,317 117.983 230.873 26.871.043.621 

2017 288.814,173 121.753 242.983 23.864.993.429 

2018 309.156,191 124.764 259.651 25.982.631.004 

2019 330.506,380 129.823 262.044 28.766.892.254 

2020 328.192,828 130.489 264.745 18.075.365.952 

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, 2020 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tiap tahun nya pertumbuhan ekonomi di 

Sulawesi Selatan mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2020 mengalami pe-

nurunan sebesar 328.192,828. Hal ini disebabkan karena ada nya virus covid-19 

yang juga memberikan dampak pada sektor lain seperti meningkatnya jumlah 

UMKM sebesar 130.489 pada tahun 2020 tetapi pendapatan menurun sebesar 
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18.075.365.952. Hal tersebut menjadi sebuah masalah yang menyebabkan per-

tumbuhan ekonomi mengalami penurunan. 

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Lebih dari 34% 

kontribusi jumlah UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dan 

kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi telah menyerap lebih dari 2,1 

juta orang atau sekitar 85,29% tenaga kerja di Sulawesi Selatan. Sedangkan 

pendapatan memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 34,55% 

di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Mengatakan bahwa, UMKM di Indonesia berperan sangat penting untuk 

menyerap lapangan pekerjaan. Menaikkan kuantitas unit usaha serta menunjang 

pengasilah sebuah rumah tangga. Baik dari sisi UMKM maupun bidang informal, 

palin tidak dari sisi perannya. Meminimalkan dampak sosial dari krisis ekonomi, 

utamanya masalah peningkatan kuantitas unit usaha, orang yang tidak bekerja 

serta tidak adanya pendapatan penduduk. Selain itu, UMKM di Indonesia 

memiliki peran utama dalam mendukung ekonomi. Selama ini, pelopor terpenting 

pada aktivitas ekonomi Indonesia (Fajrin, 2018). 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, untuk 

meningkat-kan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan maka peneliti 

tertarik mengambil judul “Pengaruh Jumlah UMKM, Tenaga Kerja dan 

Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan”. 
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B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka per-

masalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini terbagai menjadi tiga sub, 

antara lain: 

1. Apakah Jumlah UMKM berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Sulawesi Selatan? 

2. Apakah Jumlah Tenaga kerja berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan? 

3. Apakah Pendapatan UMKM berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk: 

1. Mengetahui pengaruh jumlah UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Mengetahui pengaruh Jumlah Tenaga kerja terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Mengetahui pengaruh Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis, kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui peng-

aruh jumlah UMKM, Tenaga kerja dan Pendapatan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.  
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2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

peneliti untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama sebagai 

tambahan pengetahuan. 
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BAB II 

TINJAUN TEORETIS 

A. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi ialah metode terjadi peningkatan PDB riil. Dimana 

ekonomi bisa artikan telah terjadi peningkatan apabila terjadinya pertumbuhan 

output riil. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan yaitu pertumbuhan ekonomi 

tercipta karena naiknya output perkapita. Pertumbuhan ekonomi juga menciptakan 

peningkatan taraf hidup yang dapat dilihat melalui output riil setiap manusia 

(Prassetyo et al., 2022). 

Menurut Sukirno (2016) pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 

ekonomi mempunyai arti yang tidak sama, ialah pertumbuhan ekonomi 

merupakan cara meningkatkan output perkapita adapun secara berulang dengan 

waktu yang lama. Pertumbuhan ekonomi ialah salah satu indikator dalam 

berhasilnya pembangunan. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka 

meningkat pula kesejahteraan masyarakat, walaupun ada beberapa indikator yang 

dapat menjadi dilihat juga seperti distrubis pendapatan. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan metode peningkatan output dengan 

waktu yang cukup lama. Defensi itu terbagi menjadi tiga aspek, seperti output per-

kapita dan waktu yang lama. Demikian tidak ada makna ―menggurui‖, 

pertumbuh-an ekonomi ialah proses, tidak bermaksud sebagai gambaran ekonomi 

ataupun sebagai hasil akhir. Boediono mengatakan bahwa untuk kelanjutan 

pertumbuhan ekonomi terkait mengenai peningkatan ―output perkapita‖. Dalam 

defenisi teori ini disebutkan hanya mendalami teori yang membahas pertumbuhan 
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GDP dan teori yang membahas pertumbuhan penduduk. Karena itu, jika kedua 

teori ini dijelaskan mengenai berkembangnya output perkapita dapat disebutkan. 

Ketiga ialah aspek pertumbuhan ekonomi yang mempunyai perspektif dengan 

jangka waktu yang panjang, jika dalam periode yang cukup lama output perkapita 

menyebabkan peningkatan yang. Pertumbuhan ekonomi ialah meningkatnya 

kemampuan sebuah perekonomian untuk menciptakan barang dan jasa. Demikian 

bisa diartikan jika semakin meningkat pertumbuhan ekonomi akan meningkat 

juga kesejahteraan masyarakat, walaupun ada beberapa indikator lain seperti 

distribusi (Riska, 2020). 

Ekonom klasik yang sudah mendalami gejala perkembangan ekonomi me-

nemukan ada berbagai faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan 

perekonomi-an. Ekonom klasik sudah mendalami tanda pertumbuhan ekonomi 

mendapatkan ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

Telah diper-kenalkan fungsi produksi klasik sederhana pada pembahasan teori 

produksi dalam teori ekonomi makro (Manurung, 2005): 

   (   )           (   ) 

Keterangan: 

 Q = Output 

K = Barang Modal 

L = Tenaga Kerja 

Jika analisis pertumbuhan ekonomi (analisis makro), model klasik 

tersebut. Dapat dikembangkan lebih lanjut, sehingga dapat ditulis persamaan: 

   (       )           (   ) 
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Keterangan: 

 Q = Output 

K = Barang Modal 

L = Tenaga Kerja 

T = Teknologi 

U = Uang 

Rumus di atas dengan sederhana memperlihatkan variabel yang 

mendorong perkembangan perekonomian. Variabel penentu perkembangan 

perekonomian dijelaskan di bawah ini (Arsyad, 2010), yaitu: 

1. Penambahan modal merupakan seluruh investasi yang berbentuk sumber 

daya manusia, fasilitas pajak serta tanah yang ada pada separuh dari 

penghasilan sekarang ditaruh serta ditabung dalam menaikkan pengasilan 

di masa depan. Penambahan modal ditambahkan ke sumber daya yang 

ada. 

2. Peningkatan masyarakat, isu-isu terkait dengan perkembangan 

masyarakat serta perkembangan lapangan kerja dilihat sebagai variabel 

yang baik yang mendorong perkembangan ekonomi. Akan tetapi, daya 

dalam meningkat-kan pertumbuhan ekonomi tersila pada daya bentuk 

ekonomi yang dominan untuk menyerap serta secara produktif 

memberikan kerja kepada tenaga kerja yang tersedia. 

3. Perkembangan teknologi menurut para ahli, perkembangan teknologi 

adalah variabel terpenting dalam perkembangan perekonomian. Mulai 
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dari wujudnya sangat sederhana, kesuksesan teknologi didorong dengan 

cara kerja yang lama. 

Hal identik yang berhubungan dengan perkembangan perekonomian 

apabila dipandang dari sisi islam yaitu memberikan interpretasi mengenai masalah 

per-ekonomian. Menurut sisi pandangan Islam mengenai masalah perekonomian 

ber-beda dengan yang diyakini oleh para kapitalis, masalah ekonomi tersebut 

mengenai tentang masalah keuangan. Dari sisi agama islam, meyakini masalah 

tersebut sama dengan ketentuan yang sudah difasilitasi oleh Allah dalam 

mencukupi keinginan masyarakat dalam menangani masalah eksistensi hidup 

manusia (Huda, 2015). 

Umer Chapra (1992), mengatakan bahwa ekonomi Islam diajarkan dalam 

mewujudkan tujuan secara syariah (Maqoshid Syariah) maksudnya, untuk me-

menuhi kebutuhannya. Pendapatan yang diperoleh harus dari sumber yang baik 

(Hayyatan Thayyibah), serta distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil serta 

pertumbuhan dan ekonomi yang mantap. Seperti yang dijelaskan di dalam QS. 

An-Nahl/16:97, Allah swt, berfirman: 

هُمْ   وَلَنَجْزِيَنَّ
ًۚ
بَةً هٗ حَيٰوةً طَيِّ نْ ذَكَرٍ اوَْ انُْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَُحْيِيَنَّ مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِّ

 اجَْرَهُمْ بِاحَْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلوُْنَ 

Terjemahnya: 

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, 

sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan ke-

padanya kehidupan yang baik. 

 

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik 
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Ekonomi klasik Adam Smith, mengatakan bahwa ada dua faktor. 

Faktor utama memengaruhi perkembangan ekonomi yakni, perkembangan 

produk bruto serta perkembangan penduduk. Produktivitas bidang yang me-

makai faktor produksi memiliki pengaruh sangat penting dengan 

perkembang-an ekonomi. Para ekonom klasik, Adam Smith mengatakan ada 

dua variabel primer memengaruhi perkembangan ekonomi yakni, 

perkembangan output total serta perkembangan masyarakat. Daya produksi 

bidang yang memakai variabel produksi, memiliki peran sangat penting 

dalam laju perkembangan ekonomi. Daya produksi ini bisa dinaikkan dengan 

beberapa cara. Antara lain, melalui pendidikan, pelatihan serta tata laksana 

yang bagus. Menurut klasik teori pertumbuhan ekonomi mengatakan bahwa, 

pertumbuhan ekonomi ini dependen dengan sistem produksi. Adapun tiga 

faktor produksi primer yang mempengaruhi perkembangan perekonomian 

pada suatu negara (Fajrin, 2018): 

1) Sumber daya alam ialah lokus yang mendasari kegiatan produktif pen-

duduk. Kuantitas SDA yang ada, memiliki kapasitas bagi perekonomian 

untuk berkembang. 

2) Sumber daya manusia memainkan peran yang tetap dalam proses per-

tumbuhan produktif. Ini berarti bahwa, masyarakat menyesuaikan dengan 

keperluan tenaga kerjanya. 

3) Persediaan modal merupakan faktor produksi yang memastikan me-

ningkatnya output. 

b. Perkembangan Teori Schumpeter 
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Teori ini, memfokuskan peran pengusaha yang sangat fudamental 

dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Schumpeter 

memperlihat-kan bahwa para pengusaha, merupakan golongan yang 

berkesinambungan mengadakan modernisasi dan perubahan untuk melakukan 

aktivitas ekonomi. Perubahan ini, terdiri dari: melakukan promosi barang, 

menaikkan daya guna produksi pada barang, meningkatkan jangkauan pasar 

barang, memajukan sumber yang baru serta melakukan modifikasi di 

organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan keefetifan aktivitas sebuah 

perusahaan. 

Teori ini juga memfokuskan metode perkembangan yang dilakukan 

dengan cara utama adalah cara destruktif kreatif. Produk baru diawali dan di-

majukan dengan cara memproses barang tua menjadi baru. Keterampilan 

lama menjadi kurang berguna, karena teknik produksi yang baru telah di 

promosikan (Blanchard, 2017: 283). Teori Schumpeter ini mulai 

mengemukakan pendapat-nya ketika perekonomian sekarang atau dengan 

keadaan berkembang secara tidak baik tetapi dalam jangka waktu yang 

singkat. 

Dalam keadaan itu, para pengusaha memiliki ambisi untuk menghasil-

kan profit yang banyak maka dari itu para pengusaha melakukan perbaharuan, 

mengutang dana dan melaksanakan investasi dana. Maka investasi yang di-

lakukan para pengusaha tersebut, akan menaikkan aktivitas perekonomian 

suatu negara. Sehingga penghasilan serta daya beli masyarakat juga ikut naik. 

Naiknya konsumsi masyarakat, hal tersebut akan memicu suatu perusahaan 

meningkatkan produksi suatu barang serta melakukan investasi dana yang 
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baru. Schumpeter mengemukakan bahwa, naiknya perkembangan ekonomi 

maka makin terbatas juga memungkinkan untuk mengadakan pembaharuan. 

Sehingga perkembangan ekonomi juga akan melambat pertumbuhannya. Dan 

akhirnya, sampai pada tingkatan keadaan stagnan (Sukirno, 2016: 434). 

c. Perkembangan Teori Pertumbuhan Ekonomi Rostow 

Teori ini, telah dinyatakan Rostow dalam Todaro yang mengatakan, 

peralihan dari ketinggalan menjadi perekonomian yang maju diuraikan di-

dalam satu periode tingkatan yang mestinya dialami tiap-tiap negara. Teori ini 

mengatakan, negara yang modern sudah melewati segala tingkatan. Sehingga, 

perkembangan perekonomian menuju ke perekonomian yang berkelanjutan 

dan baik tanpa diarahkan secara khusus. Rostow mengatkan bahwa, negara 

yang masih terbelakang atau negara yang sedang berkembang. Umumnya, 

ada dalam tingkatan penduduk yang tidak modern kemudian tingkatan yang 

kedua yakni yang masih dalam pembangunan kvrangka dasar. Kemudian, 

hanya me-rumuskan beberapa rangkaian sistem pembangunan dan tahap 

selanjutnya, yaitu menuju proses ke perkembangan perekonomian yang pesat 

dan ber-kesinambungan (Kurniawati et al., 2018). 

Rostow dan Musgrave dalam (Hauzan et al., 2021) 

menyangkutpautkan tahapan-tahapan peyusunan belanja pemerintah. Agar 

nantinya dapat dikhusus-kan dengan tingkatan pertama, kedua dan tingkatan 

selanjutnya. Tingkatan pertama, rangkaian perekonomian dan kuantitas 

penanaman modal yang di-belanjakan oleh pemerintahan dalam 

pembangunan sangat besar dan jumlah yang banyak. Karena itu, dalam 

tingkatan tersebut pemerintahan seharusnya memasok infrastruktur contohnya 
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pendidikan, kesehatan, serta transportasi. Tingkatan selanjutnya atau tahap 

kedua, tugas pemerintahan dalam penyusunan telah tergantikan karena 

munculnya penanaman modal yang dilaksanakan pada investor-investor. 

Tetapi tingkatan ini, pemerintahan masih mempunyai tugas sangat berat 

dalam penyusunan tersebut karena apabila peranan para investor dibebaskan 

menguasai penyusunan hal ini memiliki dampak dengan adanya kekuasaan 

monopoli dan terjadinya kegagalan pasar sehingga dapat memberi dampak 

oleh pemerintah yang harusnya menyuplai menyediakan materi serta 

pelayanan umum dalam kuantitas yang besar. 

Pada tingkatan selanjutnya, pertumbuhan perekonomian tersebut 

memicu masalah terkait dengan bidang akan membuat makin kompleks. 

Contoh-nya perkembangan perekonomian muncul akibat peningkatan pada 

kegiatan manufaktur yang pada nantinya membuat polusi lingkungan yang 

semakin tinggi. Serta berpeluang munculnya permasalahan pemanfaatan 

karyawan pada akhirnya, masalah ini pemerintah ikut turut berproses dalam 

memperkecil akibat tidak baik dari penyusunan perekonomian. Kemudian, 

Rostow berpen-dapat juga yang menyatakan yakni untuk penyusunan 

perekonomian aktivasi pemerintahan berganti yang awalnya menyediakan 

alat dan akhirnya berubah jadi belanja dan mempunyai sifat sosial. 

Contohnya, agenda kesehatan pada saat tua nanti serta program agenda 

layanan penduduk (Nurmayanti, 2021). 

d. Teori Pertumbuhan Baru (New Growth Theory) 

Pada teori pertumbuhan baru ini yang dikemukakan oleh Robert Lucas 

serta Paul M Romer. Pertumbuhan yang bersifat endogen dibahas pada teori 
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ini. Perkembangan perekonomian ini merupakan ciptaan dari ekonomi sistem. 

Hal ini juga beranggapan, perkembangan perekonomian yang ditetapkan 

teknik produksi dan tidak dari luar sistem. Perkembangan tekonologi ini 

adalah bagian dari ketentuan orang yang terlibat dalam proses ekonomi dalam 

melakukan investasi.  

Fungsi tabungan ini sangat banyak dibandingkan dengan penghasilan 

jika tabungan yang berkembang tidak hanya materi saja akan tetapi berkaitan 

juga dengan sumber daya manusia. Penambahan tabungan adalah hal sangat 

berpengaruh dalam perkembangan perekonomian. Investasi memiliki peranan 

yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Baik dalam modal materi 

serta modal sumber daya manusia yang turut menentukan pertumbuhan per-

ekonomian di waktu masa yang akan datang (Fajrin, 2018). 

e. Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional 

Teori ini adalah salah satu cara pemerintahan daerah serta 

penduduknya untuk proses mengelola sumber daya yang tersedia dalam 

mewujudkan lapangan pekerjaan serta merangsangnya pertumbuhan aktivitas 

perekonomian pada daerah tersebut. Hingga sekarang ini, belum ada 

penelitian terdahulu dapat merincikan peyusunan perekonomian daerah 

dengan segmental sehingga bisa meyokong dalam mempelajari makna dari 

penyusunan perekonomian serta penelitian terdahulu yang mengulas 

mengenai variabel yang mempengaruhi perkembangan perekonomian pada 

suatu daerah (Kurniawati et al., 2018). 
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B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Undang-

undang Nomor 20 tahun 2008 (Laily, 2016), yaitu: 

1. Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan atau 

badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria usaha mikro yang 

telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. 

2. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan 

telah dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan, bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

men-jadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 

serta usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang 

telah diatur dalam Undang-Undang tersebut. 

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan 

me-rupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih 

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

ini. 

UMKM merupakan gabungan beberapa usaha yang mengelola dengan 

individu atau usaha badan yang spesifik dan memiliki tolak ukur telah di tetapkan. 

UMKM merupakan mempunyai peran utama di negara berkembang seperti 

Indonesia. Sebab, kuantitasnya yang sangat banyak menyusup ketenaga kerjaan. 
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UMKM ini sangat menarik untuk diteliti pada tiap-tiap tahapan penyusunan per-

ekonomian bangsa (Fajar, 2016). 

1. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

UU Nomor 20 Tahun 2008 mengatakan Usaha Mikro, kecil dan Menengah 

menyatakan bahwa, dalam memilah suatu usaha. Baik itu usaha mikro, kecil mau-

pun menengah pemerintahan menyampaikan aturan sesuai dengan UU yang mem-

punyai standard ragam usaha yang berdasarkan dengan edaran usaha dan kuantitas 

aset yang disimpan (Laily, 2016): 

a. Usaha Menengah, dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 perihal usaha mikro, 

kecil dan menengah. Adapun tolak ukur usaha menengah yakni, penghasilan 

bersih yang didapatkan paling sedikit Rp. 500.000.000 hingga Rp. 

10.000.000.000 tetapi belum termasuk biaya tanah serta bangunan tempat 

usaha. Atau memiliki pendapatan usaha dalam satu tahun sekitar Rp. 

2.500.000.000 sampai Rp. 50.000.000.000. 

b. Usaha Kecil, dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 perihal UMKM. Adapun 

tolak ukur usaha kecil, yakni penghasilan bersih yang didapatkan paling 

sedikit sebesar Rp. 50.000.000 hingga Rp. 500.000.000 tetapi belum 

termasuk biaya tanah serta bangunan tempat usaha. Atau memiliki 

pendapatan penjualan dalam satu tahun, sekitar Rp. 300.000.000 hingga Rp. 

2.500.000.000. 

c. Usaha Mikro, dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 perihal usaha mikro, kecil 

dan menengah. Adapun tolak ukur usaha mikro, yakni laba bersih yang 

didapatkan sebesar Rp. 50.000.000 belum terhitung tanah dan bangunan yang 

ditempati. Atau mendapatkan laba jualan setahun sebesar Rp. 300.000.000. 
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2. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Negara Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk meningkatkan 

UMKM. Karena Indonesia memiliki bahan baku dan pasar yang sangat banyak 

dan sangat gampang dalam mendapatkan hal tersebut. Serta SDA yang banyak 

adalah hal yang sangat mendukung untuk peningkatan dari usaha ini. Tetapi, 

pentingnya diamati faktor-faktor yang membuat berkembangnya usaha kecil, 

contohnya: rangkaian usaha diturut sertakannya penggarapan manajemen yang 

bagus me-minimalisir kegagalan, dengan memiliki pemahaman yang bagus hal 

tersebut akan menolong dalam berkesinambungan usaha ini. Mengelolah metode 

produksi yang berhasil. Dan melaksanakan inovasi yang membuat berbedanya 

dengan pesaing. Hal ini membuat melangkah ke kesuksesan mengolah usaha ini 

(Anoraga, 2013). 

Pada referensi ini, disetujui pada tiap negara yang sedang berkembang. 

Usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai peranan yang utama, lantaran 

karakter terbaik UMKM beda terhadap usaha yang besar, yakni: 

a. Kuantitas usaha yang banyak ini sangat penting dalam kelompok UMKM. 

Ber-tentangan terhadap usaha yang baru dengan usaha menengah. UMKM 

berada dimana-mana terutama yang berada di pedesaan. 

b. Lantaran banyaknya tulisan hal ini mempunyai arti dan peluang untuk ber-

tumbuhnya tenaga kerja yang sangat pesat. Perkembangan usaha mikro, kecil 

dan menengah bisa digolongkan menjadi komponen fundamental, karena ke-

tentuan regional agar dapat memajukan tenaga kerja dan mewujudkan peng-

hasilan, utamanya penduduk yang kurang mampu. 
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c. UMKM menggunakan teknologi yang tepat. Mengenai keseimbangan dari 

variabel produksi serta keadaan umum yang berada di negara berkembang, 

yaitu sumber daya alam serta tenaga kerjaan yang mempunyai pendidikan 

yang rendah dan banyak namun sumber daya manusia dan ketenaga kerjaan 

yang memiliki pendidikan tinggi sedikit. 

d. Bukan cuma sebagian besar UMKM berasal dari maju. UMKM juga berasal 

dari negara berkembang. Spesifiknya di pedesaan. Pada umumnya, bebasis 

per-tanian dalam kegiatan produksi dari kelompok usaha. Sebab itu, usaha 

yang pemerintah lakukan dalam membantu UMKM secara tidak langsung 

men-dukungnya pembangunan serta perkembangan produksi pada bidang 

pertanian. 

e. Saat perekonomian Indonesia mengalami resesi besar-besaran di tahun 1998. 

Banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang masih bisa bertahan 

walaupun berada dalam tekanan krisis moneter. 

f. Pada dasarnya, masyarakat pedesaan banyak yang tidak mampu. Ada 

beberapa bukti yang memperlihatkan bahwa masyarakat bisa mendepositkan 

serta dapat mengambil akibatnya. Maka dari itu, usaha mikro, kecil dan 

menengah dapat melahirkan awal mula aktivasi investasi masyarakat 

pedesaan. 

g. Meskipun beberapa barang yang dapat dihasilkan oleh para pengusaha 

UMKM ini hanya mengcakup penduduk kelas menengah maupun kelas atas. 

Teruji bahwa barang konsumsi sederhana yang mempunya harga yang relatif 

murah agar mencukupi kebutuhan sehari-hari penduduk merupakan pasar 

utama bagi pelaku UMKM. Dengan ini, tidak sedikit usaha mikro, kecil dan 
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menengah memproduksi barang yang bukan termasuk barang konsumsi 

contohnya: transportasi, konstruksi, pertanian, bahan bangunan, beragam 

mesin sederhana serta alat-alat produksi. 

h. Pada dasarnya, para investor usaha mikro, kecil dan menengah memodali 

separuh biaya oprasi bisnisnya sendiri dengan uangnya sendiri. Dengan 

adanya orang yang meminjamkan dana atau modal dari keluarga ataupun dari 

bank, para penyuplai pembayaran konsumen diawal serta pedagang. Sebab 

ini, para pengusaha bisa menabung sebagian dari penghasilan tersebut yang 

akan digunakan untuk kegiatan produktif lainnya. 

i. Menjadi bagian dari dinamikanya, beberapa UMKM mampu menaikkan 

produktivitasnya dengan cara berinvestasi serta transformasi teknologi. 

Dalam setiap perusahaan diberbagai negara berbeda, tentu memiliki 

pengetahuan ber-beda pula. Hal tersebut, tergantung banyaknya faktor-faktor 

yang turut mem-pengaruhi. 

j. keutamaan UMKM yaitu tingkat fleksibilitasnya yang cukup tinggi terhadap 

para pesaingnya (Rachman, 2017). 

Karakteristik yang dimilikii oleh pengusaha mikro, menunjukkan bahwa 

terdapat kekurangan-kekurangan yang bersifat membuat timbulnya permaslahan. 

Karena hal ini, menimbulkan berbagai masalah internal. Terutama yang terkait 

langsung dengan pembiayaan yang terlihat sulit untuk didapatkan solusi yang 

jelas (Nurmayanti, 2021). 

C. Tenaga Kerja 
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Ketenaga kerjaan ini merupakan orang yang tergolong kelompok kerja dan 

telah kerja untuk mendapatkan jasa dan barang. Dalam mencukupi keinginan 

pribadi maupun penduduk. Simanjuntak mengkategorikan ketenaga kerjaan mem-

bentuk dua bagian, yakni: kelompok kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok 

kerja bagian dari kategori pekerja serta pengangguran yang sedang cari kerja. 

Kategori yang bukan angkatan kerja bagian dari: sedang sekolah sedangkan 

kelompok yang menjadi ibu rumah tangga serta kategori lain yang memperoleh 

penghasilan. Kuantitas ketenaga kerjaan yang kerja yakni, keadaan asli dari 

tenaga kerja yang ada (Wahyuni & Tri, 2014). 

Menurut Badan Pusat Statistik (2020) masyarakat yang mempunyai umur 

15 tahun keatas, termasuk dalam kategori ketenaga kerjaan. Dianggap ketenaga 

kerjaan, jika seseorang melaksanakan kerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan 

penghasilan dan keuntungan serta lama bekerja paling cepat 1 jam dengan terus- 

menerus dalam waktu sepekan. Ketenaga kerjaan dan kuantitas orang yang 

dipakai untuk kerjaan, memiliki peranan dalam memutuskan sebuah penyusunan. 

Hal ini tidak hanya ketenaga kerjaan saja untuk melaksanakan sebuah 

penyusunan, tapi pendapatan merupakan sumber utama masyarakat maka dari itu 

mereka bekerja. 

Pengembangan ketenaga kerjaan, tidak hanya mendapatkan penghasilan, 

akan tetapi juga mengurangi banyaknya orang miskin serta memangkas 

ketimpang-an antara tingkatan pada penduduk. Melainkan, kuantitas tenaga kerja 

makin banyak apabila tidak mengikuti pelebaran kesempatan kerja. Secara 

langsung hal ini melahirkan tanggungan dalam sebuah pembangunan. Maka dari 

itu, terjadinya pertambahan orang yang tidak bekerja pasti akan berpengaruh 
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dengan pedapatan perkapita pada penduduk. Diungkapkan bahwa, peningkatan 

ketenaga kerjaan hanya bisa dilaksanakan dengan cara meningkatkan aktivitas 

perekonomian diikuti oleh daya produksi ketenaga kerjaan yang banyak. Agar 

kesempatan kerja merata pada masyarakat bisa terwujudkan. Peningkatan tenaga 

kerja memiliki tujuan (Setiawan, 2016), yaitu: 

1. Meminimalisir tingkat pengangguran terbuka ataupun tidak diketahui. 

2. Bertumbuhnya ketenaga kerjaan makin bisa menembus kelompok kerja 

yang baru. 

3. Meminimalisir tanggungan keterkaitan tiap orang yang bekerja. 

Terciptanya ketenaga kerjaan yang baru, artinya terciptanya penghasilan 

penduduk akan memicu induced investement. Pada akhir nya, memicu terjadinya 

perkembangan perekonomian suatu daerah. Terdeteksi bahwa terdapat ketentuan 

pada permintaan tenaga kerja. Ketentuan tersebut, yakni: fasilitas modal, mutu 

tenaga kerja, tingkat pendapatan, produktivitas dan teknologi. Kegiatan tenaga 

kerja dikatakan oleh Lewis, mereka mengatakan berlebihnya orang yang bekerja 

adalah peluang. Berlebihnya orang yang bekerja, bakal melahirkan andil 

terahadap naiknya perkembangan output serta ketersediaan orang yang bekerja 

pada bidang lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, sifatnya 

brubah-ubah. Nilai ketenaga kerjaan direfleksikan oleh pendapatan yang sangat 

mempengaruhi mutu sumber daya mansuia itu sendiri. Semakin bagus mutu 

tenaga kerja itu sendiri, makan akan semakin bagus juga pendapatan yang 

didapatkan. Begitupula sebalik-nya, apabila mutu tenaga kerja itu sendiri rendah, 

maka pendapatan yang didapat-kan juga akan rendah. Melainkan, tenaga kerja 
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yang mempunyai kualitas yang bagus maka akan dapat menaikkan produktivitas 

kerjanya (Setiawan, 2016). 

1. Teori Tenaga Kerja 

Teori Adam Smith merupakan mempunyai kaitan antar ketenaga kerjaan. 

Teori mengatakan bahwa, manusia merupakan variabel produksi yang sangat 

mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Karena, alam (tanah) tidak mempunyai 

arti apabila tidak memiliki SDM yang bisa mengolah menjadi kehidupan yang 

bermanfaat. Teori ini memandang, penyediaan SDM yang paling efesien yaitu 

pelopor perkembangan perekonomian. Hal ini sama dengan penyediaan SDM 

yang efesien merupakan ketentuan yang sangat penting untuk bertumbuhan nya 

suatu perekonomian (Wahyuni & Tri, 2014). 

Ada dua pengertian sumber daya manusia, yakni: a) sumber daya manusia 

yang memuat arti usaha kerja, maksudnya SDM yang mengilustrasikan mutu usha 

yang dibagikan pada tiap orang dalam periode waktu yang spesifik agar memper-

oleh barang dan jasa; dan b) SDM yang berkaitan dengan seseorang yang bisa 

bekerja dalam meyerahkan pelayanan kerja pada usaha tersebut. Definisi dapat 

bekerja yaitu bisa dalam mengerjakan aktivitas yang mendapatkan barang dan jasa 

berupa nilai ekonomis yang bisa dipakai dalam mencukupi keperluan penduduk. 

Ketanaga kerjaan merupakan aktivitas yang saling terkait terhadap per-

ekonomian. Sebab, aktivitas pereknomian yang bagus itu adanya tenaga kerja 

yang memiliki mutu bagus. Hal ini merupakan aktivitas perindustrian maupun 

aktivitas lain bisa terjadi. Ketenaga kerjaan itu kemampuan seseorang yang 

bekerja pada kegiatan produksi di sebuah perindustrian. Ketenaga kerjaan 

merupakan kuantitas semua masyarakat pada sebuah negara yang bisa 
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menghasilkan jasa dan barang apabila adanya permintaan dengan ketenaga 

kerjaan. Umur yang baik untuk ke-tenaga kerjaan yakni, orang yang memiliki 

umur sepuluh tahun lebih (umur yang umum dipakai di Indonesia). Tapi, bisa saja 

seseorang yang memiliki umur kurang dari sepuluh tahun sudah bekerja. Dalam 

hal tersebut, pada realita masyarakat yang kurang mampu sudah dijadikan tenaga 

kerja. Berbeda hal nya dengan yang dikatakan oleh Mc Eachern (2000) dalam 

Kurniawan (2008) yang menyakatan, ketenaga kerjaan merupakan SDM yang 

paling biasa dipakai dalam mengetahui dan mengukur produktivitas. Sehingga 

tenaga kerja menduduki posisi yang sangat vital bagi keberlanjutan suatu aktivitas 

produksi pada suatu wilayah. 

2. Kesempatan Kerja 

Demand for labor (kesempatan kerja) adalah besarnya jumlah seseorang 

yang bisa diterima kerja di sebuah perusahaan. Demand for labor tersebut, akan 

menerima seluruh orang yang ingin bekerja jika bidang pekerja yang ada dapat 

memenuhi dan sepadan terhadap jumlah ketenaga kerjaan yang tersedia. 

Sedangkan lapangan kerja merupakan sektor aktivitas usaha, dimana seorang 

bekerja atau pernah bekerja (Badan Pusat Statistik, 2016). Sedangkan Sumarsono 

(2018) ber-pendapat bahwa demand for labor yang diperoleh dan dilahirkan pada 

suatu aktivitas ekonomi dan bergantungnya pada perkembangan absorbsivitas tiap 

sektor. Adapun variabel yang dapat memengaruhi absorbsivitas ketenaga kerjaan, 

yakni: 

a. Peluang pergantian ketenaga kerjaan pada variabel produksi lainnya. 

b. Elastisitas permintaan terhadap barang yang diperoleh. 

c. Perbandingan bayaran tenaga kerja dengan semua jumlah ongkos produkusi. 
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d. Elastisitas ketersediaan variabel produksi perlengkapan lain. 

3. Penyerapan Tenaga Kerja 

Peresapan ketanaga kerjaan merupakan semua kegiatan orang-orang yang 

mempetemukan orang yang mencari kerjaan dengan lowongan perkerjaan. Orang 

tersebut berasal dari perusahaan yang menginginkan orang yang ingin bekerja, 

para pencari pekerjaan serta makelar yang membuat keringanan bagi para 

perusahaan serta para pencari pekerjaan dalam berurusan (Rachman, 2017). 

Peresapan ketenaga kerjaan diartikan selaku banyaknya ketenaga kerjaan 

yang masuk pada bidang selama periode yang terkhusus. Peresapan ketenaga 

kerja-an ini, turunan dari manfaat produksi kegiatan perekonomian (Sumarsono, 

2018). 

Tenaga kerja diartikan sebagai masyarakat pada usia kerja atau working 

age population. Beda hal nya berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 pasal 

1 ayat 2 dikatakan, ketenaga kerjaan merupakan tiap-tiap seseorang bisa 

melaksana-kan kerjaannya untuk memperoleh jasa dan barang agar mencukupi 

keinginan pribadi dan penduduk. Pada umumnya, masyarakat sebuah negara bisa 

dikategori-kan menajdi dua komunitas, yakni: tenaga kerja dan bukan tenaga kerja 

(Subijanto, 2019). 

Ketenaga kerjaan merupakan pekerja yang hidup dalam batas usia untuk 

pekerjaan yang dibayar. Tujuan pemilihan batasan usia adalah untuk memastikan 

bahwa definisi ini menggambarkan realitas yang selengkap mungkin. Hal ini tidak 

sama di seluruh negara. Di Indonesia, usia minimum pekerja adalah 15 tahun dan 

tidak ada batas usia. Penetapan usia lima belas tahun untuk standard usia 

minimum yakni sesuai dengan realita penduduk usia lima belas tahun di Indonesia 
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telah menjadi tenaga kerja maupun sedang cari pekerjaan, utamanya yang 

berpemukiman di pedesaan. Karena Negara Indonesia sendiri, belum menentukan 

standard usia maksimum ke-tenaga kerjaan. 

D. Pendapatan 

Pendapatan diartikan sebagai jumlah total uang yang diperoleh oleh 

individu atau rumah tangga dalam periode waktu tertentu. Pendapatan ini terdiri 

dari dua bagian: pendapatan dari upah atau pekerjaan serta pendapatan dari aset 

contohnya sewa, bunga, dividen, transfer, atau pendapatan pemerintah seperti 

tunjangan sosial atau asuransi pengangguran 

Pendapatan yang didapatkan individu maupun Rumah Tangga dari 

mendirikan usaha maupun berkerja disebut penghasilan. Jenis-jenis pekerjaan 

yang dilakukan masyarakat yakni: petani, nealayan, peternak, kuli, serta pedagang 

dan yang berkerja di bidang pemerintahan maupun swasta. 

Adapun pendapat cabang ilmu konomi, pendapatan adalah angka 

maksimal yang bisa digunakan pada tiap individu selama waktu yang ditentukan 

kemudian kembali kondisi awal. Pengertian ini memfokuskan jumlah kuantitatif 

biaya dengan penggunaan dalam satu periode. Maksudnya, penghasilan adalah 

total aset semula ditambahkan dengan seluruh penghasilan yang didapatkan dalam 

satu waktu. 

Munandar (2006) mengatakan bahwa, pendapatan merupakan menambah-

nya aset perusahaan yang mempengaruhi akumulasi kekayaan pemilik usaha. Hal 

ini memiliki tujuan dalam menaikkan performa usaha dan mensejahterahkan 

pegawai. Pendapatan digunakan untuk kegiatan usaha, sehingga peningkatan 



27 

 
 

pendapatan sangat mempengaruhi kelangsungan usaha (Olaitan, 2006). Menurut 

Kasmir (2006) untuk menetapkan penghasilan, orang yang berdagang ataupun 

para pengusaha perlu mempertimbangkan berbagai hal antaralain: pendidikan, 

lingkungan, pengalaman dalam berdagang, waktu, modal serta minat pengusaha. 

Menurut Tohar (2003) pengasilan per orang yakni, jumlah pendapatan 

yang diperoleh tiap-tiap individu pada penduduk sebelum dikurangi dengan 

pembayaran transfer. Pembayaran transfer adalah penghasilan yang bukan 

beralaskan gaji pada kegiatan produksi dengan tahun yang berkaitan. Ada dua 

bagian dari pendapatan, yakni: 

1. Pendapatan Derivatif (sekunder). Pendapatan dari kelompok lain yang 

tidak terlibat langsung dalam produksi barang. Seperti dokter, pengacara 

dan pegawai negri. 

2. Penghasilan awal adalah pendapatan yang didapatkan oleh seseorang 

yang terlibat langsung dalam produksi barang. 

Dalam hal ini, hasil dari akuisisi tersebut akan dibagi sebagai berikut: 

1. Laba bersih adalah penghasilan setelah dikurangi biaya dan pengeluaran. 

2. Pendapatan kotor adalah pendapatan yang diterima sebelum dikurangi 

biaya dan pengeluaran. 

Dalam hal ini, bentuk pendapatan tersebut dibagi sebagai berikut: 

1. Pendapatan berupa barang adalah semua pendapatan yang bersifat biasa, 

biasanya diterima dalam bentuk barang dan tidak dalam bentuk balas 

jasa. 

2. Pendapatan tunai adalah semua pendapatan yang bersifat biasa, biasanya 

diterima sebagai balas jasa. Sumber pendapatan utamanya adalah upah, 



28 

 
 

gaji, real estat, pendapatan bersih dari bisnis dan pendapatan dari 

penjualan jaminan sosial, premi asuransi dll. 

E. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Antara UMKM dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prassetyo, Yuliana dan Hidayat 

(2022) jumlah UMKM berpengaruh positif terhada pertumbuhan ekonomi di Deli 

Serdang. Hal yang sama dilakukan oleh Fernando & Widianto (2021) yang 

mengatakan bahwa UMKM berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kota Batam. 

2. Hubungan Antara Tenaga Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fernando & Widianto (2021) yang 

mengatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap per-

tumbuhan ekonomi di Kota Batam. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Fajrin (2018) yang mengatakan bahwa jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. 

3. Hubungan Antara Pendapatan dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari (2021) menyatakan bahwa 

pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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F. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Metode Analisis Hasil Penelitian 

1 2 3 4 5 

1. Nurul Fajrin 

2018 
Independen: 
Jumlah Tenaga 

Kerja dan Jumlah 

Unit Usaha Mikro 

Kecil dan 

Menengah 

(UMKM) 

Dependen: 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Kuantitatif dalam 

bentuk logaritma 

natural 

Banyaknya Tenaga Kerja UKM 

pada kemajuan PDB di kota 

Makassar selama periode 2007-

2016 berdampak positif dan 

signifikan. Berdasarkan hasil 

analisis banyaknya Unit UKM 

pada kemajuan PDB di kota 

Makassar selama periode 2007-

2016 memengaruhi positif dan 

signifikan dan indikator yang 

beradampak dominan dengan 

perkembangan PDB di kota 

Makassar periode 2007-2016 

adalah variabel Jumlah Unit UKM 

karena nilai regresinya melebihi 

dibandingkan dengan nilai 

koefisien regresi variabel Jumlah 

Tenaga Kerja UKM 

2. Riska 2020 Independen: 
Jumlah Umkm 

Dan Jumlah 

Tenaga Kerja 

Dependen: 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Kuantitatif Dari hasil analisis data diperoleh 

memengaruhi yang signifikan 

antara banyakanya UMKM dan 

jumlah tenaga kerja pada kemaju-

an Ekonomi Kota Makassar tahun 

2013-2018. Hasil analisis yang 

telah dilakukan maka diperoleh 

hasil dari dengan menggunakan 

SPSS diperoleh thitung untuk 

variabel Pertumbuhan UMKM 

(X1) sebesar 1.863 dengan nilai 

signifikansi 0,002, dan 3)T-hitung 

untuk variabel penyerapan tenaga 

kerja (X2) sebesar 3.701 dengan 

nilai signifikansi 0,004, maka nilai 

thitung tersebut lebih besar daripada 

nilai ttabel yang berarti Ho ditolak 

dan Ha diterima. 

3. Fernando dan 

Endy Widianto 

2021 

Independen: 
UMKM, Investor 

Dan Tenaga Kerja 

Dependen: 

Peningkatan 

Ekonomi 

Kuantitatif UKM, Investor dan Tenaga Kerja 

berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kota 

Batam. Di Kota Batam, 

produktivitas meningkat. Artinya 

jika banyak UKM, Investor dan 

Tenaga Kerja Meningkat, maka 

pertumbuhan ekonomi juga akan 

meningkat di Kota Batam. 
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Lanjutan 2.1 

1 2 3 4 5 

4. Ewa Prassetyo, 

Yayuk Yuliana 

dan Toni Hidayat 

2022 

Independen: 
Jumlah Umkm, 

Jumlah Pendapatan 

Produk Domestik 

Bruto Daerah 

(Pdrb) Dan Jumlah 

Tenaga Kerja 

Dependen: 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Kuantitatif Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa jumlah UMKM dan 

jumlah PDRB tidak berpeng-

aruh positif dan signifikan ter-

hadap pertumbuhan ekonomi 

di Kabupaten Deli Serdang. 

Sedangkan jumlah tenaga 

kerja berpengaruh positif ter-

hadap pertumbuhan ekonomi 

di Kabupaten Deli Serdang. 

Hasil penelitian ini juga me-

nunjukkan bahwa variabel 

jumlah UMKM, jumlah PDRB 

dan jumlah tenaga kerja tidak 

berpengarubh simultan ter-

hadap pertumbuhan ekonomi 

di Kabupaten Deli Serdang 

taun 2013-2017 

5. Vina Kurniawati, 

M. Pudjihardjo 

dan Rachmad 

Kresna Sakti 

2018 

Independen: 
Jumlah Tenaga 

Kerja, Nilai 

Ekspor Dan Nilai 

Investasi 

Dependen: 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Analisa Deskriptif 

Kuantitatif 

Hasil penelitian dengan uji t 

menunjukkan bahwa jumlah 

tenaga kerja, nilai ekspor dan 

nilai investasi pada industri 

pengolahan kayu memiliki 

pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Untuk 

industri pengolahan makanan, 

jumlah tenaga kerja bernilai 

negatif dan tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi, sedangkan nilai 

 ekspor dan nilai investasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Sumber Data: Diolah, 2022 

G. Kerangka Konseptual 

Kerangka Pikir merupakan gambaran arah teori dalam memberikan solusi 

dan permasalahan secara sistematis. Kerangka ini menjelaskan hubungan antar 

variabel dalam penelitian ini yaitu dampak jumlah UMKM (X1), tenaga kerja 

(X2), dan pendapatan (X3) yang secara langsung berpengaruh terhadap 
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pertumbuhan ekonomi (Y1). Maka skema penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

masalah yang di ajukan dan jawaban itu masih di uji secara empiris kebenarannya. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalh maka hipotesis penelitian 

ini adalah: 

1. Diduga bahwa jumlah UMKM berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. 

2. Diduga bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. 

3. Diduga bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. 

  

Pertumbuan Ekonomi 

Pendapatan 

Tenaga Kerja 

Jmlah UMKM 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif yang men-

jelaskan fenomena yang ada dikalangan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan 

dan secara visual menjelaskan permasalahan yang disajikan dan temuan-

temuannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Jumlah UMKM, 

Tenaga Kerja dan Pendapatan mepengaruhi Pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Sulawesi Selatan.  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

(Kusuma, 2019). Data kuantitatif adalah jenis data yang langsung diukur atau 

dihitung sebagai variabel berupa nilai numerik atau angka, yang merupakan data 

sekunder yang dipublikasikan di laman Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi 

Selatan https://sulsel.bps.go.id. 

B. Metode Analisis Data 

Pada penelitian tersebut, menggunakan analisis kuantitatif serta memakai 

perhitungan statistik. Analisis data yang didapatkan untuk penelitian ini, memakai 

program pengolahan data statistik Eviews. Pada penelitian ini juga memakai 

metode analisi regresi data panel dengan menggunakan metode ordinary least 

square (OLS). Model analisis ini juga memakai data panel yakni gabungan data 

time series serta cross section dengan persamaan sebagai berikut: 

                                   (   ) 

                                   (   ) 
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                                      (   ) 

Di mana T adalah banyaknya data time series, dan N adalah banyaknya 

data cross-section. Sementara N×T adalah banyaknya data panel. 

1. Model Regresi 

Pengaruh jumlah UMKM, tenaga kerja dan pendapatan terhadap per-

tumbuhan ekonomi menggunakan data panel yaiu gabungan antara data cross 

section sebanyak 24 Kabupaten/Kota dengan data time series selama tiga tahun 

yang mewakili data tahunan dari 2018-2020 sehingga menghasilkan 72 data 

observasi. Model dasar Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

    (        )               (   ) 

Keterangan: 

Y = Pertumbuhan Ekonomi 

X1 = Jumlah UMKM 

X2 = Tenaga Kerja 

X3 = Pendapatan 

Model dasar (3.4) kemudian diturunkan menjadi model ekonometrika 

sebagai berikut: 

                                     (   ) 

Keterangan: 

a = konstanta/intersep dari Y 

β1- β2 = Koefisien regresi pada masing-masing variabel independen 

e = Error term 

i = Cross section (jumlah objek) 
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t = Time series (priode waktu) 

Persamaan yang dihasilkan setelah dilakukan transformasi menggunakan 

logaritma dapat diformulasikan sebagai berikut: 

                                           (   ) 

2. Uji Spesifikasi Model 

Ada beberapa asumsi model yang harus di pertimbangkan terlebih dahulu 

sebelum memakai regresi data panel. Adapun model tersebut: 

a. Comkon Effect Model (CEM) 

Uji ini adalah suatu pedekatan yang sangat sederhana. Karena pada 

model common effect regresinya yang sangat besar. Yang bisa dikerjakan 

tidak melihat karakteristik dari cross section ataupun time series. Yang 

akhirnya, dapat dikatakan karakter cross section sama selama periode 

tertentu. Pada uji ini, cross section dan time series tidak memperlihatkan 

bahwa terdapat variasi karakteristik. Dalam persamaannya dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

                          

b. Fixed Effect Model (FEM) 

Uji ini, untuk mendapatkan nilai yang beda tiap-tiap nilai intersepnya 

harus melakukan pengamatan pada unit cross section dalam model regresi. 

Tidak seperti Common Effect Model, untuk menetapkan entitas pada tiap-tiap 

nilai intersepnya maka harus melihat nilai heterogenitas antara unit cross 

section. Walaupun, mempunyai nilai intersep sangat bervariasi pada setiap 

subjek. Tetapi, intesep setiap entitas tidak berganti sama sekali dengan asumsi 

koefisien slop konstan. 
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Model ini memiliki intersep yang dapat bermacam-macam pada tiap 

orang dan setiap waktu. Dimana, tiap-tiap unit cross section bersifat konstan 

secara time series dan rumus modelnya adalah: 

                                

c. Random Effect Model 

Uji ini mengumpamakan, ada variabel pengganggu dapat di 

korelasikan sepanjang waktu dan sesama data. Dalam uji model efek acak, 

memiliki pem-beda intersep diakomodasikan untuk error term pada setiap 

cross section. Manfaat dalam memakai Model acak tersebut adalah untuk 

meniadakan hetero-kedastisitas. Persamaannya ditulis sebagai: 

                                         

3. Uji Ketepatan Model 

Untuk memutuskan model mana bakal dipakai, akan dikerjakan sejumlah 

rangkaian pengujian dalam memilih motode diperlukan. Jika ingin hasil regresi 

bagus untuk menentukan model CEM atau FEM maka harus menggunakan uji 

Chow. Di sisi lain, ketika menentukan model FEM atau REM uji haussman harus 

dilakukan. Dalam hal ini, hasil regresi menunjukkan nilai yang baik antar kedua 

pengujian. Gambar berikut menunjukkan bagaimana kedua uji ini dapat 

digunakan dalam memilih model terbaik untuk regresi pada data panel ini: 
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Gambar 3.1 Model Regresi Data Panel 

a. Chow Test (Uji Chow) 

Tujuan uji ini, untuk mengetahui apakah suatu model lebih baik dari 

pada model fixed effect atau common effect. Berikut adalah hipotesa uji chow: 

H0 : untuk nilai probabilitas > 0,05. Model terbaik adalah model 

common effect. 

H1 : jika nilai probabilitas < 0,05. Model fixed effect adalah model 

yang terbaik. 

Alasan penolakan hipotesisi di atas adalah untuk mempetimbangkan 

probabilitas F-statistik besaran nilai (α=0,05). Jika probabilitas F-statistik 

lebih besar dari nilai alpha, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Model yang 

paling tepat adalah model common effect. Sebaliknya, jika probabilitas F-

statistik lebih kecil dari nilai alpha, H0 ditolak dan H1 diterima. Model fixed 

effect adalah model yang terbaik untuk digunakan. 

b. Haussman Test (Uji Haussman) 

Common Effect Model 

Fixed Effect Model 

Random Effect Model 

Chow Test 

Haussman Test 
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Pada uji ini, diuji sesudah didapatkannya hasil uji chow. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan hasil untuk menolak H0 dan menerima H1 

yakni, model efek tetap. Selanjutnya, model diuji ulang dengan uji Haussman 

untuk membandingkan probabilitasnya dengan menggunakan fixed effect 

model. Jadi, baerikut ini merupakan hipotesis dari uji Hausman: 

H0 : untuk nilai probabilitas > 0,05. Model random effect adalah 

model terbaik. 

H1 : jika nilai probabilitasnya <0,05. Model terbaik adalah fixed 

effect model. 

Keputusan tersebut didasarkan pada perbandingan nilai probabilitas 

uji Haussman dan nilai alpha (α=0,05). Jika nilai probabilitasnya uji 

Haussman lebih besar dari nilai alpha, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Ini 

berarti bahwa metode regresi yang terbaik digunakan adalah model random 

effect. Atau, jika nilai probabilitas uji Haussman diinginkan lebih kecil dari 

nilai alpha, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya, metode regresi dengan 

menggunakan model fixed effect lebih baik. 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional dari variabel yang dikemukakan oleh penulis antara 

lain: 

1. Pertumbuhan ekonomi yang mengilustrasikan perkembangan per-

ekonomian di Sulawesi Selatan dalam periode waktu satu tahun. Dan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam bentuk rupiah. Perubahan 

pendapatan nasional yang diukur rupiah antara tahun 2018-2020. 

2. Tenaga kerja merupakan jumlah semua penduduk untuk usia kerja yang 
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berpotensi bisa memproduksi jasa dan barang untuk dipakai mengetahui 

berapa banyak tenaga kerja/penduduk usia kerja yang berpotensi yang 

dapat memproduksi jasa dan barang. Dalam hal ini, tenaga kerja yang 

diserap oleh sektor UMKM yang diukur dalam satuan jiwa jumlah tenaga 

kerja antar tahun 2018-2020. 

3. Jumlah Unit UMKM adalah keseluruhan jumlah unit usaha yang 

termasuk dalam kriteria usaha mikro kecil dan menengah dalam satuan 

jumlah unit  

UMKM antara tahun 2018-2020. 

 

 

 

4. Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang didapatkan oleh pekerja 

usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam satuan jutaan rupiah 

antara tahun 2018-2020. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan 

Sulawesi Selatan merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak 

pada bagian selatan pulau Sulawesi. Ibu kota provinsi berada pada kota Makassar. 

Pada tahun 2021, penduduk Sulawesi Selatan sebesar 9.139.531 jiwa, dengan 

kepadatan 195,63 jiwa/km² yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota yakni 21 

kabupaten & 3 kotamadya, 304 kecamatan, dan 2.953 desa/kelurahan, yang 

memiliki 4 suku daerah yakni suku Bugis, Makassar, Mandar & Toraja. 

Menurut Badan Pusat Statistik, tahun 2020 PDRB atas dasar harga konstan 

mengalami kenaikan di bandingkan pada tahun 2019. Kenaikan PDRB ini sebesar 

Rp. 328.192.828. Kemudian jumlah UMKM di Sulawesi Selatan pada tahun 2020 

sebesar 130.489. Dan jumlah tenaga kerja di Sulawesi Selatan pada tahun 2020 

sebesar 264.745. Serta pendapatan di Sulawesi Selatan pada tahun 2020 sebesar 

18.075.365.952.  

B. Deskriptif Variabel 

Dari hasil pengumpulan data yang didapatkan dari beberapa situs web, 

maka dengan ini peneliti akan menggambarkan variabel penelitiann, diantaranya: 

variabel independen (jumlah UMKM, tenaga kerja, pendapatan) dan variabel 

bebas (per-tumbuhan ekonomi). Adapun gambaran variabel yang digunakan, 

yaitu: 

1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi 
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Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan melihat besaran nilai PDRB 

yang didapatkan dalam periode satu dan dikurangi dengan besaran nilai tahun 

sebelumnya merupakan indikator dari kemajuan pembangunan suatu negara. Para-

meter tersebut umumnya digunakan untuk mengetahui kapabilitas negara dalam 

memperbanyak output. Laju output biasanya lebih cepat dibandingkan tingkat ke-

pendudukan. Aktivitas ekonomi di suatu daerah, dilihat dari seberapa besar peran 

setiap bidang perekonomian untuk menghasilkan PDRB total. Jumlah PDRB total 

dapat diukur dengan harga berlaku serta harga konstan. Tetapi yang tercatat pada 

skripsi ini, yakni PDRB harga konstan agar memahami laju pertumbuhan 

ekonomi. 

Tabel 4.1 

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020 

Kabupaten 
Pertumbuhan Ekonomi 

2018 2019 2020 

Kepulauan Selayar 342.267.087 368.566.898 362.019.552 

Bulukumba 812.132.774 856.745.562 860.420.096 

Bantaeng 776.950.159 878.104.440 897.047.602 

Jeneponto 941.691.142 1.008.986.149 1.028.855.863 

Takalar 619.067.483 661.625.381 657.576.440 

Gowa 1.282.267.899 1.378.311.452 1.402.575.573 

Sinjai 668.416.673 709.028.388 720.023.233 

Maros 1.355.874.511 1.372.628.983 1.223.366.492 

Pangkajene dan Kepulauan 1.616.891.843 1.720.517.605 1.691.523.309 

Barru 446.654.361 479.743.171 483.912.583 

Bone 2.066.006.960 2.210.803.877 2.205.374.089 

Soppeng 649.439.249 699.353.351 714.665.490 

Wajo 1.235.735.700 1.285.845.885 1.270.831.963 

Sidenreng Rappang 807.502.785 845.069.405 840.105.593 

Pinrang 110.987.443 128.770.078 127.826.451 

Enrekang 4.535.561.657 4.592.236.365 4.884.378.247 

Luwu 915.557.674 972.896.904 985.591.176 

Tana Toraja 425.126.088 455.813.984 454.529.155 

Luwu Utara 767.519.677 822.119.632 817.273.921 
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Luwu Timur 1.583.780.104 1.602.294.500 1.625.690.264 

Toraja Utara 442.168.064 477.853.493 514.855.405 

Makassar 11.256.841.888 12.246.583.987 12.209.057.586 

Parepare 463.940.498 494.779.076 494.402.898 

Palopo 510.298.775 544.735.766 547.207.787 

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, 2020 

2. Perkembangan UMKM 

Bertumbuh dan berkembangnya para pelaku UMKM di Sulawesi Selatan, 

saling berkaitan dengan varibel pendorong yang melahirkan pertumbuhan 

UMKM. Dari beberapa penelitian terdahulu serta beberapa pendapat yang 

mengatakan bahwa, untuk meningkatkan majunya kuantitas UMKM ada beberapa 

faktor yang perlu diperhatikan: 

a. Penggunaan alat teknologi, informasi serta koneksi. Berkembangnya UMKM, 

saling berkaitan dari majunya teknologi pada era modern ini. Penelitian ter-

dahulu mengatkan bahwa, salah satu variabel yang mendorong 

berkembangnya UMKM yakni adanya penggunaan alat tekonologi. 

Pengusaha telah memakai alat tekonologi, contohnya: handphone dalam 

mempromosikan serta meluas-kan uashanya. Dalam mempromosikan produk 

yang dijual memakai aplikasi seperti whatsapp dan lainnya. Inipun, telah 

melahirkan sasaran pemerintahan dalam menjadikan para pelaku UMKM 

menggunakan internet contohnya e-commerce dalam memasarkan serta 

melebarkan usaha tersebut. 

b. Keringanan dalam meminjam modal untuk mengembangkan usaha UMKM 

selalu membutuhkan pinjaman dana dari perbankan. Mudahnya jalan dalam 

meminjam modal dan berkurangnya kredit masyarakat, membuat bertambah-

nya UMKM. Apalagi, bank harus mendistribusikan kredit kepada UMKM 
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dimulai dari tahun 2015. Awalnya 5%, kemudian berkembang menjadi 20% 

di akhir tahun 2018. Tidak hanya itu, jumlah dana modal untuk mengawali 

usaha tersebut terkhusus usaha mikro. Hal ini dipandang tidak besar, 

kemudian apa-pun yang bisa jadi pelaku UMKM secara cepat. Sehingga 

membuat per-kembangan kuantitas UMKM di Sulawesi Selatan. 

Tabel 4.2 

Perkembangan Jumlah UMKM di Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020 

Kabupaten 
Pertumbuhan Ekonomi 

2018 2019 2020 

Kepulauan Selayar 2435 2651 2593 

Bulukumba 5342 5508 5516 

Bantaeng 3786 3970 4021 

Jeneponto 3591 3777 3839 

Takalar 9672 9759 9808 

Gowa 11162 13259 13559 

Sinjai 10505 11820 11622 

Maros 7054 7373 6066 

Pangkajene dan Kepulauan 5077 5244 5114 

Barru 1654 1826 1877 

Bone 9344 9577 8828 

Soppeng 1533 1791 1751 

Wajo 12327 14345 13908 

Sidenreng Rappang 3642 3892 3947 

Pinrang 2909 3080 3304 

Enrekang 2653 2777 2684 

Luwu 5532 5781 5975 

Tana Toraja 2234 2469 2439 

Luwu Utara 3012 3223 3075 

Luwu Timur 2140 2361 2488 

Toraja Utara 4321 4503 4289 

Makassar 5809 6287 5267 

Parepare 2080 2465 2492 

Palopo 1706 2085 2027 

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, 2020 

3. Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor UMKM 
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Sumber daya manusia yang paling dibutuhkan dalam tiap-tiap perusahaan 

untuk mencapai tujuannya yaitu tenaga kerja yang terampil. Kuantitas masyarakat 

serta kelompok kerja yang banyak. Sisi lain, hal ini menjadi kemampuan sumber 

daya manusia yang bisa dipercayakan. Tapi pada pandangan lain, hal ini juga 

men-jadi permasalahan yang besar dan akan memberikan dampak di berbagai 

bidang. 

Tabel 4.3 

Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UMKM di  

Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020 

Kabupaten 
Pertumbuhan Ekonomi 

2018 2019 2020 

Kepulauan Selayar 65983 66618 69858 

Bulukumba 216528 216722 220103 

Bantaeng 100543 103497 105144 

Jeneponto 165832 184985 191105 

Takalar 140630 144799 143423 

Gowa 378094 381621 394000 

Sinjai 117690 119723 127954 

Maros 164783 167685 166446 

Pangkajene dan Kepulauan 152984 155608 161910 

Barru 75400 78773 76452 

Bone 347801 349577 352006 

Soppeng 105762 106420 104857 

Wajo 198763 201213 213037 

Sidenreng Rappang 127841 129642 132672 

Pinrang 162900 165960 167701 

Enrekang 100682 103482 105989 

Luwu 168732 171160 161069 

Tana Toraja 129876 134524 125084 

Luwu Utara 159873 161966 134870 

Luwu Timur 140270 143676 157509 

Toraja Utara 114031 117005 111692 

Makassar 687409 696348 696158 

Parepare 67888 69944 72372 
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Palopo 82540 84417 85026 

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, 2020 

4. Pendapatan pada Sektor UMKM 

Pendapatan usaha/perusahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) meliputi pendapatan dari hasil produksi, jasa industri, dan pendapatan 

dari kegiatan lain yang masih berhubungan dengan usahanya. Total pendapatan 

usaha/perusaha-an UMKM di tahun 2020 sebesar 18 Miliyar rupiah. 

Tabel 4.4 

Perkembangan Pendapatan UMKM di Sulawesi Selatan Tahun 2018-2020 

Kabupaten 
Pertumbuhan Ekonomi 

2018 2019 2020 

Kepulauan Selayar 47534321 48125220 82254372 

Bulukumba 422370211 452960322 439874940 

Bantaeng 443285342 478594066 374238482 

Jeneponto 387553461 403478864 475860286 

Takalar 927589546 949635412 596568806 

Gowa 1577718193 1666199608 2608031110 

Sinjai 382128072 393245600 451591347 

Maros 1585492341 1771949408 904052437 

Pangkajene dan Kepulauan 264209753 274355015 187423069 

Barru 259897543 275892380 159892169 

Bone 1298758430 1398972015 2642319695 

Soppeng 127654981 135356718 108824328 

Wajo 428657320 447485770 612220444 

Sidenreng Rappang 14384750721 15566081435 1980196775 

Pinrang 553307022 572204406 623365554 

Enrekang 190657238 205596791 168889594 

Luwu 559073219 568086871 757986311 

Tana Toraja 113765423 128611271 107388331 

Luwu Utara 327649071 334884976 750646328 

Luwu Timur 346900452 355532222 2566050740 

Toraja Utara 587608245 591292466 249693933 

Makassar 1134508752 1267084894 825225129 

Parepare 289587453 294625393    154504708 

Palopo 168598034 175641130 248267063 



45 

 
 

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, 2020 

C. Analisis Data 

Pada regresi data panel terdapat 3 model yang dipakai untuk menentukan 

hasil penelitian yakni, model efek umum, model efek tetap serta model efek acak. 

Uji estimasi model dibutuhkan untuk melihat dan memilih model yang terbaik 

yang dipakai untuk analisis ekonometrika. Uji spesifikasi model dilakukan 

melalui 2 pengujian, yaitu Uji Chow dan Uji Hausman. 

1. Pengujian Statistik Analisis Regresi Data Panel 

Setelah melakukan uji estimasi model melalui uji chow dan uji hausman, 

maka bisa ditarik kesimpulan bahwa model terbaik akan dipakai yakni, model 

efek acak. Adapun hasil uji dari model efek acak secara detail dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

a. Model Common Effect (MCE) 

Uji ini, tidak diketahui ukuran waktu ataupun objeknya. Karena itu, 

diasumsikan bahwa data perusahaan berperilaku sama dalam periode waktu 

yang berbeda. Kelemahan model ini adalah ketidakcocokannya dengan 

kenyataan, di mana terkadang terdapat kondisi yang berbeda untuk objek 

yang berbeda. 

Tabel 4.5 

Model Common Effect 

Dependent Variable: LN_PERTUMBUHANEKONOMI?  

Method: Pooled Least Squares 

Date: 09/06/22 Time: 20:55 Sample: 2018 2020 

Included observations: 3 

Cross-sections included: 24 

Total pool (balanced) observations: 72 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1.483376 0.148515 9.988088 0.0000 
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JUMLAHUMKM? 0.108198 0.049827 2.171495 0.0334 

TENAGAKERJA? -0.129744 0.060601 -2.140941 0.0359 

LN_PENDAPATAN? -0.002739 0.005706 -0.480002 0.6328 

Root MSE 0.021019 R-squared 0.187573 

Mean dependent var 1.291370 Adjusted R-squared 0.151731 

S.D. dependent var 0.023483 S.E. of regression 0.021629 

Akaike info criterion -4.775644 Sum squared resid 0.031810 

Schwarz criterion -4.649163 Log likelihood 175.9232 

Hannan-Quinn criter. -4.725292 F-statistic 5.233281 

Durbin-Watson stat 0.114529 Prob(F-statistic) 0.002612 

Sumber Data: Output eviews Yang Diolah Tahun, 2022 

Berdasarkan tabel 4.5 model regresi linear untuk Common Effect 

Model: 

                (           )    (           ) 

b. Model Fixed Effect (MFE) 

Pendekatan efek tetap mengungkapkan salah satu kesulitan prosedur 

data panel di mana pendekatan dan gradien yang konsisten sulit dicapai. 

Pendekatan memasukkan variabel ini biasanya disebut efek tetap atau 

variabel dummy kuadrat terkecil. 

Tabel 4.6 

Model Fixed Effect 

Dependent Variable: LN_PERTUMBUHANEKONOMI? Method: Pooled Least 

Squares 

Date: 09/06/22 Time: 20:58 Sample: 2018 2020 

Included observations: 3 

Cross-sections included: 24 

Total pool (balanced) observations: 72 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1.287429 0.008070 159.5315 0.0000 

JUMLAHUMKM? 0.025891 0.004743 5.459324 0.0000 

TENAGAKERJA? -0.010035 0.002785 -3.603451 0.0008 

LN_PENDAPATAN? 0.000466 0.000570 0.816885 0.4183 

Root MSE 0.000563 R-squared 0.999418 

Mean dependent var 1.291370 Adjusted R-squared 0.999082 

S.D. dependent var 0.023483 S.E. of regression 0.000712 

Akaike info criterion -11.37834 Sum squared resid 2.28E-05 

Schwarz criterion -10.52459 Log likelihood 436.6202 

Hannan-Quinn criter. -11.03846 F-statistic 2972.908 
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Durbin-Watson stat 2.361250 Prob(F-statistic) 0.000000 

Sumber Data: Output eviews Yang Diolah Tahun, 2022 

Berdasarkan tabel 4,6 model regresi linear untuk Fixed Effect Model: 

                         (           )               

Keterangan: 

Y = Pertumbuhan ekonomi 

X1 = Jumlah UMKM 

X2 = Tenaga Kerja UMKM 

X3 = Pendapatan 

c. Model Random Effect (MRE) 

Hal ini dipakai dalam memecahkan kekurangan model fixed effect 

yang memakai variabel dummy yang pada akhirnya model ini menjadi tidak 

pasti. Model efek acak memakai nilai residual yang diasumsikan terkait 

antara waktu dan individu. Karena itu, model efek acak mengasumsikan 

bahwa setiap individu memiliki titik potong yang berbeda. Ini adalah variabel 

acak. 

Tabel 4.7 

Model Random Effect 

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)  

Date: 09/06/22 Time: 20:59 

Sample: 2018 2020 

Included observations: 3 

Cross-sections included: 24 

Total pool (balanced) observations: 72 

Swamy and Arora estimator of component variances 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1.287340 0.009257 139.0618 0.0000 

JUMLAHUMKM? 0.026296 0.004735 5.553034 0.0000 

TENAGAKERJA? -0.010153 0.002784 -3.646637 0.0005 

LN_PENDAPATAN? 0.000467 0.000569 0.821415 0.4143 

Random Effects (Cross)     
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Effects 

Specification 

 

S.D. 

 

Rho 

Root MSE 0.000701 R-squared 0.407995 

Mean dependent var 0.023815 Adjusted R-squared 0.381877 

S.D. dependent var 0.000917 S.E. of regression 0.000721 

Sum squared resid 3.53E-05 F-statistic 15.62130 

Durbin-Watson stat 1.519626 Prob(F-statistic) 0.000000 

 Unweighted Statistics 

R-squared 0.057090 Mean dependent var 1.291370 

Sum squared resid 0.036919 Durbin-Watson stat 0.001454 

Sumber Data: Output eviews Yang Diolah Tahun, 2022 

Berdasarkan tabel 4.7 model regresi linier berganda untuk Random 

Effect Model: 

                          (           )               

Keterangan: 

Y = Pertumbuhan ekonomi 

X1 = Jumlah UMKM 

X2 = Tenaga Kerja UMKM 

X3 = Pendapatan 

2. Pemilihan Uji Estimasi Model 

Dalam menentukan model yang baik pada penelitian ini, perlunya melaku-

kan berbagai tes. Pertama, gunakan uji efek tetap yang signifikan, pengujian 

Chow atau pengujian F. Kedua, pengujian chow adalah pengujian F statistik dan 

me-makai uji Hausman dalam menentukan model apa yang akan dipakai apakah 

efek umum atau efek tetap. Pengganda Lagrangian adalah pengujian apakah itu 

model efek acak atau kuadrat terkecil yang dikumpulkan. 

a. Hasil Uji Chow (Common Fixed Effect) 
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Pada uji ini, dilakukan untuk menentukan cara regresi data panel pada 

efek tetap mengungguli tanpa adanya variabel dummy atau OLS. Tes ini telah 

menjalankan hipotesis, yaitu: H0 adalah Model PLS (terbatas) dan H1 adalah 

Model efek tetap (tidak terbatas). 

Tabel 4.8 

Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests 

Pool: POOL 

Test cross-section fixed effects 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 2729.938629 (23,45) 0.0000 

Cross-section Chi-square 521.393945 23 0.0000 

Sumber Data: Output eviews Yang Diolah Tahun, 2022 

Dari hasil uji chow diatas tingkat signifikan Cross Section F sebesar 

0.0000 dan Chi-Square sebesar 0.0000. Tingkat signifikansi tersebut lebih 

kecil dari pada 0.05 yang berarti H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa Fixed Effect Model yang diterima. 

b. Uji Hausman (Random vs Fixed Effect) 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui bahwa model apakah yang paling 

bagus untuk digunakan baik efek tetap maupun efek random. Tes ini 

menggunakan ukuran statistik hitung chi dan membandingkannya dengan 

tabel chi-kuadrat untuk menentukan apakah akan menolak hipotesis nol. 

Hipotesis nol untuk pengujian ini adalah tidak ada hubungan antara kesalahan 

model dengan variabel bebas. Tes Hausman (efek acak versus efek tetap) 

berfungsi sebagai dasar untuk proses peng-ambilan keputusan, yaitu: H0 

adalah Random Effect Model dan H1 adalah Fixed Effect Model. 
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Menentukan kriteria uji: apabila Chi-square hitung > Chi-square tabel 

dan p-value signifikan, hipotesis H0 ditolak dan metode model efek tetap 

lebih tepat. Juga, angka chi-kuadrat < tabel chi-kuadrat dan nilai p signifikan 

berarti bahwa H0 dapat diterima, sehingga metode model efek acak lebih 

tepat. 

Dari hasil uji hausman, terdapat nilai probabilitas Cross Section 

Random adalah sebesar 4.795913 yang lebih besar dari alpha 0,05 maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga model terbaik 

yang digunakan pada penelitian ini yakni Random Effect Model (REM). 

Tabel 4.9 

Uji Haussman 

Correlated Random Effects - Hausman Test 
Pool: POOL 

Test cross-section random effects 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 4.795913 3 0.1874 

Sumber Data: Output eviews Yang Diolah Tahun, 2022 

c. Model analisis yang digunakan Random Effect (MRE) 

Setelah melakukan uji estimasi model melalui uji chow dan uji 

haussman, dapat di ambil kesimpulan bahwa model terbaik yang akan 

diguna-kan untuk penelitian ini adalah Random Effect Model (REM). 

Tabel 4.10 

Model Random Effect 

Dependent Variable: LN_PERTUMBUHANEKONOMI?  

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)  

Date: 09/06/22 Time: 21:02 Sample: 2018 2020 

Included observations: 3 

Cross-sections included: 24 

Total pool (balanced) observations: 72 

Swamy and Arora estimator of component variances 

1 2 3 4 5 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1.287340 0.009257 139.0618 0.0000 



51 

 
 

JUMLAHUMKM? 0.026296 0.004735 5.553034 0.0000 

TENAGAKERJA? -0.010153 0.002784 -3.646637 0.0005 

LN_PENDAPATAN? 0.000467 0.000569 0.821415 0.4143 

Random Effects (Cross)     

_KEPSELAYAR—C -0.012974    

_BULUKUMBA—C 0.020131    

_BANTAENG—C -0.005283    

_JENEPONTO—C 0.019164    

_TAKALAR—C -0.008343    

_GOWA—C 0.008276    

_SINJAI—C -0.033426    

_MAROS—C 0.003693    

_PANGKEP—C -0.032380    

_BARRU—C -0.005941    

_BONE—C 0.040801    

_SOPPENG—C 0.039533    

_WAJO—C 0.031097    

_SIDRAP—C -0.021933    

_PINRANG—C 0.041791    

_ENREKANG—C 0.014647    

_LUWU—C -0.008780    

_TANATORAJA—C -0.017889    

_LUWUUTARA—C -0.021338    

_LUWUTIMUR—C -0.007796    

_TORAJAUTARA—C -0.016402    

_KOTAMAKASSAR—C -0.013037    

_KOTAPAREPARE—C 0.014259    

_KOTAPALOPO—C -0.027871    

 Effects 

Specification 

S.D. Rho 

Cross-section random  0.022272 0.9990 

Idiosyncratic random  0.000712 0.0010 

Lanjutan Tabel 4.10 

1 2 3 4 5 

 Unweighted Statistics  

Root MSE 0.000701 R-squared 0.407995 

Mean dependent var 0.023815 Adjusted R-squared 0.381877 

S.D. dependent var 0.000917 S.E. of regression 0.000721 

Sum squared resid 3.53E-05 F-statistic 15.62130 

Durbin-Watson stat 1.519626 Prob(F-statistic) 0.000000 

 Unweighted Statistics 

R-squared 0.057090 Mean dependent var 1.291370 

Sum squared resid 0.036919 Durbin-Watson stat 0.001454 

Sumber Data: Output eviews Yang Diolah Tahun, 2022 

Berdasarkan tabel 4.10 model regresi linier berganda untuk Random 

Effect Model: 

                          (           )               

Keterangan: 
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Y = Pertumbuhan ekonomi 

X1 = Jumlah UMKM 

X2 = Tenaga Kerja UMKM 

X3 = Pendapatan 

Tabel 4.11 

Ringkasan Alat Uji 

No. Teknik Model 

Estimasi 

Hasil Kesimpulan 

1. Uji Chow Test Cross Section f = 0.0000 

dan Cross Section Chi-

Square = 0.0000 

Probality yang diper-

oleh < dari Alpha, 

maka model yang ter-

pilih adalah Fixed 

Effect Mode 

2. Uji Hausman Cross Section Random = 

4.795913 

Pobablity yang diper-

oleh > dari Alpha, 

maka model yang ter-

pilih adalah Random 

Effect Model 

 

Berdasarkan tabel 4.11 jadi dapat disimpulkan bahwa model analisis 

selanjutnya adalah Random Effect Model. 

D. Hasil Pembahasan 

1. Analisis Pengaruh Jumlah UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Pengaruh Jumlah UMKM sebesar 0.026296 yang menandakan bahwa 

jumlah UMKM mempunyai pengaruh positif terhadap Pertumbuhan ekonomi. 

Nilai signifikan sebesar 0.0000 < 0.05 yang berarti jumlah UMKM mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai positif berarti 

menunjukkan hubungan yang searah, hal ini mengandung arti bahwa apabila 

variabel jumlah UMKM meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat 
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juga begitu pula sebaliknya apabila jumlah UMKM menurun maka pertumbuhan 

ekonomi juga semakin menurun. 

Hal ini di perkuat dengan penlitian yang dilakukan oleh (Laily, 2016; 

Riska, 2020) yang mengatakan bahwa variabel pertumbuhan jumlah UMKM 

memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Salah satu peran UMKM dalam pembangunan ekonomi daerah adalah 

kemampuannya dalam menciptakan UMKM dan keunggulannya dalam 

mengembangkan kewirausahaan, yang semakin dibutuhkan usaha kecil dan 

menengah (UMKM) untuk pem-bangunan daerah. 

Sementara itu, untuk membentuk karyawan UMKM memiliki hubungan 

yang erat dengan pemiliknya, bahkan karyawan terlibat dalam berbagai bisnis. 

Biarkan pekerja mengamati dan belajar tentang manajemen mulai dari desain, 

manufaktur, hingga pemasaran. Pengalaman seperti ini sangat berguna untuk me-

luncurkan bisnis baru, dimana salah satu kekuatan UMKM adalah kemampuannya 

dalam membangkitkan jiwa wirausaha (Prassetyo et al., 2022). 

Berdasarkan pernyataan di atas, bukti empiris menunjukkan bahwa peng-

embangan UMKM meningkatkan perekonomian dan UMKM dapat menciptakan 

usaha baru. Karena semakin banyak pertumbuhan ekonomi terjadi, perusahaan 

harus berkembang lebih jauh. 

Jumlah UMKM di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan dari 

tahun 2016-2020 jumlah UMKM terbanyak adalah 130.489 usaha pada tahun 

2020 ini menandakan pelaku UMKM sangat berpengaruh dalam kehidupan 

masyarakat, artinya apabila jumlah UMKM sangat banyak maka dapat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. 
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2. Analisis Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Pengaruh Tenaga Kerja sebesar -0.010153 yang menandakan bahwa 

tenaga kerja mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai 

signifikan sebesar 0.0005 < 0.05 yang berarti tenaga kerja mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai negatif berarti menunjukkan 

hubungan yang berlawana arah, hal ini mengandung arti bahwa apabila variabel 

tenaga kerja semakin tinggi, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun begitu 

pula sebaliknya apabila tenaga kerja menurun maka pertumbuhan ekonomi juga 

semakin meningkat. Pada hasil ini tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi, karena pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami 

penurunan sebesar Rp.328.192,828 juta sedangkan tenaga kerja mengalami 

peningkatan sebesar 264.745 orang. Hal ini diduga menyebabkan variabel tenaga 

kerja ber-pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. 

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawati et al., 

2018; Prassetyo et al., 2022) yang menyatakan bahwa variabel independen jumlah 

tenaga kerja berpengaruh secara signifikan dan  negatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten Deli Serdang. Pada hasil ini tenaga kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi hasil data yang 

didapatkan bagus dan sesuai dengan teori yang ada. Diduga data bias signifikan 

pada saat terjadinya penyebaran virus covid-19 pada tahun 2020 yang meningkat 

nya tenaga kerja tetapi pendapatan mengalami penuruan yang kemudian 

menyebabkan penurunan per-tumbuhan ekonomi. 

Analisis model pertumbuhan ekonomi Solow Swan merupakan model   

analisis pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Model Solow Swan menyatakan   
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bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara berasal dari interaksi antara      

akumulasi modal, bertambahnya jumlah penawaran tenaga kerja serta kemajuan 

teknologi. 

UMKM yang berada di Sulawesi Selatan telah menyerap tenaga kerja 2,1 

juta orang atau 85,9% hal ini membuat penyerapan tenaga kerja UMKM sangat 

baik terbukti setiap tahunnya tenaga kerja UMKM terus mengalami peningkatan 

ini artinya UMKM sangat berdampak dalam pertumbuhan ekonomi di Sulawesi 

Selatan karena menurut Badan Pusat Statistik sebesar 34% kontribusi Jumlah 

UMKM terhadap Pertumbuhan ekonomi. 

3. Analisis Pengaruh Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Pengaruh Pendapatan UMKM sebesar 0.000467 yang menandakan bahwa 

pen-dapatan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai 

signifikan sebesar 0.4143 > 0.05 yang berarti pendapatan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai positif berarti menunjukkan 

hubungan yang searah, hal ini mengandung arti bahwa apabila variabel 

pendapatan meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat juga begitu 

pula sebali-knya apabila pendapatan menurun maka pertumbuhan ekonomi juga 

semakin menurun. Pada hasil ini pendapatan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap per-tumbuhan ekonomi, karena pada tahun 2020 pendapatan menurun 

sebesar Rp 18.075.365.952 juta dan pertumbuhan ekonomi juga mengalami 

penurunan sebesar Rp 328.192,828 juta. Hal ini diduga yang menyebabkan tidak 

signifikan pen-dapatan dengan pertumbuha ekonomi di Sulawesi Selatan. 

Teori Harrod Dormar didasarkan pada tiga asumsi. Pertama yaitu barang 

modal telah mencapai kapasitas penuh, kedua yaitu nilai tabungan proporsional 
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dan ketiga yaitu, pendapatan nasional. Berdasarkan teori Harrod Domar, 

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan positif dengan 

pendapatan nasional. 

Hal ini di perkuat oleh penelitian (Riska, 2020; Suhartika, 2018) menyata-

kan jika variabel pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi seusai pada teori, yaitu teori Fajrin (2018) mengungkapkan 

bahwa variabel yang memengaruhi penghasilan para pedagang antara lain: kondisi 

organisasi, kondisi pasar, kemampuan pedagang serta variabel lainnya yang dapat 

memengaruhi penghasilan para pedagang. 

UMKM yang berada di Sulawesi Selatan telah menghasilkan pendapatan 

sebesar 165 triliun dan juga telah menyumbang sebesar 34,55% pendapatan 

terhadap pertumbuhan ekonomi ini menandakan bahwa pendapat dari sektor 

UMKM memiliki kontribusi terhadap perekonomian di Sulawesi Selatan, tetapi 

pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan di tahun 2016-2019 mengalami 

peningkatan tetatpi ditahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan 

mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2019 sebesar 

330.506.380. 

Fakta yang terjadi pada tahun 2020 adalah pendapatan UMKM mengalami 

peningkatan sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan ini disebab-

kan karena dimasa sekarang UMKM lebih dominan karena keberadaanya yang 

ditengah masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Jumlah UMKM berpengaruh postif dan signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Sulawesi Selatan sebesar 0.026296 sehingga apabila Jumlah 

UMKM meningkat maka akan memberikan pengaruh terhadap Per-

tumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan. 

2. Tenaga Kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Sulawesi Selatan sebesar -0.010153 sehingga apabila Tenaga 

Kerja meningkat maka tidak akan memberikan pengaruh terhadap Per-

tumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan. 

3. Pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuh-

an Ekonomi di Sulawesi Selatan sebesar 0.000467 sehingga apabila 

Pendapatan meningkat maka akan memberikan pengaruh terhadap Per-

tumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan.  

B. Saran 

Berikut saran yang diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini: 

1. Untuk peneliti selanjutnya, tambahkan variabel lain untuk diteliti dalam 

memberikan hasil yang tepat dari penelitian ini. 

2. Untuk Pemerintah, sebagai pengambil kebijakan diharapkan lebih mem-

perhatikan UMKM yang ada, terutama melalui pemberdayaan UMKM 
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seperti pemberian izin dan dukungan permodalan. Pada akhirnya, 

UMKM di Sulawesi Selatan memiliki potensi besar untuk pengembangan 

daerah, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan 

ekonomi daerah dalam jangka panjang. 

3. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan UMKM 

di Sulawesi Selatan. Untuk memperkuat peran UMKM dalam 

pertumbuh-an ekonomi, kolaborasi antar pemerintah sebagai pengambil 

kebijakan serta masyarakat sebagai pelaku UMKM mutlak diperlukan. 

Hal ini dapat dicapai dengan merancang program yang dapat 

mengembangkan potensi usaha kecil. Pembangunan sarana dan prasarana 

yang berhubung dengan UMKM juga sangat mendesak. UMKM tidak 

boleh lagi dimanfaatkan dan dipandang hanya sebagai ―pekerjaan 

sampingan‖. Karena keuntungan dari usaha kecil bisa sangat berdampak. 

Karena itu, perlu adanya edukasi tentang pentingnya berwirausaha pada 

usaha kecil. 
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Model Common Effect 

Dependent Variable: LN_PERTUMBUHANEKONOMI?  

Method: Pooled Least Squares 

Date: 09/06/22 Time: 20:55 Sample: 2018 2020 

Included observations: 3 

Cross-sections included: 24 

Total pool (balanced) observations: 72 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1.483376 0.148515 9.988088 0.0000 

JUMLAHUMKM? 0.108198 0.049827 2.171495 0.0334 

TENAGAKERJA? -0.129744 0.060601 -2.140941 0.0359 

LN_PENDAPATAN? -0.002739 0.005706 -0.480002 0.6328 

Root MSE 0.021019 R-squared 0.187573 

Mean dependent var 1.291370 Adjusted R-squared 0.151731 

S.D. dependent var 0.023483 S.E. of regression 0.021629 

Akaike info criterion -4.775644 Sum squared resid 0.031810 

Schwarz criterion -4.649163 Log likelihood 175.9232 

Hannan-Quinn criter. -4.725292 F-statistic 5.233281 

Durbin-Watson stat 0.114529 Prob(F-statistic) 0.002612 

 

Model Fixed Effect 

Dependent Variable: LN_PERTUMBUHANEKONOMI?  

Method: Pooled Least Squares 

Date: 09/06/22 Time: 20:58 Sample: 2018 2020 

Included observations: 3 

Cross-sections included: 24 

Total pool (balanced) observations: 72 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1.287429 0.008070 159.5315 0.0000 

JUMLAHUMKM? 0.025891 0.004743 5.459324 0.0000 

TENAGAKERJA? -0.010035 0.002785 -3.603451 0.0008 

LN_PENDAPATAN? 0.000466 0.000570 0.816885 0.4183 

Root MSE 0.000563 R-squared 0.999418 

Mean dependent var 1.291370 Adjusted R-squared 0.999082 

S.D. dependent var 0.023483 S.E. of regression 0.000712 

Akaike info criterion -11.37834 Sum squared resid 2.28E-05 

Schwarz criterion -10.52459 Log likelihood 436.6202 

Hannan-Quinn criter. -11.03846 F-statistic 2972.908 

Durbin-Watson stat 2.361250 Prob(F-statistic) 0.000000 
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Model Random Effect 

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)  

Date: 09/06/22 Time: 20:59 

Sample: 2018 2020 

Included observations: 3 

Cross-sections included: 24 

Total pool (balanced) observations: 72 

Swamy and Arora estimator of component variances 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1.287340 0.009257 139.0618 0.0000 

JUMLAHUMKM? 0.026296 0.004735 5.553034 0.0000 

TENAGAKERJA? -0.010153 0.002784 -3.646637 0.0005 

LN_PENDAPATAN? 0.000467 0.000569 0.821415 0.4143 

Random Effects (Cross)     

 
Effects 

Specification 

 

S.D. 

 

Rho 

Root MSE 0.000701 R-squared 0.407995 

Mean dependent var 0.023815 Adjusted R-squared 0.381877 

S.D. dependent var 0.000917 S.E. of regression 0.000721 

Sum squared resid 3.53E-05 F-statistic 15.62130 

Durbin-Watson stat 1.519626 Prob(F-statistic) 0.000000 

 Unweighted Statistics 

R-squared 0.057090 Mean dependent var 1.291370 

Sum squared resid 0.036919 Durbin-Watson stat 0.001454 

 

Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests 

Pool: POOL 

Test cross-section fixed effects 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 2729.938629 (23,45) 0.0000 

Cross-section Chi-square 521.393945 23 0.0000 

 

Uji Haussman 

Correlated Random Effects - Hausman Test 
Pool: POOL 

Test cross-section random effects 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 4.795913 3 0.1874 
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Model Random Effect 
Dependent Variable: LN_PERTUMBUHANEKONOMI?  

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)  

Date: 09/06/22 Time: 21:02 Sample: 2018 2020 

Included observations: 3 

Cross-sections included: 24 

Total pool (balanced) observations: 72 

Swamy and Arora estimator of component variances 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1.287340 0.009257 139.0618 0.0000 

JUMLAHUMKM? 0.026296 0.004735 5.553034 0.0000 

TENAGAKERJA? -0.010153 0.002784 -3.646637 0.0005 

LN_PENDAPATAN? 0.000467 0.000569 0.821415 0.4143 

Random Effects (Cross)     

_KEPSELAYAR—C -0.012974    

_BULUKUMBA—C 0.020131    

_BANTAENG—C -0.005283    

_JENEPONTO—C 0.019164    

_TAKALAR—C -0.008343    

_GOWA—C 0.008276    

_SINJAI—C -0.033426    

_MAROS—C 0.003693    

_PANGKEP—C -0.032380    

_BARRU—C -0.005941    

_BONE—C 0.040801    

_SOPPENG—C 0.039533    

_WAJO—C 0.031097    

_SIDRAP—C -0.021933    

_PINRANG—C 0.041791    

_ENREKANG—C 0.014647    

_LUWU—C -0.008780    

_TANATORAJA—C -0.017889    

_LUWUUTARA—C -0.021338    

_LUWUTIMUR—C -0.007796    

_TORAJAUTARA—C -0.016402    

_KOTAMAKASSAR—C -0.013037    

_KOTAPAREPARE—C 0.014259    

_KOTAPALOPO—C -0.027871    

 Effects Specification S.D. Rho 

Cross-section random  0.022272 0.9990 

Idiosyncratic random  0.000712 0.0010 

 Unweighted Statistics 

Root MSE 0.000701 R-squared 0.407995 

Mean dependent var 0.023815 Adjusted R-squared 0.381877 

S.D. dependent var 0.000917 S.E. of regression 0.000721 

Sum squared resid 3.53E-05 F-statistic 15.62130 

Durbin-Watson stat 1.519626 Prob(F-statistic) 0.000000 

 Unweighted Statistics 

R-squared 0.057090 Mean dependent var 1.291370 

Sum squared resid 0.036919 Durbin-Watson stat 0.001454 
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