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ABSTRAK 

Nama   : Titin 

NIM   : 90300118052 

Jurusan   : Ilmu Ekonomi 

Judul Skripsi             : Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah  

Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota 

Makassar 

 

Bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun terutama penduduk usia kerja 

mengakibatkan tidak seimbangnya lapangan pekerjaan yang disediakan dengan 

angkatan kerja yang ada. Pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap penduduk 

usia kerja dan pada gilirannya juga berpengaruh terhadap pertumbuhan angkatan 

kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan, 

jumlah penduduk dan upah terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota 

Makassar. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah pendidikan (rata-rata lama 

sekolah), pertumbuhan ekonomi dan upah sebagai variabel independent dan tingkat 

partisipasi angkatan kerja sebagai variabel dependent.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kuantitatif 

dengan teknik pengolahan data menggunakan regresi linear berganda melalui 

program SPSS 21. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi 

pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data time series yaitu 

dari 2002-2021 dengan lokasi penelitian di Kota Makassar.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendidikan 

(rata-rata lama sekolah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK di Kota 

Makassar, dibuktikan dengan nilai signifikasi lebih kecil dari probabilitas 

signifikasi (0.016 < 0.05). Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap TPAK di Kota Makassar, dibuktikan dengan nilai 

signifikasi lebih kecil dari nilai probabilitas signifikasi (0.005 < 0.05). Upah secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK di Kota Makassar, 

dibuktikan dengan nilai signifikasi (0.001 < 0.05). 

Kata Kunci: Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Upah, TPAK 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada zaman sekarang permasalahan yang tiada hentinya dihadapi oleh 

suatu negara terutama negara sedang berkembang adalah kependudukan dan 

ketenagakerjaan. Bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun terutama penduduk 

usia kerja mengakibatkan tidak seimbangnya lapangan pekerjaan yang disediakan 

dengan angkatan kerja yang ada. Pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap 

penduduk usia kerja dan pada gilirannya juga berpengaruh terhadap pertumbuhan 

angkatan kerja (Setyowati, 2009). Apabila jumlah penduduk yang bekerja 

semakin besar maka semakin banyak pula sumber daya manusia yang aktif dalam 

kegiatan ekonomi, tentunya akan berpengaruh positif terhadap pembangunan 

daerah jika mampu menyerap angkatan kerja yang ada. 

Kependudukan termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Jhingan, 2000). Penduduk sebagai motorik 

dalam roda perekonomian mengalami pertumbuhan yang cepat di dunia. 

Pertumbuhan penduduk ini akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi 

perekonomian seperti dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia 

(Wardhana et al., 2020).  

Perubahan jumlah penduduk yang terjadi dapat mempengaruhi 

pembangunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, ketika jumlah penduduk 

semakin besar maka perlu diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai 
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sehingga dapat menjadi modal bagi pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya 

akan menjadi beban bagi suatu negara jika kualitas penduduknya rendah dan 

menghambat pembangunan (Wardhana et al., 2020).  

Indikator yang menggambarkan perbandingan jumlah angkatan kerja 

terhadap penduduk usia kerja yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). 

Secara umum, apabila tingginya penduduk yang bekerja maka TPAK tersebut 

menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang baik. Namun bila tingginya 

TPAK diiringi dengan rendahnya tingkat kesempatan kerja, hal ini cukup 

menghawatirkan karena penduduk yang mencari pekerjaan akan meningkat 

sehingga memicu tingginya tingkat pengangguran (Suwandi, 2015).  

Dalam pandangan Bonerri (2018) menjelaskan perkembangan ekonomi 

suatu negara tidak lepas dari peran masyarakat dalam pengelolaannya, dimana 

masyarakat adalah tenaga kerja, input bagi pembangunan, sekaligus konsumen 

dari hasil pembangunan itu sendiri. Secara potensial sumber daya manusia yang 

ada di Indonesia mempunyai kemampuan yang memadai untuk dikembangkan. 

Faktor produksi yang pertama dan terpenting adalah tenaga kerja, tenaga 

kerja yang terampil merupakan faktor penting yang sangat mempengaruhi 

perkembangan dan kegagalan suatu industri. Produksi dapat ditingkatkan dengan 

mempekerjakan lebih banyak pekerja, peningkatan keterampilan melalui 

pendidikan formal merupakan salah satu cara meningkatkan produktivitas tenaga 

kerja (Acemoglu, 2015). Pendidikan merupakan salah satu pilar pembangunan 

ekonomi sebuah negara, maka untuk  mencapai perekonomian ekspansif perlu 

adanya kualitas pendidikan yang bagus, maka secara langsung tenaga kerja negara 
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tersebut memiliki keunggulan pada ilmu pengetahuan. Pendidikan bagi tenaga 

kerja dapat membuat pekerjaannya dengan efektif dan efisien sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas dan mempengaruhi produksi secara optimal (Affandi 

et al., 2019).  

Pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang penting dalam 

pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan tidak hanya menambah cara-

cara melaksanakan kerja yang baik dan juga dapat mengambil keputusan dalam 

pekerjaan atau dengan kata lain pendidikan memberikan pengetahuan bukan saja 

yang langsung dengan pelaksanaan tugas akan tetapi juga merupakan landasan 

untuk pengembangan diri serta kemampuan memanfaatkan semua sarana dan 

prasarana yang ada di sekitar kita untuk kelancaran pelaksana tugas. Semakin 

tinggi tamatan pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan dan 

kesempatan untuk bekerja (Yos, 2008) 

Semakin tingginya tamatan pendidikan maka akan semakin tinggi pula 

kemampuan kerja (the working capacity) atau produktivitas seseorang dalam 

bekerja. Pendidikan formal merupakan persyaratan teknis yang sangat 

berpengaruh terhadap pencapaian kesempatan kerja, selain itu tingkat upah juga 

memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Semakin tinggi tingkat upah maka semakin tinggi pula kemampuan untuk 

meningkatkan kualitas seseorang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

melalui tamatan pendidikan dan tingkat upah diharapkan dapat mengurangi 

jumlah pengangguran, dengan asumsi tersedianya lapangan pekerjaan formal. Hal 
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ini dikarenakan semakin tinggi kualitas seseorang (tenaga kerja) maka peluang 

untuk bekerja semakin luas (Arifin & Firmansyah, 2017).  

Tergolong sebagai negara berkembang, pemerintah tidak boleh lepas untuk 

terus menciptakan kebijakan-kebijakan dalam menekan pertumbuhan angka 

pengangguran. Indonesia termasuk negara yang mempunyai  banyak penduduk di 

dunia, jumlah penduduk yang terus meningkat akan menyebabkan pertambahan 

tenaga kerja yang terus menerus. Melihat perkembangan teknologi saat ini, 

tentunya kebijakan pemerintah harus mampu mendorong berbagai sektor terutama 

sektor bisnis dan industri terus berkembang dengan memanfaatkan SDM yang ada 

agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. 

Salah satu kota di Indonesia sebagai tempat pusat pertumbuhan ekonomi 

adalah kota Makassar. Kota Makassar merupakan ibu kota Sulawesi Selatan 

dimana jumlah penduduk yang tercatat pada tahun 2020 sebanyak 1.423,877 jiwa 

(BPS, 2021b). Bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun tidak menyebabkan 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) semakin bertambah melainkan TPAK 

yang ada di kota Makassar mengalami fluktusi. Untuk mengetahui lebih jelasnya 

data TPAK Kota Makassar tahun 2017-2021 dapat dilihat gambar 1.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 

Gambar 1. 1 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

Kota Makassar Tahun 2017-2021 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS, 2021) Kota Makassar 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah 

angkatan kerja  dengan jumlah penduduk usia kerja. Angkatan kerja terdiri dari 

penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun 

sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sementara itu, penduduk yang 

termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) 

yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya 

selain kegiatan pribadi (BPS, 2021). Berdasarkan gambar di atas periode tahun 

2017-2021 TPAK di Kota Makassar mengalami fluktuasi. Jumlah TPAK paling 

tinggi pada tahun 2018 sebesar 60,35 persen. Kemudian mengalami fluktuasi 

hingga tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan mencapai 59,70 persen pada 

tahun 2021.  

Kondisi perkembangan tenaga kerja di Indonesia mengalami peningkatan, 

banyak orang yang bekerja semata-mata dengan berbagai macam tujuan, namun 
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yang menjadi tujuan utama adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi masih 

terdapat pula masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, hal 

ini dikarenakan oleh beberapa faktor yang tidak menunjang diantaranya strata 

pendidikan yang tidak sesuai harapan perusahaan atau instansi yang ada, dan 

dilain pihak diharapkan dengan berbagai kendala seperti perkembangan jumlah 

angkatan kerja namun tidak diikuti tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup 

dan membuat partisipasi angkatan kerja menurun. Penyerapan tenaga kerja adalah 

jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di berbagai sektor. Proporsi pekerja 

menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi 

sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja (Saputra et al., 2019).  

Selain penyediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, penetapan upah juga 

sangat perlu diperhatikan untuk kesejahteraan pekerja, menurut Pasal 1 angka 30 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Kemenperin, 

2003), Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga 

atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah merupakan 

hal penting yang perlu diperhatikan, upah diatur dan ditentukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan pekerja.  

Lubis (2019) mengatakan bahwa di Indonesia upah pada umumnya 

didasarkan pada tiga fungsi, yaitu menjamin kehidupan yang stabil bagi pekerja 

dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas pekerjaan seseorang, dan 
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memberikan insentif untuk meningkatkan produktivitas kerja. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari BPS, upah di Kota Makassar mengalami kenaikan setiap 

tahunnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.1 

Upah Minimum di Kota Makassar 

Tahun 2017-2021 

 

 

Tahun 

 

Upah (Rp) 

2017 2.505.000 

2018 2.722.631 

2019 2.941.270 

2020 3.191.527 

2021 3.254.908 

             Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi TPAK adalah upah, upah 

sangat penting bagi kesejahteraan pekerja. Upah yang akan diterima oleh para 

tenaga kerja bergantung pada jumlah tingkat produktivitas dari tenaga kerja itu 

sendiri. Data mengenai kenaikan upah di berbagai negara, terutama negara maju 

maupun negara berkembang menunjukkan bahwa berkaitan erat antara kenaikan 

upah para pekerja dengan kenaikan produktivitas. Dalam kenaikan produktivitas 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya yakni dengan adanya kemajuan 

teknologi memproduksi, perbaikan sifat-sifat tenaga kerja, dan perbaikan dalam 

organisasi perusahaan dan masyarakat (Sukirno, 2003). Besaran pemberian upah 

juga selalu diselaraskan dengan tingkat pendidikan dari individu yang bekerja di 

suatu instansi atau organisasi (Syaputra, 2020). 

Selain faktor upah yang dapat mempengaruhi TPAK ada pula faktor 

lainnya seperti pendidikan yang dimiliki masing-masing penduduk di Kota 
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Makassar. Pelaksanaan pendidikan 12 tahun merupakan salah satu cara atau upaya 

yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi tuntutan dunia kerja khususnya di 

Kota Makassar. Perkembangan pengetahuan seseorang yang tingkat 

pendidikannya lebih tinggi, dan lamanya menempuh pendidikan akan memiliki 

pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan pendidikan yang lebih 

rendah. Apabila upah pekerja mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak 

penduduk yang memiliki pendidikan tinggi, maka semakin tinggi produktivitas 

dan ekonomi nasional akan bertumbuh dengan baik (Bonerri, 2018). Berikut data 

rata-rata lama sekolah di Kota Makassar tahun 2017-2021: 

Gambar 1.2 

Rata-rata Lama Sekolah di Kota Makassar 

Tahun 2017-2021

 
       Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) Kota Makassar 

Pada gambar di atas, rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan setiap 

tahunnya, akan tetapi perkembangannya relatif lebih lambat pada tahun 2017 

hingga tahun 2021. Tentunya hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar 

masyarakatnya dapat menikmati pendidikan sebagaimana yang diprogramkan 

pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun. Sumber daya manusia adalah kunci 
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terhadap keberhasilan dalam mencapai tujuan terutama dalam pembangunan 

ekonomi suatu negara.  

Selain itu, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator pembangunan 

suatu Negara atau Daerah. untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

harus membandingkan pendapatan rill daerah yang bersangkutan dari tahun ke 

tahun, indikator yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan perluasan kesempatan kerja 

karena faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor yang penting bagi 

pertumbuhan ekonomi selain dipengaruhi faktor alam dan teknologi. Berikut data 

pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar tahun 2017-2021: 

Tabel 1.2 

PDRB di Kota Makassar 

Tahun 2017-2021 

 

Tahun PDRB (Juta Rupiah) 

2017 103 826 155,09 

2018 112 568 414,88 

2019 122 465 829,07 

2020 120 905 752,03 

2021 126 312 827,67 

            Sumber : Badan Pusat Satistik (BPS, 2021) Kota Makassar 

Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah juga menjadi faktor penentu 

tingkat partisipasi angkatan kerja di suatu daerah. Dimana berdasarkan laporan 

dari Badan Pusat statistik Kota Makassar dari tahun 2017 hingga tahun 2019 

mengalami peningkatan akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020 yang 

disebabkan oleh pandemi covid-19 dimana pada saat itu semua kegiatan 

perekonomian mengalami masalah seperti banyaknya usaha yang gulung tikar, 
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terjadi PHK massal. Kemudian pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kembali 

mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga mencapai 126 312 827,67. Saat 

ini peluang kerja semakin sedikit dan sulit untuk dicari, apalagi dengan 

pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun 

ke tahun dengan tingginya angka pengangguran menjadikan kesempatan kerja 

menjadi berkurang. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, 

peneliti tertarik untuk  melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah terhadap Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja di Kota Makassar ” 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang ingin dibahas pada 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan 

kerja di Kota Makassar? 

2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja di Kota Makassar? 

3. Apakah upah berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja 

di Kota Makassar? 

C. Tujuan  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap tingkat partisipasi 

angkatan kerja di Kota Makassar 

2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja di Kota Makassar 

3. Untuk mengetahui pengaruh upah terhadap tingkat partisipasi 

angkatan kerja di Kota Makassar 
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D. Manfaat  

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penulis berharap penelitian ini dapat 

memberikan manfaat seperti di bawah ini : 

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada penulis dan 

pembacanya tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Makassar. 

2. Bagi peneliti, dapat meningkatkan pengetahuan dan analisis terhadap 

permasalahan yang ada di dalam masyarakat. 

3. Penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi bagi penelitian 

selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

partisipasi angkatan kerja. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Menurut (Feriyanto, 2014), TPAK adalah angka presentase yang 

menunjukkan besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja dibandingkan penduduk 

usia kerja. Melihat angka TPAK akan tergambarkan bahwa tidak semua penduduk 

usia kerja menghasilkan barang dan jasa meskipun mereka masuk dalam usia 

produktif.
 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2020), TPAK adalah ukuran yang 

menunjukkan seberapa jauh penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi 

dapat dilihat pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan 

rasio antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin besar TPAK 

maka semakin baik, karena menunjukkan lebih banyak penduduk yang masuk 

dalam angkatan kerja.
 

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan 

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

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

sebagaimana dengan firman Allah dalam QS. An–Nahl/16:97 sebagai berikut: 
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Terjemahnya: 

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri 

balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka kerjakan. (Kemenag, 2019) 

Dalam Tafsir Al-Maraghi, ayat ini menjelaskan tentang balasan setiap 

amal yang dikerjakan. Allah SWT benar-benar akan memberikan kehidupan yang 

baik kepada orang-orang yang mengerjakan amal shalih dan melaksanakan semua 

kewajiban. Kehidupan yang baik tersebut disertai dengan rasa puas dan ridho 

dengan apa yang telah ditetapkan (Al-Maraghi, 1993). Pada tafsir Al-Misbah, ayat 

ini menjelaskan tentang prinsip keadilan tanpa perbedaan kecuali pengabdiannya. 

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal balasan atas 

perbuatan yang dilakukan. Siapapun yang beriman yang mengerjakan amal saleh 

baik laki-laki maupun perempuan dengan dorongan keimanan maka akan diberi 

balasan dengan kehidupan baik di dunia terlebih lagi di akhirat (Shihab, 2002b). 

Tidak semua penduduk dapat bertindak sebagai faktor produksi. Hanya 

penduduk yang berupa tenaga kerja (human power) yang dapat dianggap sebagai 

faktor produksi. Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja yaitu antara 15 

sampai 64 tahun, dan dapat digolongkan menjadi dua yaitu angkatan keja (labor 

force) dan bukan angkatan kerja, yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah 

penduduk yang bekerja dan penduduk yang belum bekerja, namun siap bekerja 

atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Kuantitas dan 

kualitas angkatan kerja lebih rendah di negara-negara sedang berkembang dari 

pada di negara-negara maju karena sebagian besar penduduk di negara 

berkembang berusia muda (Putra, 2019).
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Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan 

Angkatan Kerja (AK) secara tradisional merupakan salah satu faktor positif yang 

mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Besarnya tenaga kerja akan berbanding 

lurus dengan tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang besar akan 

berdampak kepada peningkatan permintaan pasar domestik yang lebih besar. 

Namun, pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung 

pada kemampuan sistem perekonomian negara tersebut dalam menyerap dan 

memanfaatkan pertambahan tenaga kerja dengan baik. 

Menurut (Mulyadi, 2017), adapun Teori Ketenagakerjaan adalah sebagai 

berikut:
 

Menurut Kosumosuwidho dalam (Mulyadi, 2017), salah satu masalah yang 

biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara 

permintaan akan tenaga kerja (demand for labor) dan penawaran tenaga kerja 

(supply of labor), pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan tersebut dapat 

berupa: (a) lebih besarnya penawaran dibanding permintaan terhadap tenaga kerja 

(adanya excess supply of labor), dan (b) lebih besarnya permintaan dibanding 

penawaran tenaga kerja. 

Teori Fei-Ranis yang berkaitan dengan negara berkembang yang 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: kelebihan buruh, sumber daya alamnya 

belum dapat diolah, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, 

banyak pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Lebih 

lanjut ia menjelaskan ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kondisi 

kelebihan buruh. Pertama, dimana para penganggur semu (yang tidak menambah 
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output pertanian) dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang 

sama. Kedua, tahap dimana pekerja pertanian menambah output tetapi 

memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, dialihkan 

pula ke sektor industri. Ketiga, tahap ditandai awal pertumbuhan swasembada 

pada saat buruh pertanian menghasilkan output lebih besar daripada perolehan 

upah institusional, dan dalam hal ini kelebihan pekerja terserap ke sektor jasa dan 

industri yang meningkat terus menerus sejalan dengan pertambahan output dan 

perluasan usahanya. 

Dalam pandangan (Feriyanto, 2014), besar kecilnya TPAK dapat 

dipengaruhi oleh:
 

a) Komposisi AK dan PUK. Bilamana PUK besar tetapi yang masuk AK 

kecil, maka akan menyebabkan TPAK kecil 

b) Tingkat pendidikan penduduk. Bilamana penduduk dalam usia kerja 

lebih memilih untuk bersekolah lebih tinggi dari pada masuk AK 

maka hal ini menyebabkan TPAK rendah 

c) Menjadi ibu rumah tangga. Bilamana PUK memilih untuk berkeluarga 

dan menjadi ibu rumah tangga maka hal  ini akan menyebabkan 

jumlah AK kecil sehingga TPAK rendah 

d) Pendapatan rumah tangga. Jika pendapatan rumah tangga rendah 

maka setiap anggota keluarga cenderung akan diminta  untuk mencari 

pendapatan dengan bekerja. Akibatnya akan menambah jumlah AK, 

sehingga TPAK naik. 
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e) Budaya yang melarang wanita bekerja. Bilamana dengan budaya suatu 

penduduk terdapat larangan wanita usia kerja untuk bekerja maka hal 

ini akan menyebabkan jumlah AK rendah sehingga TPAK rendah. 

TPAK = (AK/PUK) X 100% 

Semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara maka akan menuntut 

keterlibatan lebih banyak orang di pasar tenaga kerja, sehingga akan memberikan 

keuntungan atau hasil untuk dinikmati pula. Jadi semakin bertambahnya kegiatan 

ekonomi maka akan semakin besar pula tingkat partisipasi angkatan kerja. 

Sehingga dapat disimpulkan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi maka akan 

mengakibatkan tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja juga, begitu juga 

sebaliknya semakin berkurangnya kegiatan ekonomi maka penurunan terhadap 

pertumbuhan ekonomi pun akan terjadi (C. P. M. Sari & Susanti, 2018). 

B. Pendidikan  

Menurut (Mulyadi, 2017), pendidikan merupakan salah satu bentuk 

investasi dalam sumber daya manusia. Pendidikan memberikan sumbangan 

langsung terhadap pertumbuhan pendapatan nasional melalui peningkatan 

keterampilan dan produktivitas kerja. Pendidikan diharapkan dapat mengatasi 

keterbelakangan ekonomi lewat efeknya pada peningkatan kemampuan manusia 

dan motivasi manusia untuk berprestasi. Pendidikan berfungsi menyiapkan salah 

satu input dalam proses produksi, yaitu tenaga kerja, agar dapat bekerja dengan 

produktif karena kualitasnya. Hal ini selanjutnya akan mendorong peningkatan 

output yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan penduduk. 
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Fungsi dan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang No. 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Peraturan Pemerintah RI, 

2003) bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Syaputra, 2020).
 

Secara harfiah pengertian modal manusia (human capital) adalah 

pengetahuan (knowledge), keahlian (expertise), kemampuan (ability) dan 

keterampilan (skill) yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu 

bangsa. SDM yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan itulah yang 

dapat menjalankan sumber-sumber daya lainnya untuk peningkatan kualitas 

kesejahteraannya. Setiap organisasi maupun usaha bisnis membutuhkan SDM 

untuk mengelola organisasi mencapai tujuannya. SDM yang dibutuhkan sesuai 

konsep human capital adalah yang memiliki keterampilan, kompetensi, 

pengetahuan, komitmen dan karakter agar memiliki kontribusi yang tinggi dalam 

perusahaan (Sagala, 2017) 

Ajaran islam sangat menganggap penting pendidikan, kedudukan orang 

yang berpendidikan terutama pendidikan agama sangat dimuliakan karena 

pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk 

membentuk seseorang menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna (Noor, 2016), 

seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Mujadalah/58:11 sebagai berikut: 
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Terjemahnya: 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Kemenag, 2019) 

 

Tafsir Ibnu Katsir, Allah SWT berfirman untuk mendidik hamba-hamban-

Nya yang beriman dan seraya memerintahkan kepada mereka untuk saling 

bersikap baik kepada sebagian orang di dalam majelis-majelis pertemuan. Allah 

tidak menyia-nyiakan orang diantara kalian yang berbuat baik dan memberi 

kelapangan kepada saudaranya maka Allah akan memberikan balasannya baik di 

dunai maupun di akhirat. Sesungguhnya barang siapa yang merendahkan dirinya 

karena Allah maka Allah akan mengangkat derajatnya dan akan memasyhurkan 

namanya (Syaikh, 2008).  

Islam begitu menghargai sebuah sistem yang namanya pendidikan dan 

orang-orang yang aktif di dalamnya. Akan tetapi yang perlu difikirkan untuk 

menyadari bersama bahwa, secara tidak langsung diberi pilihan oleh Allah SWT. 

Pertama, menjadi mulia, yaitu dengan menjadi orang yang berpendidikan. Kedua, 

menjadi orang yang biasa-biasa saja yang berhak memilih dan harus menerima 

semua konsekuensinya (Noor, 2016) 
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Dalam pandangan (Feriyanto, 2014), seseorang yang memiliki 

kemampuan, keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki 

kemungkinan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan 

orang lain yang memiliki kemampuan, keterampilan dan pendidikan lebih rendah. 

Maka pandangan orang tentang kemampuan, keterampilan dan pendidikan kini 

bagaikan aktiva yang memiliki nilai pengembalian (return) bagi yang 

memilikinya. Akibatnya orang akan cenderung berusaha untuk selalu 

meningkatkan kemampuan, keterampilan dan pendidikan yang dimilikinya agar 

dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik dari sebelumnya. 

Adapun teori mengenai pendidikan adalah sebagai berikut: 

Teori Human Capital. Asumsi dasar teori human capital adalah bahwa 

seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. 

Berdasarkan teori tersebut dapat dijelaskan bahwa, setiap tambahan satu tahun 

sekolah, itu berarti meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan 

seseorang, akan tetapi dipihak lain menunda penerimaan penghasilan selama satu 

tahun untuk mengikuti sekolah tersebut dan berharap untuk meningkatkan 

penghasilan dengan peningkatan pendidikan (Mankiw, 2004) 

Teori Human Capital menganggap pendidikan formal merupakan suatu 

investasi, baik bagi individu maupun masyarakat, dalam hubungan dengan 

kesempatan kerja yaitu untuk memperoleh pekerjaan yang lebih terbuka bagi 

mereka yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini karena 

pada umumnya tingkat kelangkaan dari lulusan pendidikan yang lebih tinggi juga 

lebih akurat, sehingga tingkat persaingannya untuk mendapatkan pekerjaan yang 
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sesuai juga lebih longgar. Kesempatan kerja bagi lulusan pendidikan tinggi lebih 

terbuka, sehingga secara teoritis tingkat pengangguran pada kelompok ini 

cenderung lebih kecil dibanding kelompok yang berpendidikan rendah, namun 

demikian kesempatan kerja itu akan menyempit dengan meningkatnya jumlah 

lulusan-lulusan pendidikan tinggi (Arifin & Firmansyah, 2017). 

Tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat pendapatan, mereka yang 

mempunyai pendidikan yang lebih tinggi cenderung memperoleh pendapatan 

yang tinggi juga. Pada dasarnya pendapatan yang lebih tinggi dari mereka yang 

berpendidikan tinggi bukanlah hasil langsung dari investasi yang lebih mahal pada 

pendidikan mereka yang lebih tinggi, melainkan dari sesuatu yang komplek 

(Arifin & Firmansyah, 2017). 

Sagala (2017), SDM strategis menggambarkan tenaga atau kekuatan 

manusia (energi atau power) yang dimiliki manusia yaitu daya, tenaga, 

kemampuan, kekuatan, keahlian, dan keterampilan yang digunakan atau 

dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya, masyarakat, dan bangsanya. Sesuai 

dengan energi atau power yang dimiliki SDM sangat mempengaruhi keberhasilan 

pembangunan, karena manusia mempunyai peran yang sangat strategis dan 

menentukan hal-hal baik dan tidak baik. Peran strategis lingkup negara ditangani 

oleh orang-orang yang memiliki kualitas tinggi dilihat dari skill, kompetensi, 

kapabilitas, pengetahuan, kapabilitas, dan kearifan yang menjadi karakternya. 

SDM yang strategis akan berfikir strategis dalam menanggapi berbagai masalah 

dan cara mengatasinya.   
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C. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2005). 

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi 

dalam jangka panjang yang dapat diukur berdasarkan kemampuan suatu negara 

untuk menghasilkan barang dan jasa dari satu periode ke periode lainnya. 

Kemampuan tersebut disebabkan adanya faktor-faktor produksi yang akan selalu 

bertambah jumlah dan kualitasnya (Astina, 2021). 

Berawal dari teori Adam Smith yang merupakan tokoh utama dari aliran 

ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Smith menganggap bahwa 

manusia sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-

bangsa. Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif 

adalah pemula pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain dikatakan sebagai 

syarat mutlak (Necessary Conditional) bagi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan 

ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam jangka 

panjang yang mana berujung kembali pada pertumbuhan ekonomi tersebut, bahwa 

komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat pertama adalah 

akumulasi modal, kedua pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja, terakhir yang 

ketiga adalah kemajuan teknologi (Sarsi, 2014). 

Menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan 

sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu 

wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang 
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dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Adapun cara penyajian 

Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu: 

1) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan jumlah 

nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung 

menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau 

mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan 

menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin 

tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya. 

2) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku jumlah 

nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di 

suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu nilai yang 

ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi 

dalam proses produksi sebagai input. Nilai yang ditambahkan ini sama 

dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses 

produksi. 

Dalam islam pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai a sustained 

growth of a right kind of output which on contribute to human welfare (sebuah 

pertumbuhan atau hasil yang terus menerus dengan cara yang benar yang dapat 

memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia), sebagaimana dengan 

firman Allah dalam QS. Al-Jumuah/62:10 sebagai berikut: 
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Terjemahnya:  

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka    

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya 

kamu beruntung. 
 

Dalam tafsir M. Quraish Shihab dijelaskan bahwa jika kamu mau, 

bertebaranlah di muka bumi untuk tujuan apapun yang dibenarkan Allah dan 

carilah dengan bersungguh-sungguh sebagian dari karunia Allah karena karunia 

Allah sangat banyak dan tidak mungkin kamu mengambil seluruhnya, jangan 

sampai kamu dapat mengambil seluruhnya, dan jangan sampai kesungguhan kamu 

mencari karunia-Nya itu melengahkan kamu. Berdzikirlah dari saat ke saat dan 

disetiap tempat dengan hati atau bersama lidah kamu supaya kamu beruntung 

memperoleh apa yang kamu dambakan (Shihab, 2002). 

Adapun teori mengenai pertumbuhan ekonomi adalah teori Robert Slow 

yang berpendapat bahwa faktor terpenting dalam mewujudkan pertumbuhann 

ekonomi bukanlah pertambahan modal maupun pertambahan tenaga kerja, 

melainkan kemajuan teknologi dan perkembangan keahlian tenaga kerja. 

Pertumbuhan ekonomi dapat terwujud apabila ada pertambahan output. 

Pertambahan output dapat terwujud ketika dua faktor input terpenuhi, yaitu: 

modal dan tenaga kerja digabungkan, sedangkan teknologi diasumsikan tidak 

berubah (konstan) (Sukirno, 2003). Sedangkan dalam teori Harrod-Domar, 

menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja 

yang seluas-luasnya dengan lebih mengutamakan perkembangan sektor-
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sektorekonomi yang padat karya seperti sektor pertanian da industri-industri 

berskala kecil (Todaro, 2000). 

D. Upah  

Seperti halnya dengan barang-barang pada umumnya harga selalu 

ditentukan oleh pertemuan antara permintaan dan penawaran, demikian pula 

tingkat upah merupakan hasil pertemuan antara permintaan dan penawaran tenaga 

kerja (Suparmoko, 2017).
 

Sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 

(Kemenperin, 2003) maka upah pekerja disebut dengan istilah Upah Minimum 

Regional (UMR) atau Upah Minimum Provinsi (UMP). Upah minimum tersebut 

ditetapkan oleh kepala daerah yaitu gubernur untuk wilayah tingkat provinsi, 

sedangkan Bupati/Walikota untuk wilayah tingkat Kabupaten/Kota, dengan 

perhatikan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi atau 

Kabupaten/Kota. Beberapa variabel yang digunakan untuk menilai kelayakan 

UMR atau UMP diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, 

serta kebutuhan hidup minimum (KHM) pekerja. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 

tersebut juga ditegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan 

yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pengertian ini 

jumlah upah yang diterima pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja 

beserta keluarganya secara wajar yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, 

papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua (UU No. 

13/2003/pasal 88) (Feriyanto, 2014). 
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Dalam Islam upah merupakan kewajiban yang harus segera ditunaikan 

kepada karyawan, jumlahnya pun harus disesuakan dengan kebutuhan minimal 

untuk kesejahteraan hidup pekerja, seperti pada QS. An Nisa/4:58 sebagai berikut: 

                                   

                          

Terjemahnya:  

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Kemenag, 2019) 

Berdasarkan tafsir Mufradat, “Al-Amaanaat” bentuk jamak dari “al-

amanah” yang merupakan bentuk mashdar dari kata amina yaitu ketenanga jiwa 

atau hilangnya rasa takut. Al-amnu, al-amanaat, al-amaan merupakan satu 

sumber. Al-Amanah adalah sesuatu yang dijaga untuk disampaikan kepada 

pemiliknya. Orang yang menjaga dan menyampaikannya dinamakan “hafidz” 

(orang yang menjaga), amin (orang yang dipercaya) dan wafiy (orang yang 

memenuhi), sedangkan yang tidak menjaga dan tidak menyampaikannya disebut 

penghianat (Louis, 1994). 

Dalam Pandangan Katsir (1992), Allah memberikan pahala yang besar 

bagi orang-orang yang beriman dan beramal shaleh. Diantara amal yang menonjol 

ialah menyampaikan dan menetapkan perkara diantara manusia dengan cara yang 

adil. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah memerintahkan untuk 

menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Siapa saja yang tidak 

menunaikannya di dunia, maka ia akan dituntut di hari kiamat, sebagaimana sabda 
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Rasulullah SAW, “Sesungguhnya  hak-hak itu benar-benar akan sampai kepada 

yang berhak menerimanya sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk pun 

akan meminta balas dari kambing yang bertanduk”. 

Menurut Putra (2019), penawaran tenaga kerja akan tergantung pada tinggi 

rendahnya tingkat upah. Maka, semakin tinggi tingkat upah di pasar tenaga kerja, 

semakin tinggi pula jumlah penawaran tenaga kerja. Dalam hubungan ini perlu 

dijelaskan bahwa hubungan tingkat upah dengan penawaran tenaga kerja 

perseorangan berbeda dengan hubungan antara tingkat upah dengan penawaran 

tenaga kerja keseluruhan. Hubungan antara tingkat upah dan penawaran tenaga 

kerja perseorangan berarti bahwa setelah tingkat upah tertentu, naiknya tingkat 

upah tidak akan mendorong seseorang untuk bekerja lebih lama atau lebih giat, 

karena pada tingkat upah pendapatan yang relatif lebih tinggi orang ingin hidup 

lebih santai. Tetapi hubungan antara tingkat upah dengan penawaran tenaga kerja 

secara keseluruhan adalah semakin tinggi tingkat upah maka masih akan 

mendorong semakin banyak orang untuk masuk ke pasar tenaga kerja. orang-

orang yang tadinya tidak mau bekerja pada tingkat upah rendah akan bersedia 

bekerja pada tingkat upah yang lebih tinggi. 

Adapun teori yang berkaitan dengan upah adalah Teori Malthus, salah 

seorang toko mazhab klasik ini meninjau upah dalam kaitannya dengan perubahan 

penduduk. Jumlah penduduk merupakan faktor strategis yang dipakai untuk 

menjelaskan berbagai hal. Oleh karena itu tingkat upah yang terjadi adalah karena 

hasil bekerjanya permintaan dan penawaran. Bila penduduk bertambah, 

penawaran tenaga kerja juga bertambah, maka hal ini menekan tingkat upah. 
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Sebaliknya pun secara sistematis tingkat upah akan naik bila penduduk berkurang 

sehingga penawaran tenaga kerja pun berkurang. Oleh karena itu, dilihat dari sisi 

lain usaha menaikkan tingkat upah tidak akan ada faedahnya dalam jangka 

panjang sebab bila upah lebih tinggi dari semula, diperkirakan orang akan 

makmur sehingga ada kecenderungan untuk tidak ragu-ragu mempunyai keluarga 

besar (Arfida, 2007). 

Sebaliknya, bila ada usaha untuk menurunkan tingkat upah, maka 

kemakmuran akan berkurang. Penurunan kemampuan ekonomis ini akan 

mendorong untuk berhemat. Orang tidak akan mampu mempunyai keluarga besar 

dan memilih sedikit jumlah anak, berkurangnya jumlah penduduk akan 

mengangkat tingkat upah ke atas menuju ke tingkat semula. Jadi, dalam jangka 

panjang tingkat upah akan naik turun sesuai dengan perubahan jumlah penduduk 

dan akhirnya selalu kembali ke tingkat semula (Arfida, 2007). 

Menurut Feriyanto (2014), penetapan upah minimum dilakukan baik di 

tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten/kota, dimana gubernur menetapkan 

besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK), 

berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi atau  Kabupaten/Kota 

dengan mempertimbangkan: kebutuhan hidup pekerja, pertumbuhan ekonomi, 

tingkat inflasi, kondisi pasar kerja dan lainnya. Pengusaha dilarang membayar 

upah lebih rendah dari upah minimum. Bagi pengusaha yang tidak mampu 

membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan. Tata cara penangguhan 

upah minimum diatur dalam Kepmenakertrans Nomor: Kep-231/Men/2003 

Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimun.  
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Feriyanto (2014) menjelaskan, adapun mekanisme penetapan upah 

minimum berdasarkan Permenaker No. 17 Tahun 2005 dan perubahan revisi KHL 

dalam Permenaker No. 13 Tahun 2012 terdapat 5 (lima) faktor yang 

dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum yaitu:  

a) Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 

b) Produktivitas makro 

c) Pertumbuhan ekonomi 

d) Kondisi pasar kerja 

e) Kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal) 

Penjelasan dari 5 (Lima) faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 

Pemerintah melalui Kepmenakertrans No. 17 Tahun 2005 yang 

kemudian direvisi melalui Kepmenakertrans No. 13 Tahun 2012 tentang 

Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak menentukan 

nilai KHL. Adapun standar KHL ini terdiri dari 7 kelompok dan 60 

komponen kebutuhan yaitu : 

i. Makanan dan Minuman (11 Komponen) 

ii. Sandang (13 Komponen) 

iii. Perumahan (26 Komponen) 

iv. Pendidikan (2 Komponen) 

v. Kesehatan (5 Komponen) 

vi. Transportasi (1 Komponen ) 
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vii. Rekreasi dan Tabungan (2 Komponen) 

Berdasarkan komponen kebutuhan tersebut kemudian Dewan 

Pengupahan Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan survei harga yang 

dilakukan secara berkala untuk menentukan nilai KHL. Nilai KHL yang 

ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota 

kemudian disampaikan kepada Gubernur secara berkala. Teknis pelaksanaa 

penetapan nilai KHL untuk bulan Januari sampai dengan September 

berdasarkan hasil survei setiap bulannya, sedang untuk bulan Oktober sampai 

dengan Desember digunakan metode least square untuk mencari nilai KHL. 

Nilai KHL setiap bulannya ini kemudian dicari nilai rata-ratanya dan menjadi 

nilai KHL yang diusulkan oleh setiap unsur dalam rapat Dewan Pengupahan 

untuk menentukan nilai KHL versi Dewan Pengupahan yang akan 

direkomendasikan kepada Gubernur. Jika kebijakan Pemerintah adalah sebatas 

mempertahankan nilai rill upah minimum, maka persentase kenaikan upah 

minimum ditetapkan sama dengan persentase kenaikan nilai KHL. 

b)   Produktivitas makro  

Produktivitas makro suatu negara atau daerah secara sederhana 

dicerminkan dari pendapatan per kapita. Kondisi pengupahan yang ideal adalah 

bilamana nilai upah minimum seimbang dengan pendapatan per kapita di 

daerah tersebut.  

c)   Pertumbuhan ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan ekonomi suatu 

negara atau daerah. Bilamana pertumbuhan ekonominya cenderung baik 
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maka prospek kegiatan usaha di negara atau daerah itu juga cenderung baik 

pula. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong aktivitas ekonomi 

juga tinggi, sehingga akan mendorong kebutuhan uang beredar yang semakin 

tinggi pula. Jumlah uang beredar yang naik di dalam masyarakat karena 

diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi cenderung berdampak 

munculnya inflasi. Terjadinya inflasi akan berpengaruh pada upah rill yang 

diterima pekerja.  

d)    Kondisi pasar kerja 

Kondisi pasar kerja yang baik tentunya bukan hanya ditentukan oleh 

besarnya lowongan kerja dan jumlah pencari kerja saja tetapi juga 

dipengaruhi oleh kemampuan pelamar kerja memenuhi persyaratan dari 

lowongan kerja tersebut. Tetapi pasar kerja di Indonesia saat ini cenderung 

dalam kondisi memiliki pencari kerja yang lebih besar dibandingkan 

lowongan kerja yang tersedia. 

e)    Kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal) 

Upah adalah pembayaran pengusaha terhadap pemberi jasa yaitu 

pekerja. Tidak semua pengusaha memiliki kemampuan tinggi dalam 

melakukan pembayaran upah, sehingga tidak serta merta jika terjadi kenaikan 

upah minimum sekalipun pengusaha tersebut mampu membayar upah yang 

telah ditetapkan. 

Usaha yang dijalankan pengusaha yang seperti itu termasuk usaha 

marginal/tidak mampu. Agar penetapan upah minimum tidak menjadikan usaha 

marginal gulung tikar (tutup) karena tidak mampu membayar tingkat upah 
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minimum yang berlaku maka dalam penentuan upah minimum selayaknya juga 

mempertimbangkan nasib usaha marginal ini. Hal ini juga berarti 

mempertimbangkan nasib pekerja yang ada di dalam usaha marginal tersebut. 

Pekerja akan menjadi penganggur bilamana usaha itu ditutup.  

Dari kelima faktor di atas, maka faktor KHL merupakan faktor dasar 

dalam penentuan upah minimum dimana nilai KHL diperolah melalui survei 

harga. Oleh karenanya faktor KHL sering menjadi faktor tarik ulur antara serikat 

pekerja dengan pemerintah. Tarik ulur ini menyangkut jumlah komponen KHL 

maupun nilai masing-masing KHL. Serikat pekerja menuntut jumlah komponen 

lebih banyak dan nilai masing-masing komponen lebih tinggi dibandingkan versi 

pemerintah. Sedangkan faktor-faktor lainnya seperti produktivitas, pertumbuhan 

ekonomi dan usaha marginal lebih merupakan faktor penyelaras dari nilai upah 

minimum yang akan ditetapkan oleh Gubernur. Hal ini dijelaskan pada 

Permenakertrans No.17/2005 Pasal 2 ayat (1): KHL sebagai dasar dalam 

penetapan upah minimum merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup 

minimum. 

E. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Pendidikan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

 Menurut Todaro (2014) dalam mencapai tujuan pembangunan adalah 

(education). Pendidikan merupakan aktor utama menciptakan sumber daya 

manusia yang berkualitas untuk menjadi negara maju di negara berkembang ini. 

Pendidikan juga merupakan bentuk modal sumber daya manusia yang nantinya 

akan memberikan profit dimasa yang akan datang baik kepada masyarakat 
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maupun kepada negara dan juga terhadap orang-orang yang menempuh 

pendidikan itu sendiri.  

 Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi 

pula tingkat produktivitas seseorang tersebut. Seseorang yang memiliki pedidikan 

formal maupun informal yang tinggi akan memiliki pengetahuan atau wawasan 

yang luas. Berdasarkan pernyataan di atas rata-rata lama pendidikan mempunyai 

pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, semakin lama atau semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang maka semakin baik individu tersebut dan semakin 

mempunyai wawasan akan pengetahuan yang luas (Simanjuntak, 2001). 

2. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja  

 Pembagunan ekonomi sangat diperlukan untuk memperkecil 

pengangguran. Dengan pertumbuhan ekonomi, diharapkan laju pertumbuhan 

ekonomi dapat selalu dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat 

pertumbuhan penduduk. Melalui pembangunan ekonomi diharapka dapat 

meningkatkan kegiatan perekonomian menjadi lebih luas sehingga dapat 

memperkecil jumlah orang yang menganggur. Sebaliknya, tanpa adanya 

pembangunan ekonomi maka kegiatan perekonomian akan menjadi sempit. Hal 

ini akan berakibat pada makin kecilnya kesempatan kerja sehingga mempertinggi 

tingkat pengangguran masyarakat (Astina, 2021). 

 Menurut Nindya (2008) dengan demikian dapat diartikan bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mengakibatkan tingginya tingkat 

partisipasi angkatan kerja. Hal ini diaksudkan bahwa jumlah mereka yang terlibat 
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dalam pasar tenaga kerja akan bertambah besar pada saat pertumbuhan ekonomi 

mengalami kenaikan yang signifikan. 

3. Hubungan Upah dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

 Menurut Sukirno (2003) upah minimum merupakan faktor yang dianggap 

penting karena upah merupakan penyebab sebagian dari tenaga untuk masuk atau 

tidak ke pasar tenaga kerja. Jika tingkat upah tinggi masyarakat (angkatan kerja) 

akan semakin banyak masuk ke dalam pasar tenaga kerja yang akan meningkatkan 

pula tingkat partisipasi angkatan kerja.  

 Apabila upah minimum dalam masyarakat meningkat, maka tingkat 

partisipasi angkatan kerja pun akan meningkat. Hal ini dikarenakan banyaknya 

anggota keluarga yang tertarik masuk pasar kerja. Begitupun sebaliknya, ketika 

upah minimum mengalami penurunan, maka tingkat partisipasi angkatan kerja 

ikut menurun, disebabkan karena adanya harga yang lebih mahal. Selain itu, 

kenaikan upah yang tinggi membuat potensi masyarakat untuk bekerja tinggi. 

Upah minimum sendiri merupakan upah yang ditetapkan secara minimum 

regional, sektoral maupun sub sektoral (Astina, 2021).  
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F. Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya 

berkaitan dengan  judul penelitian ini, yaitu: 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No

. 

Judul Penelitian    

&                      

Nama Peneliti 

Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. “Pengaruh Pendidikan 

dan Upah Terhadap 

Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja”  

Oleh: 

Kadek Borgan 

Bonerri,dkk (2018) 

Metode analisis yang 

digunakan adalah 

analisis regresi 

berganda dan analisis 

tabel. 

Berdasarkan hasil 

penelitian, jumlah upah 

minimum provinsi di Kota 

Manado berpengaruh 

positif terhadap TPAK. 

Sementara itu untuk 

pendidikan (rata-rata lama 

sekolah) tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

TPAK di Kota Manado. 

2. “Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi 

dan Pertumbuhan 

Penduduk Terhadap 

TPAK di Kota 

Lhokseumawe”  

  Oleh: 

Cut Putri Mellita Sari, 

dkk (2018) 

 

Metode analisis data 

yang digunakan 

dakam penelitian ini 

adalah model regresi 

linear berganda. 

Secara serentak 

pertumbuhan ekonomi dan 

pertumbuhan penduduk 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap TPAK 

di Kota Lhokseumawe. 

3. 

 

 

“Pengaruh Investasi 

Luar Negeri, 

Pendidikan dan 

Teknologi Informasi-

Komunikasi Terhadap 

Tingkat Partisipasi 

Angkatan  

Metode yang 

digunakan adalah 

Fixed Effect Model 

(FEM). Data yang 

digunakan adalah data 

panel selama periode 

2013-2017. 

Berdasarkan hasil 

penelitian, secara bersama-

sama investasi luar negeri, 

pendidikan dan teknologi 

informasi-komunikasi 

berpengaruh terhadap 
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Lanjutan Tabel 2.1,.......... 

No. Judul Penelitian    &                      

Nama Peneliti 

Metode Penelitian Hasil Penelitian 

 Kerja di Indonesia”  

Oleh: 
Wahyuni & Anis, 

(2017) 
 

 

 TPAK di Indonesia. 

4. 

 

“Analisis Pengaruh 

Upah Minimum 

Provinsi, Kemiskinan 

dan Indeks 

Pembangunan Manusia 

Terhadap Tingkat 

Partisipasi Angkatan 

Kerja di Provinsi Jambi”  

 

Oleh: 

Wasono & Achmad 

(2020) 

 

 

Metode analisis yang 

digunakan adalah 

analisis deskriptif dan 

kuantitatif dengan 

menggunakan data 

sekunder. 

Berdasakan hasil penelitian 

secara simultan upah 

minimum provinsi, 

kemiskinan, dan indeks 

pembangunan manusia 

berpengaruh terhadap 

tingkat partisipasi angkatan 

kerja di Provinsi Jambi. 

 

 

5. 

 

 

 

 

“Pengaruh TPAK 

dan Indeks Harga 

Konsumen terhadap 

Upah Minimum 

Provinsi Jambi” 

 

Oleh: 

Armidi, Erfit (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode analisis yang 

digunakan adalah 

analisis deskriptif dan 

analisis kuantitatif 

dengan menggunakan 

data sekunder. 

Secara bersama-sama 

TPAK dan Indeks Harga 

Konsumen berpengaruh 

signifikan dan negatif 

terhadap Upah Minimum 

Provinsi. Secara persial 

TPAK tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Upah 

Minimum Provinsi Jambi 

sedangkan Indeks Harga 

Konsumen berpengaruh 

signifikan dan negatif 

terhadap Upah Minimum 

Provinsi. 
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Lanjutan Tabel 2.1,.......... 

No. Judul Penelitian    &                      

Nama Peneliti 

Metode Penelitian Hasil Penelitian 

6. “Pengaruh Tingkat 

Upah dan 

Pertumbuhan 

Ekonomi Terhadap 

TPAK di Provinsi 

Riau” 

Oleh: 

Wisna Sarsi, dkk 

(2014) 

 

Metode analisis dalam 

penelitian ini adalah 

metode deskriptif dan 

data dianalisis 

menggunakan model 

regresi berganda.  

 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa upah 

minimum dan pdrb meiliki 

pengaruh yang nyata dan 

signifikan terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja di 

provinsi riau. 

7. “Pengaruh Pertumbuhan 

Penduduk, TPAK, dan 

Rasio Beban 

Ketergantungan 

Terhadap Pertumbuhan 

Ekonoi di Provinsi 

Jambi” 

Oleh: 

Edwin Maulana 

Rozmar, dkk (2017) 

Metode analisis yang 

digunakan dalam 

penelitian ini analisis 

deskriptif kualitatif 

dan analisis kuantitatif 

menggunakan alat 

analisis yaitu data 

panel. 

Hasil uji simultan 

menunjukkan bahwa 

seluruh variabel 

independent memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi, sedangkan uji 

parsial menunjukkan bahwa 

pertumbuhan penduduk 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, 

sedangkan TPAK dan rasio 

beban ketergantungan tidak 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten dan Kota di 

Provinsi Jambi. 

8. “Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah, Dana 

Perimbangan, dan 

Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja 

Terhadap  

 

Metode analisis yang 

digunakan adalah 

ordinary least square 

(OLS), data yang 

digunakan adalah  

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

variabel pendapatan asli 

daerah, dana perimbangan 

dan tpak secara simultan 

dan parsial 
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Lanjutan Tabel 2.1,.......... 

 

No. 

Judul Penelitian    &                      

Nama Peneliti 

Metode Penelitian Hasil Penelitian 

 

 

Pertumbuhan Ekonomi 

di Kabupaten Bolaang 

Mongondow Timur” 

Oleh: 
Yody Prawira Sunardi, 

dkk (2017) 

 

 

 

data time series tahun 

2010-2014. 

berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten 

Bolaang Mongondow 

Timur. 

9. 
“Pengaruh TPAK dan 

Pendidikan Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 

di Provinsi Aceh” 

Oleh: 
Nurfiani Syamsuddin, 

dkk (2021) 

Data yang digunakan 

dalam penelitian ini 

menggunakan data 

time series periode 

2005-2019 dengan 

menggunakan  metode 

deskriptif kuntitatif. 

Hasil peneltiian ini 

menunjukkan bahwa TPAK 

dan pendidikan secara 

simultan berpengaruh 

secara signifikan, dan juga 

secara parsial variabel 

independen yaitu tpak dan 

pendidikan berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di 

provinsi aceh. 

 

10. “Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi 

Tingkat Pertumbuhan 

Ekonomi di Indonesia” 

Oleh: 

Yuniarti, dkk (2020) 

 

Metode dalam 

penelitian ini 

menggunakan data 

sekunder dari bps 

diolah dengan 

menggunakan regresi 

linear berganda. 

Studi tersebut menunjukkan 

bahwa hanya tpak dan 

tingkat pengangguran yang 

terbukti secara signifikan 

mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi, 

sedangkan indeks 

pembangunan manusia, 

tingkat kemiskinan, dan 

ketimpangan pendapatan 

tidak signifikan secara 

statistik. 
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Lanjutan Tabel 2.1,.......... 

No. Judul Penelitian    &                      

Nama Peneliti 

Metode Penelitian Hasil Penelitian 

11. “Analisi Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi 

TPAK di Provinsi 

Jambi” 

Oleh: 
Igo Septa Sautra, dkk 

(2019) 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

analisis Ordinary 

Least Square (OLS)  

dengan persamaan 

regresi berganda.   

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

variabel indeks harga 

konsumen berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan 

terhadap TPAK di Provinsi 

Jambi, variabel upah 

minimum provinsi dan 

PDRB berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

TPAK di Provinsi Jambi. 

12. “Determinan Tingkat 

Partisipasi Angkatan 

Kerja Wanita di Pulau 

Jawa Tahun 2006-2017” 

Rani Ardella, dkk 

(2019) 

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

analissi regresi data 

panel dengan 

pendekatan Fixed 

Effect Model (FEM). 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi dan 

tingkat pendidikan tidak 

berpengaruh terhadap 

tingkat partisipasi angkatan 

kerja wanita. Sedangkan 

upah minimum provinsi 

berpengaruh dan memiliki 

hubungan yang negatif 

terhadap tingkat partisipasi 

angkatan kerja wanita. 
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G. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir atau disebut juga kerangka konseptual merupakan model 

konseptual tentang bagaimana korelasi antara varibel bebas dan variabel terikat. 

Variabel terikat dalam penelitian tersebut ialah tingkat partisipasi angkatan kerja, 

dan variabel bebas ialah pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan upah. Dengan 

demikian, berikut ini kerangka pikir dalam penelitian ini. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir
 

 

Pendidikan  

(X1) 

Pertumbuhan Ekonomi 

(X2) 

Upah 

(X3) 

Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja 

(TPAK) (Y) 
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H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau kesimpulan sementara yang 

diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang 

kebenarannya masih diuji secara empiris. Menurut (Sugiyono, 2012) hipotesis 

adalah pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih 

belum meyakinkan. Berdasarkan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, 

sertalandasan-landasan teori yang ada maka hipotesis sementara yang dapat 

diambil antara lain: 

1. Pendidikan (rata-rata lama sekolah) berpengaruh positif signifikan dan 

terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Makassar. 

2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Makassar. 

3. Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan (TPAK) di Kota Makassar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

42 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Dalam 

penelitian ini pendidikan, upah dan pertumbuhan penduduk termasuk dalam 

variabel independen, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja termasuk 

variabel dependen. Penelitian ini termasuk penelitian asosiasif, yang merupakan 

penelitian yang mencari pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih. 

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

 Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder 

tentunya memiliki kelebihan yaitu mampu menghemat waktu dan biaya 

untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini 

menggunakan data Pendidikan, PDRB, Upah dan Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja Tahun 2007-2021 di Kota Makassar. 

2. Sumber Data 

 Data dalam penelitian ini diperoleh dari lembaga, instansi ataupun 

organisasi yang mempublis data baik dalam bentuk buku, arsip, dokumen, 

literatur dan sumber-sumber lainnya. Penelitian ini menggunakan data 

Pendidikan, PDRB, Upah dan Tingkat Partisipasi Angkatan 
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Kerja tahun 2007-2021 di Kota Makassar dari beberapa lembaga seperti 

BPS Kota Makassar, Dinas Ketenagakerjaan dan lain-lain.  

C. Metode Analisa Data 

Metode analisa data adalah suatu proses pengolahan data yang telah 

dikumpulkan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan model uji statistik linear 

berganda dalam menganalisis fenomena yang akan diteliti untuk mengetahui 

seberapa berpengaruhnya rata-rata lama sekolah, pertumbuhan ekonomi dan upah 

terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Makassar. 

Model regresi berganda muncul karena realitas pada umumnya 

menunjukkan bahwa variabel independen tidak hanya dipengaruhi oleh satu 

variabel saja melainkan melibatkan dua variabel atau lebih. Oleh karena itu, maka 

bentuk umum dari model regresi berganda adalah sebagai berikut: 

   Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ei 

Penelitian ini tujuannya untuk menganalisis hubungan antar variabel bebas 

yaitu pendidikan (X1), pertumbuhan ekonomi (X2) dan upah (X3) serta variabel 

terikat yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja (Y), dengan menggunakan model 

sebagai berikut: 

Y = β0 + β1X1 + β2LnX2 + β3LnX3 + ei 

Dimana : 

Y     = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

X1   = Pendidikan  

X2   = Pertumbuhan Ekonomi 

X3   = Upah 
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β0    = Konstanta Regresi 

β1 β2 β3   = Koefisien Parsial Variabel 

ei  =  Standar Eror 

Selanjutnya uji statistik digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi 

dari masing-masing koefisien regresi variabel independen terhadap variabel 

dependen. Berikut beberapa bagian dalam uji statistik: 

1. Asumsi Klasik 

Berikut macam-macam dalam pengujian asumsi klasik: 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui data 

yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam 

penelitian, ini penguji menggunakan uji Kolmogorov-smirnov, yaitu 

dengan melihat nilai probabilitas > 0,05 maka nilai residual terdistribusi 

secara normal, sedangkan apabila nilai probabilitas < 0,05 maka dapat 

dikatakan tidak terdistribusi secara normal. 

b. Uji Multikolinearitas  

 Uji multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana terdapat korelasi 

atau hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. 

Dalam uji multikolinearitas dapat menggunakan Variance Inflation 

Factor (VIF), adapun kriteria dalam pengujian VIF sebagai berikut: 

a) Jika nilai VIF lebih dari 10 (10 > VIF) maka terjadi multikolinearitas. 

b) Jika nilai VIF kurang dari 10 (10 < VIF) maka tidak terjadi 

multikolinearitas. 
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c. Uji Heterokedastisitas 

 Uji heterokedastisitas adalah kondisi dimana varians dari galat bervariasi dan 

tidak sama, sedangkan jika kondisi varians dari galat diasumsikan konstan disebut 

homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang bersifat 

homokedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas yaitu dengan 

menggunakan metode informal dan uji statistik glejser.  

 Metode informal dapat dilihat jika residual mempunyai varian yang sama 

(homokedastisitas) maka pola yang dihasilkan scattergram akan terlihat acak. 

Namun jika terdapat pola tertentu maka model regresi mempunyai sifat 

heterokedastisitas. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

uji statistik berupa uji glejser, yaitu jika nilai probabilitasnya > 0,05 maka dapat 

dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas, namun sebaliknya jika nilai 

probabilitasnya < 0,05 maka terjadi heterokedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji adanya korelasi dalam model 

regresi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 

(sebelumnya). Salah satu metode yang digunakan dalam menganalisis ada 

tidaknya autokorelasi yaitu menggunakan metode pengujian nilai Durbin Watson 

(DW-test). 
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2. Uji Hipotesis 

a. Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Koefisien determinasi biasa disebut R-square yang bertujuan untuk 

menjelaskan seberapa besar kemampuan variasi variabel independent terhadap 

variabel dependent. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. 

Apabila nilai koefeisien determinasi kecil atau mendekati nol berarti kemampuan 

variabel independent sangat kecil atau terbatas delam menjelaskan variabel 

dependent. Tetapi jika nilai R
2
 besar atau mendekati satu berarti variabel 

independent mampu menjelaskan variabel dependent. 

b. Uji T (Parsial) 

 Uji t adalah suatu pengujian guna mengetahui seberapa pengaruh variabel 

independent terhadap variabel dependent secara parsial. Metode dalam uji t yaitu 

apabila nilai probabilitas thitung lebih kecil dari alpha (ɑ) yaitu 0,05 maka variabel 

independent berpengaruh terhadap variabel dependent, sedangkan apabila nilai 

probabilitas thitung lebih besar dari 0,05 maka variabel independent tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent. 

c. Uji F (Simultan) 

 Uji f biasanya juga disebut dengan pengujian pengaruh variabel 

independent secara bersama-sama terhadap variabel dependent. Terdapat beberapa 

kriteria dalam uji f yaitu jika probabilitas F < ɑ (0,05) maka H0 ditolak dan H1 

diterima artinya terdapat pengaruh antara variabel independent secara bersama-

sama terhadap variabel dependent, sedangkan jika probabilitas F > ɑ (0,05) maka 
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H0 diterima dan H1 ditolak artinya tidak ada pengaruh secara simultan antara 

variabel independent terhadap variabel dependent. 

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing 

variabel yang digunakan dalam penelitian. Berikut penjelasan definisi operasional 

dari variabel yang dijelaskan oleh penulis yaitu: 

1. Pendidikan merupakan variabel bebas. Pendidikan dalam penelitian 

ini menggunakan persentase rata-rata lama sekolah yang dihitung 

setiap tahunnya dan dalam satuan persen pada tahun 2007-2021 di 

Kota Makassar yang diukur dalam satuan persen. 

2. Pertumbuhan Ekonomi merupakan variabel bebas. Pertumbuhan 

ekonomi dalam penelitian ini yaitu angka pertumbuhan ekonomi atau 

PDRB di Kota Makassar tahun 2007-2021 yang diukur dalam satuan 

juta rupiah. 

3. Upah merupakan variabel bebas. Upah dalam penelitian ini yaitu 

imbalan yang diberikan kepada karyawan atas jasa yang telah 

dilakukan yang berdasarkan pada penetapan Upah Minimum 

Kabupaten/Kota di Kota Makassar tahun 2007-2021 yang diukur 

dalam satuan rupiah. 

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan variabel 

terikat. TPAK dalam penelitian ini yaitu perbandingan jumlah 

angkatan kerja dan penduduk yang berada dalam usia kerja di Kota 

Makassar tahun 2007-2021 yang diukur dalam satuan persen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografi Kota Makassar 

Kota Makassar merupakan kota yang terletak di Provinsi Sulawesi 

Selatan, Indonesia yang juga merupakan ibukota Provinsi Sulawesi 

Selatan. Kota Makassar terletak antara 119°24’17’38” Bujur Timur dan 

5°08’06’19” Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografis, Kota 

Makassar memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Maros; Selatan – 

Kabupaten Gowa; Barat – Selat Makassar; Timur – Kabupaten Maros. 

Luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi yang meliputi 15 

kecamatan dan 153 kelurahan. Kecamatan terluas di Kota Makassar adalah 

kecamatan Biringkanaya dengan luas 48,22 km persegi atau mencakup 

27,43 persen dari luas Kota Makassar secara keseluruhan. Sedangkan 

kecamatan dengan luas terkecil adalah kecamatan Kepulauan Sangkarrang 

dengan luas 1,54 km persegi atau hanya sebesar 0,88 persen dari luas Kota 

Makassar.  

2. Kondisi Demografi Kota Makassar 

 Penduduk Kota Makassar tahun 2021 tercatat sebanyak 1.427.619 

jiwa, secara rinci menurut jenis kelamin masing-masing 711.006 jiwa laki-

laki dan 716.613 jiwa perempuan. Dengan pertumbuhan penduduk dari 

tahun 2020 ke 2021 sebesar 0,26 persen. Dengan luas wilyah 175,77 km
2
, 
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maka kepadatan penduduk di Kota Makassar yaitu 8.122 jiwa per 

Kilometer persegi. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 

Kecamatan Makassar dengan 32.596 jiwa per kilometer persegi. 

Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah 

kecamatan Tamalanrea yaitu 3.242 jiwa per kilometer persegi. 

B. Deskripsi Variabel Penelitian 

Adapun pada penelitian ini menggunakan beberapa variabel, diantaranya: 

variabel independent, yaitu: pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan upah yang 

akan dilihat pengaruhnya terhadap variabel dependent, yaitu: tingkat partisipasi 

angkatan kerja. Berikut gambaran variabel yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Pendidikan  

 Negara yang maju dan bermartabat adalah negara yang memiliki SDM 

unggul, andal, berkarakter dan bebas dari korupsi, sehingga rakyatnya dapat 

menikmati standar hidup yang relatif tinggi, menguasai teknologi dan menguasai 

ekonomi (Sagala, 2017). Menurut Todaro (2014), dalam mencapai tujuan 

pembangunan adalah meningkatkan kualitas pendidikan (education) masyarakat, 

sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aktor utama dalam menjadikan 

negaranya sebagai negara maju.  

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makna tingginya pendidikan yang 

dicapai oleh masyarakat disuatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah 

berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku 

secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin 
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tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindakannya 

(Fatmawati, 2017). 

Perkembangan pengetahuan seseorang yang tingkat pengetahuannya lebih 

tinggi, dan lamanya menempuh pendidikan akan memiliki pekerjaan dan upah 

yang lebih baik dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah. Untuk itu 

penduduk yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mudah 

berbaur dalam lingkungan pekerjaan. Tingkat pendidikan yang ada di Kota 

Makassar dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Makassar 

Tahun 2007-2021 

Tahun Rata-rata Lama Sekolah (%) 

2007 10,50 

2008 10,50 

2009 10,60 

2010 10,82 

2011 10,85 

2012 10,86 

2013 10,90 

2014 10,64 

2015 10,77 

2016 11,07 

2017 11,08 

2018 11,09 

2019 11,20 

2020 11,21 

2021 11,43 

         Sumber: Badan Pusat Statistik 2021 (data diolah) 
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Berdasarkan data Tabel 4.1 mengilustrasikan perkembangan rata-rata lama 

sekolah di Kota Makassar sejak tahun 2007 hingga tahun 2021, dimana dalam 

rentang waktu lima belas tahun terakhir terjadi fluktuasi. Pada tahun 2007 dan 

2008 rata-rata lama sekolah tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 10,50% dan 

terus mengalami peningkatan hingga tahun 2013. Namun pada tahun 2014 angka 

rata-rata lama sekolah kembali mengalami penurunan pada angka 10,64%, hal ini 

disebabkan karena adanya perubahan metode perhitungan rata-rata lama sekolah 

dengan menggunakan metode baru yang digunakan oleh BPS. 

2. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro, hal 

ini didasari oleh tiga alasan. Pertama, penduduk selalu bertambah. Bertambahnya 

jumlah penduduk ini berarti angkatan angkatan kerja juga akan bertambah. 

Pertumbuhan ekonomi akan mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan 

kerja. Jika pertumbuhan ekonomi yang mampu diciptakan oleh suatu negara lebih 

kecil dari pada pertumbuhan angkatan kerja hal ini akan mendorong terjadinya 

pengangguran. Kedua, selama keinginan dan kebutuhan tidak terbatas maka 

perekonomian harus mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk 

memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Ketiga, usaha menciptakan 

pemerataan ekonomi melalui retribusi pendapatan akan lebih mudah dicapai 

dalam periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Astina, 2021). 

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat adanya gejala 

pertumbuhan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Karena di dalamnya mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan 
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dicapai oleh penduduk selama periode tertentu. Produk domestik regional bruto 

(PDRB) juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan 

kesejahteraan suatu daerah atau masyarakat (Sunardi et al., 2017). 

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika 

jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Angka yang digunakan untuk 

menaksir perubahan output adalah nilai moneternya (uang) yang tercermin dalam 

nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, 

nilai PDB yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan. Sebab dengan 

menggunakan harga konstan, pengaruh perubahan harga telah dihilangkan 

sehingga sekalipun angka yang muncul adalah nilai uang dari total output barang 

dan jasa, perubahan nilai PDB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah 

kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode pengamatan (Sarsi et al., 

2014). 

Pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kuantitas maupun 

kualitas sumber dayanya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi salah satu diantaranya yaitu faktor 

sumber daya manusia. Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan 

ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Dalam penelitian ini kategori Produk 

Domestik Regional Bruto yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan 

selama periode lima belas tahun yaitu 2007-2021 yang dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 4.2 

PDRB di Kota Makassar 

Tahun 2007-2021 

 

Tahun PDRB (Juta Rupiah) 

2007 42.152.645,96 

2008 47.362.572,90 

2009 51.784.342,67 

2010 58.556.467,43 

2011 64.622.103,62 

2012 70.851.035,02 

2013 76.907.401,80 

2014 82.592.818,43 

2015 88.828.146,57 

2016 95.957.638,04 

2017 103.826.155,90 

2018 112.568.414.88 

2019 122.465.829,07 

2020 120.905.752,03 

2021 126.312.827,67 

      Sumber: Badan Pusat Statistik 2021 (data diolah) 

Berdasarkan data pada Tabel 4.2 menunjukkan data PDRB di Kota 

Makassar tahun 2007 hingga 2021. Pada tahun 2007 hingga tahun 2019 

pertumbuhan ekonomi kota makassar selalu mengalami pertumbuhan akan tetapi 

pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 122.465.829,07 ke 120.905.752,03 

yang disebabkan karena pandemi Coronavirus Disease (COVID-19). Penurunan 

pertumbuhan ekonomi tersebut juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara 
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nasional dengan penurunan secara signifikan akibat dari pandemi COVID-19, 

hingga ikut berdampak buruh terhadap perekonomian daerah. 

3. Upah  

Upah dapat dikategorikan dalam hubungan timbal balik antara pengusaha 

dan pekerja dalam melakukan pekerjaan, pengusaha mendapatkan jasa tenaga 

kerja dari pekerja/buruh dan buruh mendapatkan upah atas hasil kerjanya. Upah 

kabupaten/kota adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para 

pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, 

karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Batas standar upah 

minimum kabupaten/kota akan mempengaruhi jumlah orang untuk masuk 

kedalam pasar tenaga kerja. Penetapan upah minimum kabupaten/kota memiliki 

tujuan agar pekerja memperoleh penghasilan yang layak sebagai balas jasa tenaga 

kerja yang diberikan kepada pihak yang menggunakan (Samuelson, 2001). 

Sesuai undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 

bahwa penetapan upah minimum dapat dipastikan akan lebih besar atau 

setidaknya sama dengan upah minimum tahun sebelumnya. Pada keputusan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menegaskan bahwa Gubernur 

menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten 

(UMK). Ketetapan UMP ditetapkan selambat lambatnya 60 hari sebelum tanggal 

berlakunya upah minimum, sedangkan ketetapan upah minimum Kabupaten/Kota 

ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari sebelum tanggal berlakunya upah 

minimum. Untuk meninjau terhadap besarnya UMP dan UMK diadakan satu 
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tahun sekali (Saputra et al., 2019). Adapun data Upah Minimum Kota Makassar 

Tahun 2002-2021 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Upah Minimum di Kota Makassar 

Tahun 2007-2021 

Tahun UMK (Rp) Persentase (%) 

2007 612.000 16,7 

2008 679.000 9,9 

2009 950.000 39,9 

2010 1.000.000 5 

2011 1.100.000 9,1 

2012 1.265.000 13 

2013 1.500.000 15,7 

2014 1.900.000 21,1 

2015 2.075.000 8,4 

2016 2.313.000 10,3 

2017 2.505.000 7,7 

2018 2.722.631 8 

2019 2.941.270 7,4 

2020 3.191.527 7,8 

2021 3.254.908 2 

    Sumber: Badan Pusat Statistik 2021 (data diolah)  

Berdasarkan data pada Tabel 4.3 menunjukkan data upah di Kota 

Makassar yang selalu meningkat setiap tahunnya. Persentase kenaikan upah 

paling tinggi di Kota Makassar yaitu 39,9% pada tahun 2009 dengan upah sebesar 

Rp.950.000 dan terendah pada tahun 2021 kenaikannya hanya 2% saja. Penetapan 

upah minimum merupakan salah satu upaya dalam menigkatkan kesejahteraan 

hidup pekerja, dan penentuan besarnya mengacu kepada terpenuhinya kebutuhan 

hidup layak.  
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4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi 

penduduk usia kerja yang terlihat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja 

atau mencari pekerjaan, yang memberikan ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja 

yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa (BPS, 2020). Semakin 

besar jumlah pertumbuhan penduduk usia kerja, maka secara otomatis jumlah 

angkatan kerja akan bertambah. Semakin besar tingkat partisipasi angkatan kerja 

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

semakin besar jumlah penduduk yang masih sekolah dan yang mengurus rumah 

tangga akan menyebabkan semakin besar jumlah yang tergolong bukan angkatan 

kerja dan akibatnya semakin kecil tingkat partisipasi angkatan kerja (Astina, 

2021).  

Angka Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) dapat digunakan 

sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang aktif bekerja ataupun mencari 

pekerjaan. Bila angka TPAK rendah maka dapat dipastikan penduduk usia kerja 

banyak yang tergolong bukan angkatan kerja baik yang sedang sekolah maupun 

mengurus rumah tangga dan sebagainya. Adapun perkembangan tingkat 

partisipasi angkatan kerja di Kota Makassar sebagai berikut:  
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Tabel 4.4 

TPAK di Kota Makassar 

Tahun 2007-2021 

 

Tahun 

 

TPAK (%) 

 

Persentase (%) 

2007 55,80 5,63 

2008 58,40 4,45 

2009 60,80 3,94 

2010 60,70 -0,16 

2011 61,00 0,49 

2012 57,94 -5,28 

2013 57,80 -0,24 

2014 56,90 -1,58 

2015 55,20 -3,07 

2016 54,64 -1,02 

2017 55,23 1,06 

2018 60,35 8,48 

2019 58,86 -2,83 

2020 58,05 -1,39 

2021 59,70 2,76 

    Sumber: Badan Pusat Statistik 2021 (data diolah) 

Berdasarkan data pada Tabel 4.4 mengilustrasikan perkembangan Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Makassar selama dua puluh tahun 

terakhir yang mengalami fluktuasi namun cenderung menurun beberapa tahun 

terakhir dikarenakan laju pertumbuhan penduduk usia kerja yang semakin 

meningkat tidak diikuti dengan laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang 

menyebabkan pengangguran.  

Perkembangan persentase jumlah TPAK di Kota Makassar yang paling 

tinggi terjadi pada tahun 2018 dimana perkembangannya mencapai 8,48% dari 

dua puluh tahun terakhir berdasarkan data yang disajikan BPS Kota Makassar. 

Peningkatan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari 



58 
 

 
 

sisi pasokan (supply) tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 

penduduk usia kerja di Kota Makassar ikut aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi.  

Sementara itu, pada tahun 2019 dan 2020 persentase perkembangan TPAK 

kembali mengalami penurunan setelah terjadinya peningkatan yang cukup 

signifikan pada tahun 2018, hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan tenaga 

kerja yang rendah merupakan salah satu masalah utama kondisi ketenagakerjaan. 

Banyak lapangan kerja yang membutuhkan spesifikasi pendidikan yang tinggi 

sedangkan keadaan angkatan kerja yang ada memiliki tingkat pendidikan yang 

masih rendah atau tidak sesuai yang dibutuhkan di lapangan pekerjaan. Seperti 

yang disajikan pada Tabel 4.1 yang menggambarkan kesadaran atau antusias 

masyarakat akan pendidikan mengalami pertumbuhan yang sangat lambat setiap 

tahunnya. 

C. Hasil Pengolahan Data 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menganalisis pengaruh 

variabel bebas (independent) yakni pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan upah 

terhadap variabel terikat (dependent) yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja Kota 

Makassar periode 2007-2021 ditunjukkan pada Tabel 4.5 berikut: 
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Tabel 4.5 

                                                                   Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 47.611 3359.498  .312 .761 

PENDIDIKAN 4.853 2.323 .598 2.842 .016 

PDRB 7.329 2.074 .700 3.533 .005 

UPAH 1.936 .803 .814 4.566 .001 

a. Dependent Variable: TPAK 

Sumber: Output SPSS 21 Yang Diolah Tahun 2022  

 Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat hasil koefisien regresi di atas, maka 

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 47,611 + 4,853 (X1) + 7,329 (X2) + 1,936 (X3) 

a. Nilai konstanta (a). Nilai konstanta sebesar 47,611 yang berarti jika 

pendidikan (X1), pertumbuhan ekonomi (X2), dan upah (X3) nilainya 

konstan atau 0 maka nilai tingkat partisipasi angkatan kerja (Y) sebesar 

47,611. 

b. Pendidikan (X1). Output koefisien regresi linear untuk variabel pendidikan 

sebesar 4,853 artinya jika nilai pendidikan meningkat 1% maka nilai 

variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (Y) juga akan meningkat 4,853. 

c. Pertumbuhan Ekonomi (X2). Output koefisien regresi linear untuk 

variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 7,329 artinya jika nilai 

pertumbuhan ekonomi meningkat 1% maka nilai variabel tingkat 

partisipasi angkatan kerja (Y) juga akan meningkat sebesar 7,329. 
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d. Upah (X3). Output koefisien regresi linear untuk variabel upah sebesar 

1,936 artinya jika nilai upah meningkat 1% maka nilai variabel tingkat 

partisipasi angkatan kerja (Y) meningkat sebesar 1,936. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk mendapatkan model yang benar, 

dengan kata lain model yang diwujudkan harus menghindari penyimpangan. 

Adapun jenis uji asumsi klasik yang akan digunakan adalah uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.  

a. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji kolmogorov-

smirnov. Uji ini digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel bebas dan variabel terikat atau keduanya memiliki distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati 

normal. Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas 

Sumber: Output SPSS 21 Yang Diolah Tahun 2022 
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Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4.6 diketahui bahwa nilai 

signifikansi Asymp. Sig. (2- tiled) sebesar 0,858 lebih besar dari 0,05. Maka 

sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorov-

smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan 

demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah 

terpenuhi.  

b. Uji Multikolinearitas 

Pengujian Multikolinearitas digunakan untuk memeriksa ada atau tidaknya 

hubungan (korelasi) dalam sebuah model regresi antar variabel independent 

terhadap variabel dependent. Dikatakan terdapat masalah multikolinearitas jika 

terjadi korelasi antar variabel sehingga akibatnya akan kesulitan untuk melihat 

pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Pengujian terhadap 

ada tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan metode VIP (Variance Inflation 

Factor) dengan ketentuan: bila VIF > 10 maka terdapat masalah multikolinearitas, 

namun apabila VIF < 10 maka tidak terdapat masalah multikolinearitas 

(Supriyadi, 2016). Adapun hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel 4.7 berikut: 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas 

                                                       Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

PENDIDIKAN .359 2.782 

PDRB .406 2.463 

UPAH .502 1.993 

a. Dependent Variable: TPAK 

         Sumber: Output SPSS 21 Yang Diolah Tahun 2022 

 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang terdapat pada Tabel 4.7 

diketahui bahwa variabel pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan upah memiliki 

nilai VIF < 10 dan tolerance > 0,10, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tidak ada gejala multikolinearitas yang terjadi dalam penelitian. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Pengujian heterokedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model 

regresi terjadi perbedaan residual dari satu observasi penelitian ke observasi 

penelitian lainnya. Pada model regresi yang telah memenuhi syarat terdapat 

persamaan variance dan residual pada satu observasi penelitian ke observasi 

penelitian lainnya sama/konstan (homokedastisitas) (R. A. Sari, 2012). Adapun 

hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.1 

berikut: 
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Gambar 4. 1 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

  Sumber: Output SPSS 21 Yang Diolah Tahun 2022 

 

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas yang terdapat pada diagram 

scatterplot tidak terdapat pola yang jelas, akan tetapi beberapa titik tersebar secara 

acak hingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam 

penelitian. 

d. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji adanya korelasi dalam model 

regresi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 

(sebelumnya). Salah satu metode yang digunakan dalam menganalisis ada 

tidaknya autokorelasi yaitu menggunakan metode pengujian nilai Durbin Watson 

(DW-test), yaitu: (1) jika nilai DW di bawah -2 (DW < -2), maka terjadi 

autokorelasi pada penelitian; dan (2) jika  nilai DW berada diantara -2 dan +2 (-2 

< DW +2), maka tidak terjadi autokorelasi (Salim & Syahrum, 2012). Adapun 
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hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.8 

berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .908a .825 .777 181.609 1.048 

a. Predictors: (Constant), Ln_UPAH, Ln_PDRB, PENDIDIKAN 

b. Dependent Variable: TPAK 

    Sumber: Output SPSS 21 Yang Diolah Tahun 2022 

 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi melalui pengujian Durbin-Watson dengan 

taraf signifikansi 5% (0,05). Maka diketahui bahwa jumlah variabel (k=4) dan 

banyaknya data sampel (n=20). Selain itu, untuk nilai batas luar (dL) sebesar 

0,6852 dan untuk nilai batas atas (dU) sebesar 1,9774 sedangkan untuk nilai 

Durbin Watson sendiri sebesar 1,048 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi dalam penelitian ini. 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap fenomena yang 

diteliti. Pada penelitian ini akan menguji hubungan antar variabel independent 

terhadap variabel dependent. Dalam pengujian ini, peneliti akan menetapkan 

hipotesis dengan menggunakan uji signifikan melalui penetapan hipotesis nol (H0) 

dengan hipotesis alternatif (Ha). Hipotesis nol (H0) adalah hipotesis yang 

menyatakan bahwa variabel independent tidak berpengaruh signifikan terhadap 

terhadap variabel dependent, sedangkan hipotesis alternatif (Ha) adalah hipotesis 

yang menyatakan bahwa variabel independent berpengaruh signifikan terhadap 
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variabel dependent. Adapun uji yang digunakan yaitu: koefisien determinasi (R
2
), 

uji simultan (uji f) dan uji parsial (uji t). 

a. Koefisien Determinan (R
2
) 

Analisis koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel independent dalam menerangkan variabel dependent. Jika 

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

dalam menjelaskan variabel dependent amat terbatas. Namun jika nilai R
2
 

mendekati satu berarti, variabel independent mampu menjelaskan variabel 

dependent. Adapun hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.9 

berikut: 

Tabel 4. 9 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .908a .825 .777 181.609 1.048 

a. Predictors: (Constant), Ln_UPAH, Ln_ PDRB, PENDIDIKAN 

b. Dependent Variable: TPAK 

Sumber: Output SPSS 21 Yang Diolah Tahun 2022 

 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang ditunjukkan pada Tabel 

4.9 diketahui bahwa nilai R
2
 sebesar 0,825. Hal ini menunjukkan bahwa 

persentase tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dijelaskan oleh tiga variabel 

independen, yaitu: pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan upah adalah 82,5 

persen sedangkan sisanya 17,5 persen dijelaskan di luar model penelitian ini. 
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b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel pendidikan, 

pertumbuhan ekonomi, dan upah berpengaruh secara simultan (bersamaan) 

terhadap variabel tingkat partisipasi angkatan kerja. Adapun hasil uji simultan 

dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut:  

Tabel 4.10 

Hasil Uji Simultan 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 26.905 3 8.968 17.258 .000b 

Residual 2.828 11 .893   

Total 29.733 14    

a. Dependent Variable: TPAK 

b. Predictors: (Constant), Ln_UPAH, Ln_ PDRB, PENDIDIKAN 

Sumber: Output SPSS 21 Yang Diolah Tahun 2022 

 

Berdasarkan hasil uji simultan yang ditunjukkan pada Tabel 4.10 

menyatakan bahwa variabel independent, yaitu : pendidikan, pertumbuhan 

ekonomi, dan upah terhadap TPAK, dengan persentase signifikan sebesar 0,000 < 

0,05. Tabel 4.10 menunjukkan bahwa variabel pendidikan (X1), pertumbuhan 

ekonomi (X2), dan upah (X3) memiliki pengaruh secara simultan dan signifikan 

terhadap TPAK (Y). Adapun hasil uji numerik simultan, yaitu: hasil nilai Fhitung 

sebesar 17,258 > Ftabel sebesar 3,56. Maka H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya 

variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

dependent. 
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c. Uji Parsial (Uji T) 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independent yaitu pendidikan (X1), pertumbuan ekonomi (X2), dan upah (X3) 

terhadap TPAK (Y) secara parsial atau individu. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4. 11 

Hasil Uji Parsial 
Coefficients

a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 47.611 3359.498  .312 .761 

PENDIDIKAN 4.853 2.323 .598 2.842 .016 

PDRB 7.329 2.074 .700 3.533 .005 

UPAH 1.936 .803 .814 4.566 .001 

a. Dependent Variable: TPAK 

Sumber: Output SPSS 21 Yang Diolah Tahun 2022 

 

Berdasarkan hasil uji parsial pada Tabel 4.11 maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai taraf signifikan 

0,016 < 0.05 yang menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Pengujian t-hitung digunakan 

untuk mengetahui kualitas keberartian regresi antara setiap variabel 

independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai t-hitung lebih besar 

dari t-tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat diartikan 
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secara statistik variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen.  

Pada variabel pendidikan menunjukkan bahwa t-hitung 2,842 > t-

tabel 2,201 yang artinya bahwa secara statistik variabel pendidikan 

berpengaruh positif terhadap variabel tingkat partisipasi angkatan kerja. 

Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. 

2) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja  

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai taraf signifikan 

0,005 < 0.05 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. 

Pengujian t-hitung digunakan untuk mengetahui kualitas keberartian 

regresi antara setiap variabel independent terhadap variabel dependent. 

Apabila nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel maka H0 ditolak dan Ha 

diterima, sehingga dapat diartikan secara statistik variabel independent 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent.  

Pada variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa t-hitung -

3,533 > t-tabel 2,201 yang artinya bahwa secara statistik variabel 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap variabel tingkat 

partisipasi angkatan kerja. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja. 
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3) Pengaruh Upah terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai taraf signifikan 

0,001 < 0.05 yang menunjukkan bahwa upah berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Pengujian t-hitung digunakan 

untuk mengetahui kualitas keberartian regresi antara setiap variabel 

independent terhadap variabel dependent. Apabila nilai t-hitung lebih 

besar dari t-tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat 

diartikan secara statistik variabel independent berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependent.  

Pada variabel upah menunjukkan bahwa t-hitung 4,566 > t-tabel 

2,201 yang artinya bahwa secara statistik variabel upah berpengaruh positif 

terhadap variabel tingkat partisipasi angkatan kerja. Maka dari itu dapat 

ditarik kesimpulan bahwa upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat partisipasi angkatan kerja. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

 Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan terhadap 

tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki nilai signifikan 0,016 < 0,05, dengan 

demikian pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja, artinya apabila variabel pendidikan meningkat maka 

TPAK juga akan mengalami peningkatan atau dengan kata lain memiliki 

hubungan yang searah. Faktor pendidikan merupakan faktor yang penting dalam 

meningkatkan sumber daya manusia agar mewujudkan kehidupan yang sejahtera 
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bagi masyarakat. Dalam asumsi teori human capital bahwa seseorang dapat 

meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Berdasarkan teori 

ini menjelaskan bahwa setiap tambahan satu tahun sekolah, itu berarti 

meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang (Mankiw, 

2004). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Bonerri (2018), perkembangan 

pengetahuan seseorang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi, dan lamanya 

menempuh pendidikan akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik 

dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018) yang 

menunjukkan hasil bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Sholihah 

(2018), penelitiannya menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Karesidenan Pati. 

Meningkatkan pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting 

karena pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk 

mengembangkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Pendidikan tidak 

hanya menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan 

dalam bekerja yang akan meningkatkan produktivitas seseorang dan penghasilan 

pun akan ikut bertambah. 

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan 

ekonomi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki nilai signifikan 
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0,005 < 0,05, dengan demikian pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif da 

signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja, artinya hubungan antara 

pertumbuhan ekonomi dan TPAK searah, dimana ketika pertumbuhan ekonomi 

mengalami peningkatan maka TPAK juga akan mengalami peningkatan. 

Berdasarkan teori mengenai pertumbuhan ekonomi dari Adam Smith yang 

menganggap bahwa manusia sebagai faktor produksi utama yang enentukan 

kemakmuran bangsa-bangsa. Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya 

manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain 

digunakan sebagai syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2005). 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astina (2021) yang 

menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di kabupaten Bone. 

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Sautra (2019) yang menunjukkan 

bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi. 

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah juga akan 

meningkatkan aktivitas ekonomi pada daerah tersebut yang pastinya akan 

membutuhkan banyak tenaga kerja, karena jumlah tenaga kerja yang lebih besar 

berarti akan menambah jumlah produksi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa 

yang diproduksi dalam masyarakat meningkat. 
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3. Pengaruh Upah terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh upah terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja memiliki nilai signifikan 0,001 < 0,05, dengan demikian 

upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan 

kerja, artinya apabila variabel upah meningkat maka TPAK juga akan mengalami 

peningkatan atau dengan kata lain memiliki hubungan yang searah. Upah 

minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada 

tingkat pendapatan living wage yang berarti bahwa orang yang bekerja akan 

mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya (Ikhsan, 2016). 

Berdasarkan teori standar upah menurut Mankiw (2011) peningkatan upah 

minimum ternyata akan meningkatkan jumlah pekerja. Menurut teori standar upah 

yang dikemukakan oleh Mankiw, bahwa ketika pemerintah meningkatkan atau 

mempertahankan upah agar tidak mencapai pada tingkat equilibrium, maka hal 

tersebut dapat menyebabkan peningkatan kekuatan upah yang akan menimbulkan 

peningkatan pada tingkat partisipasi angkatan kerja namun hal itu juga akan 

berdampak pada meningkatnya pengangguran terbuka. Hal tersebut terjadi karena 

tingkat upah meningkat maka akan semakin banyak orang yang masuk ke dalam 

pasar tenaga kerja, sehingga jumlah angkatan kerja akan meningkat melebihi 

jumlah permintaan akan tenaga kerja yang disediakan, sehingga meningkatkan 

pengangguran. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2019) yang 

menunjukkan hasil bahwa upah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Sumatera Barat. Lebih lanjut 
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penelitian yang dilakukan oleh Bonerri (2018), penelitiannya menunjukkan bahwa 

upah dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja di Kota Manado. 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah tingkat partisipasi angkatan 

kerja adalah tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan dalam 

pasar kerja, maka semakin banyak orang yang tertarik masuk ke pasar tenaga 

kerja, namun sebaliknya apabila tingkat upah yang ditawarkan rendah maka orang 

yang termasuk usia angkatan kerja tidak tertarik untuk masuk ke pasar tenaga 

kerja. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Makassar 

2. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat partisipasi angkata kerja di Kota Makassar. 

3. Variabel upah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Makassar. 

B. Saran 

1. Dengan hasil penelitian ini, maka harapan untuk pemerintah Kota 

Makassar kedepannya adalah meningkatkan sarana serta metode belajar 

yang diterapkan dan lebih seksama lagi dalam pegelolaan dana 

pendidikan agar sumber daya manusia di Kota Makassar menjadi lebih 

baik. Selain itu perlu adanya perhatian khusus dalam penetapan upah 

bagi tenaga kerja, guna memacu niat pekerja dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

2. Kepada peneliti selanjutnya, diperlukan adanya penelitian yang lebih 

lanjut mengenai variabel lain seperti investasi, indeks pembangunan  

manusia, dan kemiskinan. 
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Lampiran 1 

Data Pendidikan, PDRB, Upah dan TPAK Tahun 2007-2021 

Tahun Pendidikan 

(%) 

PDRB 

(Juta Rp) 

Upah 

(Rp) 

TPAK 

(%) 

2007 10,50 42.152.645,96 612.000 55,80 

2008 10,50 47.362.572,90 679.000 58,40 

2009 10,60 51.784.342,67 950.000 60,80 

2010 10,82 58.556.467,43 1.000.000 60,70 

2011 10,85 64.622.103,62 1.100.000 61,00 

2012 10,86 70.851.035,02 1.265.000 57,94 

2013 10,90 76.907.401,80 1.500.000 57,80 

2014 10,64 82.592.818,43 1.900.000 56,90 

2015 10,77 88.828.146,57 2.075.000 55,20 

2016 11,07 95.957.638,04 2.313.000 54,64 

2017 11,08 103.826.155,90 2.505.000 55,23 

2018 11,09 112.568.414.88 2.722.631 60,35 

2019 11,20 122.465.829,07 2.941.270 58,86 

2020 11,21 120.905.752,03 3.191.527 58,05 

2021 11,43 126.312.827,67 3.254.908 59,70 
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Lampiran 2 

Uji Regresi Linear Berganda Menggunakan SPSS 21 

                                                                   Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 47.611 3359.498  .312 .761 

PENDIDIKAN 4.853 2.323 .598 2.842 .016 

PDRB 7.329 2.074 .700 3.533 .005 

UPAH 1.936 .803 .814 4.566 .001 

a. Dependent Variable: TPAK 

 

Lampiran 3 

Uji Asumsi Klasik Menggunakan SPSS 21 

Uji Normalitas 
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Uji Multikolinearitas 

                                                       Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

PENDIDIKAN .359 2.782 

PDRB .406 2.463 

UPAH .502 1.993 

a. Dependent Variable: TPAK 

 

Uji Heterokedastisitas 

 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .908a .825 .777 181.609 1.048 

a. Predictors: (Constant), Ln_UPAH, Ln_PDRB, PENDIDIKAN 

b. Dependent Variable: TPAK 
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Lampiran 4 

Uji Hipotesis Menggunakan SPSS 21 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .908a .825 .777 181.609 1.048 

a. Predictors: (Constant), Ln_UPAH, Ln_ PDRB, PENDIDIKAN 

b. Dependent Variable: TPAK 

 

Uji F (Simultan) 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 26.905 3 8.968 17.258 .000b 

Residual 2.828 11 .893   

Total 29.733 14    

a. Dependent Variable: TPAK 

b. Predictors: (Constant), Ln_UPAH, Ln_ PDRB, PENDIDIKAN 

 

Uji T (Parsial) 

Coefficients
a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 47.611 3359.498  .312 .761 

PENDIDIKAN 4.853 2.323 .598 2.842 .016 

PDRB 7.329 2.074 .700 3.533 .005 

UPAH 1.936 .803 .814 4.566 .001 

a. Dependent Variable: TPAK 
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