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ABSTRAK 

Nama                   :  Ade Irma Amhab 

NIM                     :  90300118077 

Jurusan               :  Ilmu Ekonomi 

Judul Skripsi     : Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Dan Tingkat  Kesehatan 

Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dan 

Kemiskinan di Kota Makassar 

 

Penelitian ini bertujuan; 1. untuk mengetahui pengaruh langsung variabel 

pendidikan, upah minimum, dan tingkat kesehatan terhadap Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja perempuan di Kota Makassar tahun 2006-2020. 2. untuk 

mengetahui pengaruh langsung variabel pendidikan, upah minimum, dan tingkat 

kesehatan terhadap kemiskinan di Kota Makassar tahun 2006-2020. 3. untuk 

mengetahui pengaruh langsung variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

perempuan di Kota Makassar tahun 2006-2020. 4. untuk mengetahui pengaruh 

tidak langsung variabel pendidikan, upah minimum, dan tingkat kesehatan 

terhadap kemiskinan melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan di 

Kota Makassar tahun 2006-2020. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder 

yang diambil dari data Badan Pusat Statistik yaitu data pendidikan, upah 

minimum, tingkat kesehatan, TPAK perempuan dan kemiskinan selama 2006 – 

2020. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan software SPSS. 21 

dengan alat uji analisa data menggunakan Path Analysis (Analisa Jalur).  

Hasil dari penelitian ini adalah tidak adanya pengaruh langsung signifikan 

dari upah minimum terhadap TPAK perempuan, adanya pengaruh langsung yang 

signifikan dari pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan, tidak ada pengaruh 

langsung yang signifikan dari TPAK perempuan terhadap kemiskinan, adanya 

pengaruh langsung  yang signifikan dari pendidikan, upah minimum dan tingkat 

kesehatan terhadap kemiskinan, adanya pengaruh tidak langsung yang signifikan 

dari pendidikan, upah minimum dan tingkat kesehatan terhadap kemiskinan 

melalui TPAK perempuan. 

 

Kata kunci: Kemiskinan, TPAK Perempuan, Tingkat Kesehatan, Upah 

Minimum dan Pendidikan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan penduduk indonesia tergolong tinggi atau semakin 

meningkat dalam beberapa tahun belakangan ini. Dengan pertumbuhan penduduk 

yang semakin tinggi setiap tahunnya mengakibatkan jumlah angkatan kerja di 

indonesia mengalami pertambahan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat 

setiap tahunnya dikarenakan pertumbuhan penduduk di berbagai wilayah di 

indonesia terus meningkat.  

Suatu proses pembangunan tidak terlepas dari adanya pertumbuhan 

penduduk. Hal ini terkait dengan sumber daya yang mendukung perkembangan 

perekonomian, yang mana sumber daya manusia merupakan aspek terpeting 

dalam pembangunan disamping sumber daya alam, modal/teknologi, dan sosial 

politik. Teori yang dipaparkan David Ricardo dapat menjelaskan bahwa output 

nasional bergantung pada jumlah penduduk yang berperan sebagai faktor produksi 

yaitu tenaga kerja. Sehingga negara atau wilayah khususnya negara berkembang 

dengan jumlah penduduk yang tinggi, memiliki kesempata untuk meningktkan 

pertumbuhan ekonominya Ernita, 2013 (dalam Ardella dkk, 2019). 

Jumlah penduduk yang semakin besar telah membawa akibat jumlah 

angkatan kerja yang makin besar pula. Ini berarti makin besar pula jumlah orang 

yang mencari pekerjaan atau menganggur (Subri, 2014). Jumlah penduduk 

menurut kabupaten/kota di provinsi Sulawesi selatan dari tahun ke tahun terus 

mengalami peningkatan tiap tahunnya. Jumlah penduduk terbesar yaitu kota 
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Makassar dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 1,42 jiwa 

(BPS Kota Makassar). Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan di kota 

Makassar lebih besar di bandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin 

laki-laki. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 yang menunjukkan jumlah penduduk 

di kota Makassar pada tahun 2011 sampai 2020. 

Table 1.1  

Jumlah Penduduk di Kota Makassar Menurut Jenis Kelamin Tahun  

 2011 - 2020   

 

Tahun 

 

Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

 

Total 

Laki-laki Perempuan 

2011 667.682 684. 454 1.352.136 

2012 676.744 692.862 1.369.606 

2013 695. 955 712.117 1.408.072 

2014 706.814 722. 428 1.429.242 

2015 717.047 732.354 1.449.401 

2016 727.314 742.287 1.469.601 

2017 737.146 751.865 1.489.011 

2018 746.951 761.203 1.508,154 

2019 755.968 770.709 1.526.407 

2020 709.060 714.817 1.423.877 

       Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 

Peningkatan jumlah penduduk kota Makassar dari tahun 2011 sampai 

dengan 2019 terus mengalami peningkatan baik jumlah penduduk laki-laki 

maupun jumlah penduduk perempuan walaupun pada tahun 2020 mengalami 

penurunan jumlah penduduk akan tetapi meskipun mengalami penurunan jumlah 

penduduk kota Makassar tetap memiliki jumlah penduduk terbesar di provinsi 

Sulawesi selatan. Berdasarkan data badan pusat statistic (BPS) 2020 dimana total 

jumlah penduduk kota Makassar pada tahun 2011 sebesar 1.352.136 jiwa yang 
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terdiri dari penduduk laki-laki 667.682 jiwa dan perempuan sebesar 684.454 jiwa 

lalu meningkat pada tahun 2012 dengan total jumlah penduduk sebesar 1.369.606 

jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 676.744 jiwa dan perempuan sebesar 

692.862 jiwa kemudian pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan dengan 

total jumlah penduduk sebesar 1.408.072 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 

695. 955 jiwa dan perempuan sebesar 712.117 jiwa yang pada tahun berikutnya 

2014 megalami peningkatan dengan total 1.429.242 jiwa yang terdiri dari 706.814 

jiwa lalu pada tahun 2015 dengan total jumlah penduduk sebesar 1.449.401 jiwa 

yang terdiri dari penduduk laki-laki 717.047 jiwa dan perempuan sebesar 732.354 

jiwa. 

Kemudian pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan dengan total 

jumlah penduduk sebesar 1.469.601 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 

727.314 jiwa dan perempuan sebesar 742.287 jiwa yang pada tahun berikutnya 

2017 megalami peningkatan dengan total 1.489.011 jiwa yang terdiri dari 

penduduk laki-laki 737.146 jiwa dan perempuan sebesar 751.865 jiwa dan pada 

tahun 2018 mengalami peningkatan dengan total jumlah penduduk sebesar 

1.508.154 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 746.951 jiwa dan perempuan 

sebesar 761.203 jiwa lalu pada tahun 2019 mencapai 1.526.407 jiwa yang terdiri 

dari penduduk laki-laki 755.968 jiwa dan perempuan 770.709 jiwa berbeda 

dengan tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2020 jumlah penduduk kota makassar 

mengalami penurunan dimana pada tahun ini total penduduk sebesar 1.423.877 

jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 709.060 jiwa dan perempuan 714.817 

jiwa.  



4 

 

 

 

Dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan 

lebih besar dari jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki pada tahun 2011-

2020. Tingginya pertumbuhan Jumlah penduduk perempuan di Kota Makassar 

berpotensi untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) 

perempuan.  

Jumlah penduduk yang tinggi harus di imbangi dengan kualitas yang baik 

juga agar mereka dapat bersaing dalam pasar kerja. Karena jika kuantitas 

penduduk meningkat namun kualitasnya menurun maka banyak penduduk yang 

akan menjadi pengangguran karena tidak dapat bersaing di pasar kerja (Sari & 

Bhakti, 2016). Jumlah penduduk yang tinggi juga akan meningkatkan jumlah 

angkatan kerja di Indonesia. Jumlah angkatan kerja yang tinggi menandakan 

bahwa penawaran tenaga kerja akan meningkat. Kelebihan pada penawaran ini 

tidak akan menjadi masalah jika diimbangi dengan jumlah permintaan tenaga 

kerja yang sama besarnya. Karena ketika jumlah penawaran tenaga kerja lebih 

besar dari jumlah permintaan tenaga kerjanya tetap akan meningkatkan jumlah 

pengangguran. Jika banyak angkatan kerja yang menjadi pengangguran dan akan 

menghambat pembangunan disuatu daerah tersebut dan dapat menyebabkan 

ketidakseimbangan sosial dan politik (Sugiyanto, 2006). 

Pada saat ini di kota Makassar banyak perempuan yang memutuskan untuk 

berpastisipasi dalam pasar kerja, namun tingkat partisipasinya lebih rendah jika di 

bandingkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki. Hal ini dapat 

dilihat pada table 1.2 yang menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja 

menurut jenis kelamin di kota Makassar pada tahun 2011 sampai 2020. Di kota 
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Makassar sendiri tingkat partisipasi angkatan kerja berjenis kelamin laki – laki 

persentasenya lebih tinggi di banding dengan tingkat partisipasi agkatan kerja 

berjenis kelamin perempuan dan tiap tahunnya TPAK perempuan mengalami 

flaktuasi cenderung menurun.  

Table 1.2  

 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Makassar  

Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2020 

 

Tahun 

TPAK 

(Persen) 

Laki-laki Perempuan 

2011 
53,06 46,94 

2012 
56,41 43,59 

2013 
58,05 41,95 

2014 
57,66 42,34 

2015 
59,05 40,95 

2016 
57,73 42,27 

2017 
61,72 38,28 

2018 
54,10 45,90 

2019 
55,90 44,10 

2020 
58,85 41,15 

      Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas menunjukkan bahwa pada 

tahun  2011 TPAK laki-laki sebesar 53,06 persen sedangkan perempuan sebesar 

46,94 persen lalu pada tahun 2012 sampai 2013 TPAK laki-laki mengalami 

kenaikan dari 56,47 persen  menjadi 58,05 persen hal ini berbanding terbalik 

dengan TPAK perempuan yang mengalami penurunan dari 43,59 persen  menjadi 

41,95 persen lalu sejak memasuki tahun 2014-2015 pada rentang waktu tersebut 
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terlihat bahwa tingkat partisipasi kerja laki-laki mengalami kenaikan dari 57,66 

persen menjadi 59,05 persen, hal tersebut  juga terjadi pada TPAK perempuan. 

Tetapi pada tahun 2018 hingga 2020 kembali mengalami peningkatan pada TPAK 

laki-laki tapi tidak dengan  TPAK perempuan yang pada tahun 2016 mengalami 

peningkatan menjadi 42,27 persen lalu pada tahun 2017 kembali mengalami 

penurunan sebesar sebesar 38,28 yang pada tahun berikutnya melangami kenaikan 

menjadi 45,9 persen. Sedangkan hal yang tak terduga terjadi pada tahun 2019 – 

2020 dimana terjadi trend penurunan. Pada tahun 2020, tingkat partisipasi 

angkatan kerja perempuan ialah  41,15 persen, sedangkan untuk angkatan kerja 

laki-laki sebesar 58,85 persen. Jika diamati dari tahun 2018, terlihat bahwa tingkat 

partisipasi angkatan kerja laki-laki cenderung stabil, berbeda dengan tingkat 

partisipasi angkatan kerja perempuan yang cenderung menurun. Apabila tingkat 

partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dibandingkan, maka dapat 

diketahui bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan jauh di bawah 

tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki. Sementara itu upah dan jumlah 

penduduk perempuan di kota makassar cenderung mengalami kenaikan. 

Secara gender terhitung bahwa TPAK perempuan di kota makassar pada 

tahun 2020 yang siap terjun dalam dunia kerja sebesar 41,15 persen sementara 

TPAK laki-laki justru mencapai angka 58,85 persen. Hal tersebut 

mengindikasikan adanya dominasi laki-laki di dalam dunia kerja. Dapat dilihat 

bahwa jumlah tenaga kerja perempuan cenderung sedikit dibandingkan jumlah 

tenaga kerja laki-laki. Hal ini bisa diukur dari tingkat partispasi angkatan kerja 

(TPAK).  
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Sedangkan jika dilihat Pertumbuhan jumlah penduduk perempuan lebih 

besar dari laki-laki yang tentu saja akan menyebabkan bertambahnya jumlah 

angkatan kerja. namun berdasarkan data yang diperoleh jumlah penduduk tahun 

2011-2020 tidak diikuti dengan pertumbuhan jumlah TPAK dilihat pada tahun 

2012, 2013, 2015, 2017, dan 2019 ketika jumlah penduduk terus bertambah akan 

tetapi TPAK perempuan menurun. Dari tahun ke tahun TPAK tidak selalu 

mengalami peningkatan mengikuti jumlah penduduk walaupun pada tahun 2020 

jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan tetapi jika 

dilihat TPAK laki-laki justru bertambah sementara TPAK perempuan semakin 

menurun yang jika dilihat kembali walaupun mengalami penurunan jumlah 

penduduk perempuan tetap lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki. Maka dari 

itu dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk perempuan tidak 

sejalan dengan perkembangan TPAK perempuan. 

Kurangnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan karena umumnya 

dalam masyarakat  patriarki seperti di kota Makassar laki-laki merupakan pencari 

nafkah utama dalam keluarga, yang kedua karena wanita hanya bertugas untuk 

mengurus rumah tangga dan akan bekerja bila penghasilan suami tidak mencukupi 

atau kurang  untuk kebutuhan keluarga. Selain anggapan tersebut yang 

menyebabkan tingginya pengangguran wanita adalah kurangn mamadainya 

pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh waita sehingga sulit untuk ikut 

bersaing dalam pasar kerja.  dan juga di pengaruhi adanya  migrasi penduduk 

karena makin terbatasnya lapangan kerja di daerah tempat tinggal. Juga di 

pengaruhi penduduk yang masih sekolah dan mengurus rumah tangga. Semakin 
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besar penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga maka semakin kecil 

jumlah angkatan kerja sehingga semakin kecil pula tingkat partisipasi angkatan 

kerja perempuan (Akbar, 2011). 

Bertambahnya jumlah penduduk juga mempengaruhi kemiskinan seperti 

yang dikemukakan oleh Todaro & Smith (2011) bahwa ada beberapa faktor yang 

menyebabkan tinggi rendahnya kemiskinan di suatu wilayah diantaranya, yaitu 

banyaknya jumlah penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Jumlah penduduk 

yang besar apabila diikuti dengan kualitas yang memadai merupakan modal 

pembangunan yang handal, namun demikian apabila kualitasnya rendah justru 

akan menjadi beban pembangunan. Ada tujuh konsekuensi negatif dari 

pertumbuhan penduduk, yakni dampak-dampaknya terhadap pertumbuhan 

ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pendidikan, kesehatan, 

ketersediaan bahan pangan, lingkungan hidup, serta migrasi internasional. 

Pertumbuhan penduduk yang cepat cenderung berdampak negatif terhadap 

penduduk miskin , terutama yang paling miskin, mereka tidak mempunyai lahan 

atau alat produksi sendiri biasanya merupakan korban pertama dari langkah-

langkah penghematan anggaran pemerintah (misalnya, ketika pemerintah terpaksa 

membatasi dana untuk program-program kesehatan dan pendidikan).  

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di khususnya 

Negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan telah membuat jutaan anak 

tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya 

tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjurus kearah tindakan 

kekerasan dan kejahatan. Kemiskinan yang terjadi pada suatu Negara memang 
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perlu dilihat sebagai suatu masalah yang serius, karena saat ini kemiskinan 

membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama 

ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan 

kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah 

kemiskinan sampai saat ini terus menerus menjadi masalah yang berkepanjangan 

di Indonesia. Seperti yang tengah terjadi di kota makassar dimana kemiskinan 

selama sepuluh tahun terakhir mengalami flaktusi cenderung meningkat.  

Table 1.3  

Jumlah Penduduk Miskin, Rata-rata Lama Sekolah, Upah Minimum, 

Tingkat Kesehatan Kota Makassar Tahun 2011 - 2020 

 

Tahun 

 

Penduduk 

Miskin (Jiwa) 

 

RLS Perempuan 

(Persen) 

 

Upah 

Minimum 

(Rupiah) 

 

AHH 

Perempuan 

(Persen) 

2011 71.679 9,87 1.100.000 73,28 

2012 69.170 9,96 1.265.000 73,28 

2013 66.400 10,02 1.500.000 73,29 

2014 64.230 10,08 1.900.000 73,32 

2015 63.200 10,52 2.075.000 73,32 

2016 66.780 10,53 2.313.000 73,35 

2017 68.190 10,83 2.505.000 73,39 

2018 66.620 10,84 2.722.000 73,58 

2019 65.120 10,89 2.941.000 73,87 

2020 69.980 10,90 3.191.000 73,96 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 

Berdasarkan pada tabel 1.3 menunjukkan tingkat kemiskinan di kota 

makassar mengalami flaktuasi cenderung meningkat dari tahun ke tahun. pada 



10 

 

 

 

tahun 2011 sebesar 71.679 jiwa lalu pada tahun 2012 mengalami penururnan 

menjadi 69.170 jiwa kemudian pada tahun 2013 kembali mengalami penurunan 

menjadi 66.400 jiwa yang pada tahun 2014 juga mengalami penurunan menjadi 

64.230 jiwa hal ini juga terjadi pada tahun 2015 yang mengalami penurunan 

menjadi 63.200 jiwa namun pada tahun 2016 hingga 2017 mengalami kenaikan 

dari 66.780 jiwa menjadi 68.190 jiwa tetapi pada tahun 2018 sampai 2019 

mengalami penurunan dari 66.620 jiwa menjadi 65.120 jiwa akan tetapi hal ini 

tidak terjadi pada tahun 2020 dimana jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 

69.980 jiwa. 

Pendidikian dan kesehatan merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh 

setiap manusia untuk melakukan produktivitas. Ketika seseorang tidak mampu 

memenuhi kebutuhan dasarnya (tanpa sandang, pangan, papan serta keterbatsan 

akses terhadap pendidikan dan kesehatan) maka berangkat dari ketidakmampuan 

itulah yang kemudian akan melahirkan ketidakproduktivitasan sehingga seseorang 

akan menjadi miskin. Dengan demikian yang paling mendasar dalam ketidak 

mampuan ini adalah rendahnya aksesibilitas terhadap pendidikan dan kesehatan. 

Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi kemiskinan, dan salah salah 

satu faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan adalah rendahnya 

pendidikan. Pendidikan adalah suatu jalan bagi negara untuk maju. Hal ini karena, 

pendidikan berkaitan dengan karakter pembangunan serta pertahanan diri 

masyarakat dalam suatu bangsa. Oleh sebab itu, maka pendidikan suatu 

masyarakat harus tinggi untuk mencapai kemakmuran dalam hidupnya, karena 

dengan pendidikan yang rendah maka menyebabkan kemampuan seseorang dalam 
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mengembangkan dirinya terbatas serta sulit untuk bersaing didunia kerja yang 

rata-rata tingkat pendidikan adalah prioritas utama dalam dunia kerja (Azizah dkk, 

2018). 

Dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan mneningkatnya 

pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan 

mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Seperti yang dikatakan oleh 

Pratomo (2017) bahwa kenyataannya banyak tenaga kerja perempuan yang 

memilih memasuki lapangan pekerjaan bukan hanya karena kemiskinan, tetapi 

banyak tenaga kerja perempuan memilih bekerja karena tingkat pendidikannya. 

Karena semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin besar probabilitas 

perempuan yang bekerja. 

Pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar yang mana 

pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara 

dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar 

tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat pendidikan 

perempuan akan berpengaruh tehadap tingkat partisipasi perempuan dalam 

angkatan kerja. Semakin lama perempuan menempuh pendidikan atau semakin 

tinggi tingkat pendidikannya maka kecenderungan untuk berpartisipasi dalam 

angkatan kerja akan meningkat pula (Pratomo, 2017). Selain itu menurut 

Simanjuntak, 2001 (dalam Sari & Susanti, 2018)  naik turunnya tingkat partisipasi 

angkatan kerja ini dipengaruhi oleh batas umur, pendidikan, kegiatan ekonomi, 
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upah, jenis kelamin, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran. Dan untuk 

tingkat pendidikan yang ada di Kota Makassar dapat dilihat dalam bentuk Rata-

Rata Lama Sekolah di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 1.3. 

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk 

melihat perkembangan pendidikan penduduk di suatu Negara. Menurut 

Simanjuntak (2001) rata-rata lama sekolah mengindikasikan semakin tinggi 

pendidikan seseorang akan menjadikan nilai waktu yang dimiliki menjadi  mahal. 

Orang yang menganggap waktunya mahal mereka cendrung untuk menggantikan 

waktu senggangnya untuk bekerja (Substation Effect) dan keinginan perempuan 

untuk bekerja semakin tingggi.apalagi bagi perempuan yang memiliki tingkat 

pendidikan yang tinggi, maka mereka akan memilih untuk bekerja dari pada 

hanya tinggal dirumah untuk mengurus anak dan rumah tangga. Hal ini juga 

didukung oleh Sumarsono (2009) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat 

pendidikan semakin banyak waktu yang disediakan untuk bekerja, terutama bagi 

perempuan, dengan semakin tinggi pendidikan, kecenderungan untuk bekerja 

akan semakin besar. 

Pada tabel 1.3 menunjukkan trend perkembangan RLS perempuan di kota 

makassar pada tahun 2011-2020 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Dilihat dari 

tabel 1.3 yang menunjukkan RLS perempuan meningkat tiap tahun hal ini 

mengindikasikan bahwa makin banyak perempuan yang berpartisipasi dalam 

pendidikan. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 RLS perempuan sebesar 9,87 

persen yang pada tahun 2012 kemabli mengalami kenaikan menjadi 9,96 persen 

lalu pada jangka tahun 2013 sampai 2014 juga mengalami kenaikan menjadi 
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10,08 persen. Kemudia pada tahun selanjutnya 2015 mengalami penurunan yang 

cukup besar yaitu sebesar 10,52 persen yang pada tahun berikutnya 2016 juga 

mengalami kenaikan sebanyak 10,53 persen.  

Kemudian memasuki tahun 2017-2018 pada rentang waktu tersebut 

terlihat bahwa RLS perempuan mengalami kenaikan lagi menjadi 10,84 persen 

yang pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar 10,89 persen hingga 

pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan yaitu sebesar 10,90 persen. Jones 

& Pratomo (2016) dalam penelitiannya secara spesifik menunjukkan ketimpangan 

pendidikan yang semakin kecil antara pria dan wanita yang dipicu meningkatnya 

akses pendidikan bagi angkatan kerja wanita. Semakin tingginya partisipasi 

wanita pada pendidikan diduga menjadi salah satu penyebab terkuat penurunan 

partisipasi angkatan kerja wanita pada tahun tersebut. 

Faktor lain yang mempengaruhi TPAK perempuan dan kemiskinan adalah 

tingkat upah. Dalam penelitian Arum & Ariani (2020) mengemukakan bahwa 

upah juga menjadi faktor utama bagi para pencari kerja, dengan adanya upah akan 

meningkatkan semangat para pekerja dalam menjalankan tugasnya. Semakin 

tinggi upah yang diberikan, maka para pekerja juga akan meningkatkan 

produktivitasnya dan produksi yang dihasilkan akan mencapai target Peranan 

upah sangat penting dalam kelancaran perusahaan, karena salah satu faktor 

pendorong produktivitas menjadi lebih optimal merupakan sistem pengupahan 

dalam perusahaan. 

Selain itu system pengupahan dengan kebijakan upah minimum menjadi 

suatu cara pemerintah untuk meningkatkan jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi 



14 

 

 

 

upah dan tidak adanya halangan bagi kaum perempuan untuk masuk pasar kerja 

maka akan meningkatkan tingkat partisipasi perempuan dan pertumbuhan 

ekonomi meningkat. Untuk mengetahui perkembangannya berikut dapat kita lihat 

tabel 1.3. 

Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa upah minimum 

kabupaten/kota dari tahun 2011 sampai 2020 mengalami peningkatan. Dari data 

tersebut kita dapat melihat bahwa upah terendah terdapat pada tahun 2011 yaitu 

hanya sebanyak Rp. 1.100.000,- dalam jangka waktu 2011-2012 upah minimum 

mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.265.000,- lalu pada tahun 2013 kembali 

mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.500.000,- selanjutnya pada tahun selanjutnya 

2014 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.900.000,- lalu memasuki tahun 

2015 hingga 2016 juga mengalami kenaikan menjadi Rp. 2.313.000,- kemudian 

pada tahun 2017 juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.505.000,- yang 

selanjutnya pada tahun 2018 sampai 2019 kembali mengalami kenaikan sebanyak 

Rp. 2.941.000,- sedangkan upah tertinggi terdapat pada tahun 2020 yaitu Rp. 

3.191.000,- Dengan demikian dapat di lihat bahwa Upah Minimum 

Kabupaten/Kota dari tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup signifikan. 

Upah minimum kabupaten/kota setiap tahunnya selalu mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2011-2020, upah minumum terus meningkat, akan tetapi 

kemiskinan pada tahun ini juga mengalami peningkatan. Hal ini bertentangan 

dengan teori yang ada, yakni ketika upah meningkat maka akan meningkatkan 

konsumsi masyarakat dan menyebabkan kemiskinan menurun. Penyebab hal ini 

terjadi yaitu karena untuk meningkatkan hasil produk industri lebih memilih 
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menggunakan teknologi yang menyebabkan sedikitnya pertumbuhan akan tenaga 

kerja. Ini ciri utama yang menyebabkan pengangguran meningkat dan kemiskinan 

juga meningkat (Islami & Anis, 2019). 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi TPAK perempuan dan kemiskinan 

adalah tingkat kesehatan. Kesehatan merupakan investasi sumber daya manusia 

yang juga merupakan investasi jangka panjang, sehingga menjadi kewajiban 

semua orang untuk menjaga, melindungi, memelihara serta meningkatkan 

kesehatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesehatan pada 

dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai 

masyarakat yang sejahtera. Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat 

berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan memiliki keterkaitan 

yang erat dengan kemiskinan. Sementara itu, tingkat kemiskinan akan terkait 

dengan tingkat kesejahteraan (Sitepu & Sinaga, 2004). 

Untuk melihat tingkat kesehatan masyarakat ada beberapa indikator salah 

satunya adalah angka harapan hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) juga 

merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan 

kesejahteraan penduduk secara umum dan meningkatkan derajat kesehatan secara 

khusus. Jika tingkat harapan hidup meningkat maka tingkat kesehatan masyarakat 

semakin meningkat dam pertumbuhan ekonomi juga semakin bagus. Di negara-

negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata 

hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk 

memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Perbaikan kesehatan akan 

meningkatkan produktivitas golongan miskin. Kesehatan yang lebih baik akan 
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meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkkan output 

energi. 

Menurut Notoatmodjo, 2002 (dalam Yuhendri, 2013) kesehatan 

merupakan hak asasi setiap manusia dan kesehatan sekaligus merupakan investasi 

sumber daya manusia sehingga menjadi suatu keharusan bagi semua orang untuk 

memelihara, melindungi serta meningkatkan kesehatan demi kesejahteraan 

seluruh masyarakat. Dalam Lusiyanti & Wicaksono (2020) mengemukakan bahwa 

tingkat kesehatan perempuan yang diukur dengan angka harapan hidup 

perempuan memiliki pengaruh pada tingkat partisipasi angkatan kerja 

perempauan. Dimana semakin tinggi angka harapan hidup perempuan maka 

semakin tinggi tingkat TPAKnya. Untuk mengetahui perkembangan angka 

harapan hidup perempuan berikut dapat kita lihat tabel 1.3. Data mengenai 

perkembangan angka harapan hidup perempuan di Kota Makassar 2011-2020. 

Berdasarkan tabel 1.3 tercatat pada tahun 2020 capaian angka harapan 

hidup perempuan di kota makassar mencapai 73,96 persen yang jika dilihat 

meningkat tiap tahunnya. Trend data pada Tabel 1.3 menunjukkan kondisi 

kesehatan masyarakat kota makassar cenderung terus meningkat dari tahun 2011 

sampai 2020. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel di atas dimana pada tahun 2011 

angka harapan hidup perempuan mencapai 73,28 persen lalu pada tahun 

berikutnya pada tahun 2012 AHH perempuan tetap dipersentase yang sama tidak 

mengalami penurunan maupun peningkatan yaitu sebesar 73,28 persen lain halnya 

dengan tahun berikutnya 2013 mulai mengalami peningkatan menjadi 73,29 

persen pada tahun 2014 pun demikian mengalami peningkatan menjadi 73,30 



17 

 

 

 

persen lalu pada tahun berikutnya 2015 AHH perempuan meningkat sebesar 73,32 

persen hingga pada tahun 2020 AHH perempuan terus mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2020 capaian angka harapan hidup 

perempuan mencapai 73,96 persen. 

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa TPAK perempuan dan 

kemiskinan adalah permasalahan yang tengah terjadi pada saat ini di Kota 

Makassar. Dimana TPAK perempuan mengalami penurunan dan kemiskinan 

mengalami peningkatan tiap tahunnya sedangkan dari data yang ada jumlah 

penduduk perempuan terus bertambah yang seharusnya dapat meningkatkan 

TPAK Perempuan. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “Pengaruh 

Pendidikan, Upah Minimum dan Tingkat Kesehatan terhadap Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dan Kemiskinan di Kota Makassar” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah diterangkan di atas, 

maka permasalahan yang akan di analisis dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pengaruh langsung variabel pendidikan, upah minimum, dan 

tingkat kesehatan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

perempuan di Kota Makassar tahun 2006-2020? 

2. Bagaimana pengaruh langsung variabel pendidikan, upah minimum, dan 

tingkat kesehatan terhadap kemiskinan di Kota Makassar tahun 2006-

2020? 
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3. Bagaimana pengaruh langsung variabel Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja perempuan terhadap kemiskinan di Kota Makassar tahun 2006-

2020? 

4. Bagaimana pengaruh tidak langsung variabel pendidikan, upah 

minimum, dan tingkat kesehatan terhadap kemiskinan melalui Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja perempuan di Kota Makassar tahun 2006-

2020? 

C. Tujuan Penelitian  

 Dilihata dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan 

diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh langsung variabel pendidikan, upah 

minimum, dan tingkat kesehatan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja perempuan di Kota Makassar tahun 2006-2020. 

2. Untuk mengetahui pengaruh langsung variabel pendidikan, upah 

minimum, dan tingkat kesehatan terhadap kemiskinan di Kota Makassar 

tahun 2006-2020. 

3. Untuk mengetahui pengaruh langsung variabel Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja perempuan di Kota Makassar tahun 2006-2020. 

4. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung variabel pendidikan, upah 

minimum, dan tingkat kesehatan terhadap kemiskinan melalui Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja perempuan di Kota Makassar tahun 2006-

2020. 
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D. Manfaat Penelitian  

Hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan nantinya diharapkan akan 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan. Adapun manfaat penelitian ini 

adalah:  

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi 

pembelajaran daan memperbanyak ilmu pengetahuan khususnya di 

bidang ilmu ekonomi khususnya ekonomi sumber daya manusia yang 

berkaitan dengan tenaga kerja perempuan. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan kementrian 

ketenagakerjaan dan kementrian pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak untuk mengambil kebijakan dalam kaitannya dengan 

ketenagakerjaan perempuan dan perannya dalam perekonomian. 

3. Dapat dijadikan sebagai referensi dan untuk dikembangkan oleh peneliti 

selanjutnya menggunakan variabel-variabel lainnya yang belum diteliti. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Landasan Teori 

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

a. Angkatan kerja  

Menurut Feriyanto (2014) TPAK adalah angka presentase yang 

menunjukkan besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja dibandingkan penduduk 

usia kerja. Melihat angka TPAK akan menggambarkan bahwa tidak semua 

penduduk usia kerja menghasilkan barang dan jasa meskipun mereka masuk 

dalam usia kerja produktif. 

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

menunjukkan seberapa jauh penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan 

ekoonomi dapaqt 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. 

Perempuan dan laki-laki di ciptakan oleh Allah swt,sebagaimana di 

ciptakannya Adam dan Hawa, untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan 

satu sama lain sebagai khalifah di bumi, keduanya saling mencari dan melengkapi 

sesuai dengan ketentuan dan aturan Allah swt. Kedudukan perempuan dalam 

islam di jelaskan dalam firman Allah QS. At-taubah/9:71:  
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عۡشُو ٖۚ ي أۡمُشُون  بِٱنۡم  تُ ب عۡضُهُمۡ أ وۡنِي بءُٓ ب عۡط  ٱنۡمُؤۡمِى ه ٱنۡمُؤۡمِىىُن  و  ىۡن  ع هِ ٱنۡمُىك شو  ي ىۡه  فِ و   

يؤُۡتىُن  ٱنزٰك ىه ِِ  ة  و  يقُِيمُىن  ٱنصٰه ىه مُهُمُ ٱلٰلَُُّۗ إِنٰ ٱلٰلَّ  و  ي شۡح  ئكِ  ص 
ٓ صُىن هُٓۥٖۚ أوُْن ه س  يطُِيعىُن  ٱلٰلَّ  و  ة  و 

كِيمٞ   ع زِيز   ١ٔح   

Terjemahannya:  

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka 

(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh 

(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan 

shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. 

Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Kemenag, 2019) 

 

Melalui ayat di atas Allah menguraikan keadaan orang mukmin yang 

sepenuhnya bertolak belakang dengan keadaan orang munafik. Dan orang orang 

mukmin yang mantap imannya dan terbukti kemantapannya melalui amal saleh 

mereka, lelaki dan perempuan, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, yakni 

menyatu hati mereka, dan senasib sepenanggungan mereka sehingga sebagian 

mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain dalam segala urusan dan 

kebutuhan mereka. Bukti kemantapan iman mereka adalah mereka menyuruh 

melakukan yang ma’ruf, mencegah perbuatan yang mungkar, melaksanakan shalat 

dengan khusyukdan berkesinambungan, menunaikan zakat dengan sempurna 

(Shihab, 2002). 

Dapat di pahami, bahwa laki-laki  dan perempuan saling  tolong 

menolong, terutama dalam suatu rumah tangga dan mempunyai tugas dan 

kewajiban yang sama. Status perempuan telah di tunjukkan setara dengan laki-laki 

dalam segala hal dan tidak ada perbedaan apapun yang akan di buat antar mereka. 

Secara jelas di nyatakan juga bahwa perempuan mempunyai hak untuk mencari 
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nafkah “bagi laki-laki” kata Al Quran, “memperoleh keuntungan apa yang mereka 

perbuat. Dan untuk perempuan memperoleh keuntungan apa yang mereka 

perbuat” (Arif, 2001). Dijelaskan bahwa tidak ada larangan wanita untuk bekerja 

asalkan sesuai dengan tabiat atau kodrat wanita misalnya wanita bekerja 

bangunan, kerja hingga larut malam sehingga lupa kewajiban sebagai ibu rumah 

tangga. 

Menurut Sukirno, 2005  (dalam Azzahro & Prakoso, 2021) angkatan kerja 

adalah jumlah tenaga kerja yang ada dalam perekonomian pada waktu tertentu. 

Angkatan kerja terdiri dari kelompok kerja dan kelompok pengangguran yang 

mencari pekerjaan, sedangkan yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja 

adalah orang-orang yang masih sekolah, kelompok yang mengurus rumah tangga, 

dan kelompok lain atau menerima pendapatan. Lebih lanjut Taufiq & Sukidin 

(2015) menjelaskan penyebab banyaknya keluarga yang bekerja dibandingkan 

sekolah dan mengurus rumah tangga ialah karena minimnya pendapatan atau 

keterbatasan pendapatan. Sukirno menjelaskan angkatan kerja diartikan dengan 

penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak 

bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. 

Jumlah orang bekerja dalam suatu daerah atau wilayah sangat dipengaruhi 

oleh berbagai faktor diantaranya faktor demografi, faktor ekonomi, dan faktor 

sosial. Faktor demografi yaitu tingginya jumlah penduduk, karena tingginya 

jumlah penduduk maka akan berakibat pada kebutuhan barang dan jasa yang juga 

akan meningkat dan hal ini menjadi keharusan bagi sejumlah orang termasuk 

wanita untuk bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
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Faktor ekonomi di tentukan oleh kondisi dan kegiatan ekonomi suatu daerah, 

dimana dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dalam suatu daerah maka setiap 

orang akan tertarik untuk terlibat dalam kegiatan tersebut untuk memperoleh atau 

menambah pendapatannya sehing dapat meningkatkan kesejahtraanya dan 

keluarganya. Faktor sosial yaitu faktor sosial di pengaruhi oleh tingkat pendidikan 

dan tingkat pelayanan kesehatan. Makin tinggi tingkat pendidikan dan kesehatan 

maka akan meningkatkan motivasi orang yang makin kuat untuk memasuki pasar 

kerja (Ananta, 2005). 

Teori Ketenagakerjaan menurut Subri (2014) yaitu 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 (Kusumosuwidho,1981). 

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. 

Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dinyatakan untuk seluruh 

penduduk dalam usia kerja dan dapat dinyatakan dalam satu kelompok penduduk 

tertentu seperti kelompok laki-laki dan perempan. Pola TPAK perempuan dapat 

memberikan petunjuk yang berguna dalam mengamati arah dan perkembangan 

aktifitas ekonomi di suatu negara atau daerah. Berlainan dengan laki-laki, 

umumnya perempuan mempunyai peran ganda sebagai ibu yang melaksanakan 

tugas rumah tangga, mengasuh dan membesarkan anak dan bekerja untuk 

menambah penghasilan keluarga, Mantra, 2003 (dalam Wara, 2016).  



24 

 

 

 

b. Pengukuran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

Indikator yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat partisipasi 

angkatan kerja adalah rasio antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia 

kerja (Kaarib et al., 2019) dan dapat dirumuskan sebagai berikut:  

     
                     

                          
      

Sedangkan untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan 

adalah:  

     
                               

                                    

 

      

Dari rumus diatas maka dapat simpulkan bahwa tingkat partisipasi 

angkatan kerja adalah, rasio antara jumlah angkatan kerja dengan kerja jumlah 

penduduk usia kerja. Jika golongan tenaga kerja lebih banyak masuk ke golongan 

angkatan kerja maka hal ini dapat meningkatkan tingkat partisipasi angkatan 

kerja. Sebaliknya jika tenaga kerja lebih banyak yang masuk ke golongan bukan 

angkatan kerja maka akan menurunkan jumlah angkatan kerja dan akan 

menurunkan tingkat partisipasi angkatan kerja. 

2. Kemiskinan 

Menurut Romi & Umiyati (2018) mengemukakan bahwa kemiskinan 

merupakan suatu keadaan yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan 

dan kekurangan diberbagai keadaan hidup. Lebih lanjut menurut Rintuh, 2003 

(dalam Romi & Umiyati, 2018) menjelaskan kemiskinan dapat diartikan sebagai 

ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan 

meningkatkan kebutuhan konsumsi dasar dan kualitas hidupnya. Ada dua macam 
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ukuran kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan 

absolut adalah ketidakmampuan seseorang melampaui garis kemiskinan yang 

ditetapkan, sedangkan kemiskinan reelatif berkaitan dengan perbedaan tingkat 

pendapatan suatu golongan dibandingkan dengan golongan lainnya. Kemiskinan 

merupakan persoalan individu masyarakat yang sulit untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari dikarenakan rendahnya kualitas sumber daya yang dimiliki, 

upah minimum yang tidak sesuai biaya hidup, serta meningkatnya jumlah 

penduduk mempengaruhi daya saing dalam berbagai sektor kebutuhan, terutama 

untuk mendapatkan pekerjaan (Sari, 2021).  

Dalam konteks penjelasan kemiskinan ditemukan ayat Alquran yang 

memuji kecukupuan, bahkan Alquran menganjurkan untuk memperoleh kelebihan 

setelah melaksanakan kewajiban ibadahnya. Adapun ayat yang menjelaskan 

tentang kemiskinan dalam QS. Al-Jumu’ah/62:10: 

ٱبۡت غُ  ةُ ف ٱوت شِشُواْ فِي ٱلۡۡ سۡضِ و  ٱرۡكُشُواْ ٱلٰلَّ  ك ثيِشٗا نعٰ هكُٰمۡ ف ئرِ ا قضُِي تِ ٱنصٰه ىه ىاْ مِه ف ضۡمِ ٱلٰلَِّ و 

 ٓٔتفُۡهِحُىن   

Terjemahannya: 

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 

dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung. (Kemenag, 2019) 

 

 Tafsir Ibnu Katsir, Allah swt berfirman apabila sholat telah ditunaikan. 

Maksudnya, apabila sholat telah diselesaikan maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi dan carilah karunia Allah. Setelah mereka dilarang melakukan transaksi 

sesudah seruan yang memerintahkan mereka untuk berkumpul, kemudian 

diizinkanlah bagi mereka sesudah itu untuk bertebaran di muka bumi dalam 
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rangka mencari karunia Allah, seperti apa yang dilakukan oleh Irak ibnu Malik 

r.a. apabila dia telah selesai dari salat Jumatnya, maka ia berdiri di pintu masjid, 

lalu berdoa “Ya Allah, sesungguhnya aku menyukai seruanmu, dan aku telah 

kerjakan salat yang Engkau fardukan serta aku akan menebar sebagaimana yang 

telah Engkau perintahkan, maka berilah daku rezeki dari karunia-Mu, dan 

Engkau adalah sebaik-baik Pemberi rezeki”(Katsir, 1992). 

Menurut Jones & Pratomo (2016) penyebab dan terjadinya penduduk 

miskin dinegara yang berpenghasilan rendah adalah karena dua hal pokok, yaitu 

rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan. 

Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan penemintah adalah melakukan 

pemberantasan penyakit, perbaikan kesehatan dan gizi, perbaikan mutu 

pendidikan, pemberantaasan buta huruf, dasn peningkatan keterampilan 

penduduknya. Kelima hal itu adalah upaya untuk memperbaiki kualitas sumber 

daya manusia.                                                                             

3. Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan 

kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. 

Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dalam pembangunan nasional. 

Menurut teori Todaro, 2006 (dalam Hartanto & Masjkuri, 2017) 

berpendapat bahwa pendidikan merupakan salah satu jalan pembekalan ilmu yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peran 

penting pendidikan dalam kemajuan pembangunan ekonomi adalah dapat 

mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan 
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masyarakatnya. Salah satu indkator untuk menggambarkan tingkat pendidikan 

pada masyarakat adalah dengan rata-rata lama sekolah. Pendidikan merupakan 

salah satu bentuk investasi dalam sumber daya manusia. Pendidikan memberikan 

sumbangan langsung terhadap 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 akan mendorong 

peningkatan output yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan penduduk 

(Subri, 2014). 

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 djelaskan dalam QS. Al-Mujadilah/58:11: 

إِ  هِشِ ف ٱفۡض حُىاْ ي فۡض حِ ٱلٰلَُّ ن كُمۡۖۡ و  ج ه ىىُٓاْ إرِ ا قِيم  ن كُمۡ ت ف ضٰحُىاْ فِي ٱنۡم  ام  ب ٱنزِٰيه  ء  يُّه 
ٓأ  ر ا قِيم  ٱوشُزُواْ ي ه

ٱلٰلَُّ  ت ٖۚ و  ج ه ٱنزِٰيه  أوُتىُاْ ٱنۡعِهۡم  د س  ىىُاْ مِىكُمۡ و  ام  بيِشٞ  ف ٱوشُزُواْ ي شۡف عِ ٱلٰلَُّ ٱنزِٰيه  ء  هىُن  خ  ب ت عۡم   ٔٔبمِ 

Terjemahannya: 

Hai orang-orang beriman apabila 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) 
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Tafsir Ibnu Katsir, Allah SWT berfirman untuk mendidik hamba-

hambanNya 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 (Fahrudin, 2020). Dari sini bisa disimpulkan bahwa 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). 

Mulasari (2015) menyebutkan teori Arthur Lewis tentang pendidikan yang 

berisi tentang berkembangnya peran wanita bekerja disebabkan karena kemajuan 

wanita dalam pendidikan. Dengan semakin besarnya kesempatan wanita untuk 

menempuh pendidikan maka kaum wanita tidak akan merasa puas jika hanya 

berdiam diri dirumah, mereka akan membutuhkan kesempatan untuk berprestasi 

dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan diri yang telah dipelajari. 

Ardella dkk (2019) juga mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan suatu 

negara tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin 
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meningkat pula efisiensi produktifitas suatu negara. Selain itu, Sumarsono (2003) 

mengemukakan bahwa umumnya jenis dan tingkat pendidikan dianggap mewakili 

kualitas tenaga kerja. 

Azizah et al (2018) yang menjelaskan bahwa ketika pendidikan semakin 

tinggi maka akan meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. 

Pendidikan memiliki keterkaitan dengan pembangunan manusia, hal ini karena 

kemiskinan merupakan gambaran dari ketidakberhasilan daripembangunan 

manusia tersebut. Hal ini juga sejalan dengan teori human capital yang 

menjelaskan bahwa salah satu modal manusia yaitu pendidikan. Selain itu, 

pendidikan bisa menjadi nilai tambah bagi suatu masyarakat, semakin tinggi 

pendidikan maka kemampuan serta ketrampilan masyarakat juga akan tinggi 

4. Upah Minimum 

Badan pusat Statistik (2020) upah adalah suatu penerimaan sebagai 

imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau 

akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan 

menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan di bayarkan 

atas suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja termasuk tunjagan, 

baik untuk pekerja sendiri  maupun keluarganya. Untuk di Indonesia, Kebijakan 

penetapan upah minimum regional (UMR) beserta peningkatannya setiap periode 

merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja, di 

arahkan agar penentuan besarnya mengacu kepada terpenuhinya kebutuhan hidup 

minimum. Ini sesuai dengan standar internasional bahwa upah minimum yang di 

tetapkan harus mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum. 
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Bonerri (2018) mendefinisikan Upah minimum kabupaten/kota adalah 

suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri 

untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh didalam 

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. 

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: 

ك مۡتمُ ب يۡه  ٱنىبٰسِ أ ن ت حۡكُمُىاْ  إرِ ا ح  ب و  ٓ أ هۡهِه  تِ إنِ ىه ى ه دُّواْ ٱلۡۡ م ه ٱلٰلَّ  بٱِنۡع ذۡلِٖۚ إِنٰ ۞إِنٰ ٱلٰلَّ  ي أۡمُشُكُمۡ أ ن تؤُ 

ب ب صِيشٗا    ٨٥وعِِمٰب ي عِظُكُم بهِِٓۦُۗ إِنٰ ٱلٰلَّ  ك بن  ص مِيع َۢ

Terjemahannya: 

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 ayat ini mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang 

amanah. Sungguh, Allah Yang Maha agung menyuruhmu menyampaikan amanat 

secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah 

juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang 

berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. 

Sungguh, Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta 
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menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. 

Sungguh, Allah adalah Tuhan Yang Maha Mendengar, Maha Melihat (Kemenag, 

2019). 

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 

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”. 

Upah minimum adalah suatu upah yang ditetapkan secara minimum 

regional, sektoral, maupun sub sektoral. Jumlah upah minimum haruslah dapat 

memenuhi kebutuhan hidup dari pekerja secara minimal yaitu untuk sandang, 

pangan, keperluan rumah tangga dan kebutuhan dasar lainnya. Dengan adanya 

kebijakan upah minimum ini maka pemerintah berharap pendapatan perkapita dari 

penduduk meningkat. Meningkatkan upah memang dapat meningkatkan jumlah 

angkatan kerja, berdasarkan teori klasik yang menyatakan bahwa upah yang 

semakin tinggi akan membuat pertumbuhan penduduk meningkat dan permintaan 

akan makanan menjadi naik sehingga produsen akan menambah produksinya 

yaitu dengan menambah tenaga kerja sebagai pengelola produksi yang dihasilkan 

(Jhingan, 2012). 
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Menurut Mankiw (2004) teori upah adalah upah yang tinggi dapat 

mempertahankan tenaga kerja ( karyawan) yang ingin keluar dan sektor usaha 

tidak akan menerima tenaga kerja yang baru dengan cepat tanpa keahlian dan 

pengalaman yang dimilikinya. Dengan upah yang tinggi perusahaan dapat 

meningkatkan kualitas rata-rata karyawan, apabila upah diturunkan maka para 

pekerja dapat berhenti dari perusahaan dan beralih kepada sektor usaha yang 

memberi intensif yang tinggi. Simanjuntak (2001) juga mengemukakan 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 dan 

lebih memilih untuk tidak bekerja atau lebih memilih masuk ke golongan bukan 

angkatan kerja. 

5. Tingkat Kesehatan  

Modal manusia merupakan investasi produktif yang mencakup 

pengetahuan, keterampilan, kemampuan, gagasan, kesehatan. Modal manusia ini 

sering kali dianologikan seperti investasi konvesional dalam modal fisik. Dimana 

setelah dianalogikan seperti investasi konvesnsional dalam modal fisik. Dimana 

setelah dilakukan investasi, selanjutnya didapatkan pendapatan yang lebih tinggi 

dimasa yang akan datang dapat diperoleh dari peningkatan kesehatan. 

Pengeluaran dibidang kesehatan, pendidikan, program pelatihan akan 

menciptakan suatu modal manusia (Todaro & Smith, 2011). 



33 

 

 

 

Lebih lanjut Todaro & Smith (2011), menjelaskan bahwa kesehatan 

merupakan suatu hal dasar yang dapat meningkatkan produktivitas seseorang. 

Kesehatan merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam pertumbuhan 

dan pembangunan sebagai suatu input bagi faktor produksi, dan sangat penting 

perannya dalam pembangunan ekonomi. Dengan kesehatan yang baik maka 

sesorang mampu masuk pasar kerja dan bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. 

Semakin baik tingkat kesehatan seorang perempuan maka tingkat partisipasi 

angkatan kerja perempuan juga akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya 

(Hardiani dkk, 2017). 

Berikut ini ayat Alquran yang menjelaskan betapa pentingnya dan 

bagaimana cara menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dalam pandangan 

Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-An’am /6:17: 

يۡش  ف هُى  ع ه ىه كُمِّ ش يۡء  ق ذِي إنِ ي مۡض ضۡك  بخِ  إِن ي مۡض ضۡك  ٱلٰلَُّ بِضُشّ  ف لَ  ك بشِف  ن هُٓۥ إِلَّٰ هُى ۖۡ و   ١ٔشٞ  و 

Terjemahannya:  

Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak 

ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia 

mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap 

sesuatu. (Kemenag, 2019) 

 

Berdasarkan tafsir Kemenag (2019) dalam ayat ini ditegaskan lagi tentang 

kemahakuasaan Allah, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melenyapkan 

suatu kemudaratan yang ditimpakan Allah kepada seseorang kecuali Allah sendiri, 

seperti sakit, kemiskinan, duka cita, kehinaan dan lain sebagainya yang 

mengakibatkan penderitaan pada manusia baik lahir maupun batin. Bukanlah 

berhala-berhala, dukun-dukun atau pelindung lainnya selain Allah yang acap kali 

dipandang oleh orang musyrik, dapat menghilangkan kemudaratan tersebut. 
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Demikian pula halnya tak ada seorang pun yang dapat mencegah suatu kebaikan 

yang dianugerahkan Allah kepada seseorang seperti kekayaan, kesehatan, 

kemuliaan, kekuatan dan lain sebagainya yang menimbulkan kebahagiaan baik 

lahir maupun batin. Allah Mahakuasa memelihara segala kebaikan agar seseorang 

tetap sebagaimana yang Dia kehendaki. 

Kesehatan adalah suatu investasi dalam meningkatkan dan juga 

memperbaiki produktivitas serta kualitas sumber daya manusia sekaligus untuk 

menjadikan taraf kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Hidup dalam 

kemiskinan akan mengakibatkan masyarakat hidup dilingkungan yang buruk serta 

tidak memiliki pengetahun yang cukup akan kesehatan, sehingga hal tersebut akan 

menyebabkan masyarakat miskin rentan terkena penyakit (Suryawati, 2005). 

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang 

diperkirakan dapat ditempuh seseorang. Angka Harapan Hidup merupakan 

indikator penting yang mencerminkan taraf kesehatan masyarakat disuatu wilayah 

sebagai dampak dari pelaksanaan hasil pembangunan khususnya bidang kesehatan 

Laksono, 2013 (dalam Hepi & Zakiah, 2018).  

B. Hubungan Antar Variabel  

1. Hubungan Pendidikan Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) 

Menurut Todaro & Smith (2011) pendidikan merupakan tujuan 

pembangunan yang mendasar yang mana pendidikan memainkan peran kunci 

dalam membentuk kemampuan sebuah Negara dalam menyerap teknologi modern 

dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta 
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pembangunan yang berkelanjutan Variabel RLS terhadap TPAK memiliki 

pengaruh yang signifikan. Pendidikan mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan 

kerja melalui dua jalur yaitu: 1. Proporsi penduduk yang sedang bersekolah 

umumnya lebih besar dari pada kelompok umur muda atau kelompok usia 

sekolah. 2.  Semakin tinggi pendidikan seseorang, nilai waktunya menjadi tambah 

mahal. Orang yang menganggap waktunya mahal mereka cenderung untuk 

menggantikan waktu senggangnya untuk bekerja (Simanjuntak, 2001). 

Menurut Hasil penelitian Ningrum (2021) mengindikasikan bahwa 

produktivitas tidak sepenuhnya didorong oleh pendidikan yang tinggi, namun 

lebih pada kemampuan. Produktivitas tenaga kerja merupakan suatu ukuran 

sampai sejauh mana manusia atau angkatan kerja dipergunakan dengan baik 

dalam suatu proses produksi untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Oleh 

karena itu dibutuhkan tenaga kerja yang professional/kompetitif supaya 

perusahaan dapat melakukan aktivitasnya secara maksimal, meskipun semua 

peralatan modern yang diperlukan telah tersedia. Tenaga kerja yang 

professional/kompetitif, bukan hanya yang berpendidikan tinggi, namun lebih 

pada keahlian dan pengalaman dalam pekerjaannya. 

Lain halnya dengan Nahar et al (2015) yang dalam penelitiannya 

berpendapat bahwa di era globalisasi sekarang ini kaum wanita memiliki 

kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki dalam menentukan keputusan 

mereka untuk bekerja. Dengan pendidikan kaum wanita yang tinggi menjadikan 

peluang mereka di pasar kerja menjadi setara dengan kaum laki-laki, pendidikan 

merupakan suatu faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Hal ini 
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sejalan dengan teori yang ada oleh Simanjuntak (2001) yang dalam bukunya 

berpendapat bahwa Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin 

baik pula tingkat produktivitas seseorang tersebut. Seseorang yang memiliki 

pendidikan formal maupun informal yang tinggi akan memiliki pengetahuan atau 

wawasan yang luas. Berdasarkan pernyataan diatas 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. 

2. Hubungan Upah Minimum Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK)                                                                                                                                              

Upah dalam teori ekonomi, yaitu pembayaran yang diperoleh berbagai 

bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh para pengusaha kepada tenaga 

kerja (Sukirno, 2005). Teori upah efisiensi dalam Mankiw (2009) menyatakan 

bahwa upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Upah pada 

dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang. Sebab itu, upah harus 

cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. 

Sedangkan menurut Ikhwan & Siradjuddin (2016) dalam penelitiannya 

menjelaskan 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 dan lebih memilih untuk tidak bekerja atau lebih memilih 
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masuk ke golongan bukan angkatan kerja. Hal ini di dukung oleh  Ardella dkk 

(2019) yang dalam penelitiannya mengemukakan bahwa upah yang layak akan 

menaikkan daya beli pekerja, sebab upah dapat menaikkan pendapatan pekerja 

yang pada akhirnya akan menaikkan permintaan efektif terhadap pekerja. Usaha 

untuk meningkatkan pendapatan melalui peningkatan upah telah dilakukan 

pemerintah dengan menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan oleh 

pengusaha kepada pekerjanya. 

Hasil tersebut sesuai dengan teori yang digunakan dimana 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 dan lebih memilih 

untuk tidak bekerja atau lebih memilih masuk ke golongan bukan angkatan kerja  

(Simajuntak, 2001).  

3. Hubungan Tingkat Kesehatan Terhadap Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) 

Hepi & Zakiah (2018) dalam penelitiannya mengemukakan  bahwa  dari  

sudut  pandang ekonomi,  pentingnya  faktor  kesehatan  bagi  manusia  akan  

sangat  terkait  sekali  dengan kualitas  sumber  daya  manusia  (quality of human 

resources). Kesehatan merupakan syarat untuk meningkatkan produktivitas 

seseorang. Seseorang yang kondisi kesehatannya buruk, tidak akan melakukan 
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pekerjaan dengan efektif. Jika seseorang tidak efektif dalam bekerja, maka 

produktifitasnya rendah. 

Sedangkan menurut  Muda (2019) menjelaskan dalam penelitiannya 

bahwa bahwa dengan meningkatnya angka harapan hidup perempuan maka akan 

meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan. Selain itu dapat 

dijelaskan bahwa semakin tinggi angka kesehatan perempuan pada suatu wilayah 

atau negara maka akan meningkatkan vitalitas, produktivitas, efisiensi dan 

meningkatkan inisiatif dan aktifitas sosial tenaga kerja perempuan. Peningkatan 

kesehatan perempuan dapat memperkuat posisi mereka dalam pembangunan. 

Perempuan sehat lebih mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakan dan 

ekonomi. Hal ini didukung oleh Ginting (2020) yang menjelaskan bahwa angka 

harapan hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi kesehatan penduduk 

suatu wilayah secara garis besar. Semakin tingginya angka harapan hidup di suatu 

wilayah menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk 

peningkatan akses, kualitas pelayanan kesehatan yang mengurangi taraf 

kemiskinan karena meningkatnya peluang angkatan kerja di suatu wilayah. 

4. Hubungan Pendidikan Terhadap Kemiskinan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Islami & Anis (2019) 

dinyatakan bahwa pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. 

Menurunnya kemiskinan tidak sepenuhnya didorong oleh pendidikan yang tinggi, 

banyak yang mempunyai pendidikan yang tinggi akan tetapi terhalang oleh 

gengsi. Bisa dilihat pada zaman sekarang banyak dari mereka yang memiliki 

pendidikan yang tinggi dengan dalih pendidikan yang tinggi itu mereka merasa 
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tidak pantas ketika harus mengambil pekerjaan yang menurut sebagian orang 

tidak pantas dilakukan oleh orang yang memiliki pendidikan yang tinggi yang 

menyebabkan mereka lebih memilih menjadi pengangguran dan pada akhirnya 

akan meningkatkan kemiskinan. 

 Sedangkan menurut Siregar & Wahyuniarti (2008) didalam penelitiannya 

menemukan bahwa pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah  

memiliki pengaruh besar dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk 

miskin. Ini mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia (human capital) 

melalui pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah 

penduduk miskin. Hal ini diperkuat oleh Jundi (2014) menurut penelitian yang 

dilakukannya tingginya pendidikan yang dimiliki akan meningkatkan kemampuan 

dan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dan pekerjaan yang lebih baik 

sehingga akan terhindar dari kemiskinan. Semakin tinggi pendidikan yang 

dimiliki oleh seorang individu, maka keahlian serta pemahaman akan meningkat 

juga sehingga menyebabkan peningkatan produktivitas individu tersebut.  

Sejalan dengan teori lingkaran setan kemiskinan yang mengatakan bahwa 

rendahnya kualitas sumber daya manusia karena rendahnya pendidikan. Adanya 

keterbelakangan pendidikan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal 

akan menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas akan 

mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan 

berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi akan 

berakibat pada keterbelakangan. Pendapatan rendah yang diterima pekerja 
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membuat para pekerja tidak bisa mencukupi kebutuhannya, hal ini yang 

menyebabkan mereka mengalami keterbelakangan ekonomi. 

5. Hubungan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan  

Menurut Islami & Anis (2019) dalam penelitian ini ditemukan bahwa 

peningkatan pada upah minimum provinsi tidak selalu diiringi oleh penurunan 

angka kemiskinan. Hal ini mungkin disebabkan oleh fenomena yang 

memperlihatkan bahwa peningkatan pada upah minimum cenderung diikuti oleh 

terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PHK pada gilirannya akan 

menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Hal ini tentunya akan 

meningkatkan angka kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian Sutikno dkk 

(2019) juga menemukan bahwa upah minimum provinsi memiliki hubungan yang 

positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Menurut peneliti, kenaikan pada upah 

tidak selalu diikuti oleh penurunan pada tingkat kemiskinan. 

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2016) 

yang menyatakan variabel tingkat upah (upah minimum) berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi upah minimum akan 

memicu penurunan tingkat kemiskinan Kesejahteraan pekerja disebabkan oleh 

adanya peningkatan pendapatan pekerja sehingga tingkat kesejahteraan pekerja 

tersebut meningkat. Kesejahteraan yang meningkat menyebabkan produktivitas 

kerja meningkat sehingga keuntungan perusahaan mengalami peningkatan. 

Kenaikan UMP tersebut akan menguntungkan pihak pekerja dan pengusaha 

karena adanya produktivitas kerja yang meningkat dan pada akhirnya dapat 

menurunkan tingkat kemiskinan. Sejalan dengan teori lingkaran setan kemiskinan, 
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hal ini dapat disimpulkan karena adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya 

modal, dan keterbelakangan sumber daya manusia menyebabkan rendahnya 

produktivitas yang juga berdampak pada rendahnya pendapatan atau upah yang 

diterima pekerja. Jika upah terus mengalami penurunan maka akan 

mengakibatkan kemiskinan karena modal untuk mencukupi kebutuhan hidup tidak 

maksimal. 

6. Hubungan Tingkat Kesehatan Terhadap Kemiskinan 

Menurut Pribakti (2018) dalam penelitiannya kesehatan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kemiskinan. Penyebab tidak signifikannya kesehatan terhadap 

kemiskinan ialah, angka harapan hidup tidak menjamin seseorang dapat bekerja 

dengan baik dan menghasilkan pendapatan yang tinggi. Kesehatan seseorang tidak 

hanya diukur melalui angka harapan hidup. Saat seseorang yang termasuk dalam 

usia bekerja, namun memiliki penyakit sehingga tidak bisa bekerja akan menjadi 

faktor sulitnya mendapatkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Sehingga angka harapan hidup tidak bisa menjamin menurunnya angka 

kemiskinan. 

Lain halnya dengan Arsyad (2016) menjelaskan intervensi untuk 

memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan 

penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang menjadi dasar 

kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas 

golongan miskin, kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, 

mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi. Oleh karena itu, 

kesehatan yang baik akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. 
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Selain itu faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan menjadi pilar utama dalam 

memperkuat modal manusia selain pendidikan adalah kesehatan. Kesehatan 

adalah salah satu pengaruh terbesar dari sebuah kemiskinan. Hal ini didukung 

oleh Aditya dkk (2022) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kesehatan 

adalah suatu investasi dalam meningkatkan dan juga memperbaiki produktivitas 

serta kualitas sumber daya manusia sekaligus untuk menjadikan taraf kehidupan 

masyarakat menjadi lebih baik. Hidup dalam kemiskinan akan mengakibatkan 

masyarakat hidup dilingkungan yang buruk serta tidak memiliki pengetahuan 

yang cukup akan kesehatan, sehingga hal tersebut akan menyebabkan masyarakat 

miskin rentan terkena penyakit mengingat pada teorinya kesehatan merupakan 

syarat untuk meningkatkan produktivitas seseorang. Seseorang yang kondisi 

kesehatannya buruk, tidak akan melakukan pekerjaan dengan efektif. Jika 

seseorang tidak efektif dalam bekerja, maka produktifitasnya rendah. Jika 

produktivitas rendah, berarti penghasilannya juga rendah. Penghasilan seseorang 

yang rendah akan membuat orang tersebut kesulitan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya sehingga orang tersebut bisa terjebak dalam kemiskinan. 

7. Hubungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan 

Terhadap Kemiskinan   

Konstruksi sosial budaya memposisikan perempuan untuk mengerjakan 

pekerjaan domestik dan pekerjaan kurang produktif secara ekonomi. Rendahnya 

kapasitas sumberdaya perempuan menyebabkan perempuan dianggap paling 

cocok untuk jenis pekerjaan tersebut. Sementara itu, perempuan miskin tidak 

memiliki prioritas untuk pengembangan sumber daya karena keterbatasan modal, 
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pendidikan, dan keterampilan sehingga berpeluang untuk semakin termarjinalkan 

ke sektor yang kurang produktif dan berpendapatan rendah. Pada situasi dimana 

tingkat partisipasi perempuan rendah dalam angkatan kerja, intervensi sebaiknya 

diarahkan untuk memungkinkan para perempuan dalam rumah tangga miskin 

memperoleh pekerjaan produktif. Upaya tersebut merupakan cara efektif dalam 

menurunkan kemiskinan. Langkah-langkah tersebut harus diarahkan untuk 

memudahkan masuknya perempuan ke dalam angkatan kerja dan mendapatkan 

akses ke sektor ekonomi yang produktif dilengkapi dengan sistem perlindungan 

sosial (Diatmika, 2017). Indah (2019) berpendapat dalam penelitiannya bahwa 

tidak adanya pengaruh TPAK Perempuan terhadap kemiskinan di sebabkan 

karena banyak lapangan pekerjaan wanita yang membutuhkan keahlian tinggi 

yang tidak dimiliki oleh penduduk kebanyakan memiliki pendidikan yang rendah, 

dimana pendidikan yang rendah tidak mampu merubah pola pikir untuk 

berorientasi ke depan.  

Lain halnya dengan Rahmani (2021) dalam penelitiannya memaparkan 

bahwa TPAK perempuan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

persentase kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa jika TPAK perempuan 

meningkat, maka persentase kemiskinan akan menurun, begitu pula sebaliknya. 

Perempuan selain sebagai ibu rumah tangga, adapula yang merangkap sebagai 

perkerja yang aktif berkontribusi pada peningkatan pendapatan keluarga. Sama 

halnya dengan pengaruh masalah gender, maka TPAK perempuan juga 

berpengaruh negatif terhadap persentase kemiskinan. Hal ini dapat terjadi karena 

pertambahan jumlah perempuan yang bekerja akan memberikan kontribusi pada 
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peningkatan pendapatan rumah tangga yang akan menurunkan persentase tingkat 

kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Yulianti & Ratnasari (2013) 

yang menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia ketenaga-kerjaan 

bertujuan untuk membantu memenuhi perekonomian rumah tangga, 

mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya. 

C. Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

1 Adiansyah 

(2021) 

Pengaruh PDB, 

Angka Harapan 

Hidup 

Perempuan, Dan 

Tingkat 

Fertilitas 

Terhadap 

Tingkat 

Partisipasi 

Angkatan Kerja 

Perempuan Di 

Indonesia, 

Malaysia, 

Singapura, Dan 

Brunei 

Darussalam 

Tahun 1990 – 

2018 

Dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

analisis regresi 

data panel 

dengan bantuan 

software 

eviews. 

Hasil penelitian 

menyebutkan bahwa PDB 

secara parsial tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja 

Perempuan, Angka harapan 

hidup perempuan secara 

parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja 

Perempuan, Tingkat 

Fertilitas secara parsial 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja 

Perempuan. Secara 

simultan seluruh variabel 

dalam penelitian ini yaitu 
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PDB, Angka Harapan 

Hidup Perempuan dan 

Tingkat Fertilitas 

berpengaruh signifikan 

terhadap Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja 

Perempuan di Indonesia, 

Malaysia, Singapura dan 

Brunei Darussalam pada 

tahun 1990- 2018. 

2 Fitriah 

(2020) 

Determinan 

Tingkat 

Partisipasi 

Aangkatan 

Kerja Wanita Di 

Indonesia 

Dalam 

penelitian ini 

memggunakan 

analisis random 

effect model 

(REM) 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa angka 

melek huruf, kesempatan 

kerja dan tingkat 

pendidikan berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat 

partsisipasi angkatan kerja 

wanita di indoensia. 

Sedangkan upah minimum 

provinsi dan tingkat 

kesehatan berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja 

perempua di indonesia. 

3 Astina 

(2021) 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Tingkat 

Partisipasi 

Angkatan Kerja 

DI Kabupaten 

Bone 

Dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

analisis regresi 

linear berganda 

dengan bantuan 

aplikasi IBM 

SPSS Ver. 23 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja 

di Kabupaten Bone, upah 

minimum Provinsi tidak 

berpengaruh terhadap 
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tingkat partisipasi angkatan 

kerja di Kabupaten Bone 

dan rata-rata lama sekolah 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja 

di Kabupaten Bone. 

4 Sandjaya 

(2018) 

Determinan 

Partisipasi 

Angkatan Kerja 

Wanita Di 

Provinsi Jawa 

Timur 

 

 

 

Dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

metode analisis 

fixed effect 

model (FEM) 

dengan bantuan 

software eviews 

7 

Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel kesempatan kerja 

dan tingkat pendidikan 

berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat partisipasi 

angkan kerja (tpak) wanita 

di provinsi jawa timur. 

Sedangkan variabel produk 

domestik bruto (PDRB) 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja 

(TPAK) Wanita di ptovinsi 

Jawa Timur. 

5 Melly 

(2017) 

Determinan 

Tingkat 

Partisipasi 

Angkatan Kerja 

(TPAK) Wanita 

Di Provinsi 

Jawa Timur 

Tahun 2011-

2014 

Dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

analisis regresi 

data panel 

Berdasarkan hasil 

penelitian, investasi dan 

PDRB berpengaruh positif 

terhadap TPAK wanita. 

Sementara itu untuk Upah 

Minimum provinsi 

Berpengaruh negatif 

terhadap TPAK  wanita di 

Jawa Timur. 
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D. Kerangka Pikir  

Berdasarkan uraian di atas Tingkat partisipasi angkatan kerja Perempuan 

dan kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang kemudian penulis 

menganalisis beberapa diantara faktor tersebut yaitu Pendidikan (X1), Upah 

Minimum (X2)  dan Tingkat Kesehatan (X3) yang berpengaruh terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja Perempuan (Y1) dengan kemiskinan (Y2). Kerangka 

fikir penelitian pengaruh pendidikan, upah minimum, dan tingkat kesehatan 

terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan kemiskinan di Kota 

Makassar dapat dijelaskan dalam gambar 2.1.  

Pada gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa pendidikan, upah minimum, dan 

tingkat kesehatan mempengaruhi secara langsung tingkat partisipasi angkatan 

kerja perempuan. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja pula secara 

langsung dapat mempengaruhi kemiskinan. Sehingga pendidikan, upah minimum, 

dan tingkat kesehatan secara tidak langsung dapat mempengaruhi kemiskinan 

melalui tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebagai variabel intervening. 

Perubahan yang terjadi pada pendidikan, upah minimum dan tingkat kesehatan 

dapat mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan 

kemiskinan serta perubahan pada tpak perempuan dapat mempengaruhi 

kemiskinan di Kota Makassar. 
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Model Analisis Jalur 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

E. Hipotesis 

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, serta 

landasan-landasan teori yang ada maka hipotesis sementara yang dapat diambil 

anatara lain: 

1. Diduga bahwa variabel Pendidikan, upah minimum dan tingkat kesehatan 

berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja perempuan di kota Makassar. 

2. Diduga bahwa variabel Pendidikan, upah minimum, dan tingkat 

kesehatan  berpengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di kota Makassar. 

Pendidikan (𝑋1) 

Tingkat Kesehatan 

(𝑋3) 

Upah Minimum(𝑋2) 
TPAK 

Perempuan (𝑌1) 
Kemiskinan (𝑌2) 
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3. Diduga bahwa variabel Tingkat Partisipsi Angkatan Kerja perempuan 

berpengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kota 

Makassar. 

4. Diduga bahwa variabel Pendidikan, upah minimum dan tingkat kesehatan 

berpengaruh tidak langsung negatif dan signifikan terhadap kemiskinan 

melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan di kota Makassar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sumber Data  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif merupakan proses memperoleh pengetahuan melalui data berupa angka 

yang digunakan sebagai alat dalam menganalisis sesuatu yang ingin diketahui 

(Kasiran, 2010). Metode ini juga menggunakan alat bantu kuantitatif berupa 

software computer dalam mengelola data tersebut. Agar penelitian ini lebih 

spesifik dalam cakupannya, maka penelitian ini menggunakan system rentang 

waktu (time series), dimana data yang dikumpulkan dihitung berdasarkan data 15 

tahun terakhir.  

Dalam penelitian ini lokasi yang diambil adalah kota Makassar secara 

keseluruhan. Data yang dibutuhkan yaitu data tingkat pasrtisipasi agkatan kerja 

perempuan, upah minimum, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan 

angka kemiskinan dapat di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota 

Makassar atau sumber-sumber terkait daalam kurun waktu 2006-2020. Jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana data sekunder 

merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 

media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan dan laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. 
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B. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data penelitian oleh penulis dilakukan dengan 

menggunakan metode studi pustaka. Metode studi pustaka merupakan metode 

yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang bersumber dari 

dokumen-dekumen dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Melalui metode ini, penulis mengumpulkan dan menganalisis data-data sekunder 

yang berhubungan dengan variabel penelitian. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan data yang dikumpulkan dari badn pusat statistik Kota 

Makassar. 

C. Metode Analisis Data  

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan teknik analisis 

jalur (path analysis). Teknik analisis jalur adalah teknik yang digunakan untuk 

menyelidiki hubungan kausalitas pada regresi berganda apabila variabel bebas 

mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung variabel terikat. Analisis jalur 

adalah bentuk pengembangan dari analisis regresi berganda yang dilakukan untuk 

menganalisis hubungan antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya 

berdasarkan pada teori (Ghozali, 2013). 

Model Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan 

                ………………………………....(1) 

Model Kemiskinan 

                     …………………………….(2) 

 Fungsi  persamaan (1) dan (2) kemudian ditulis kembali menjadi 

persamaan sebagai berikut: 
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Bentuk Persamaan Jalur  

                            ………...…...(3) 

Hubungan fungsional pada persamaan di atas dapat dirumuskan dalam suatu 

fungsi linear sebagai berikut: 

                              

                             ………(4) 

Hubungan fungsional pada persamaan di atas dapat dirumuskan dalam suatu 

fungsi linear sebagai berikut: 

                                 

Keterangan:   

 1 = Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan 

 2  = Kemiskinan  

 1 = Pendidikan 

 2    = Upah minimum 

 3    = Tingkat Kesehatan 

   = Konstanta untuk tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan 

        = Konstanta untuk kemiskinan 

 1  = Koefisien pengaruh pendidikan terhadap tingkat partisipasi  

    angkatan kerja perempuan 

 2  = Koefisien pengaruh upah terhadap tingkat partisipasi angkatan  

    kerja perempuan 

 3  = Koefisien pengaruh tingkat kesehatan terhadap tingkat partisipasi  

    angkatan kerja perempuan 

 1  = Koefisien pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan 

 2  = Koefisien pengaruh upah terhadap kemiskinan 

 3  = Koefisien pengaruh tingkat kesehatan terhadap kemiskinan 
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 4  = Koefisien pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap  

    kemiskinan  

 1  = Error term tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan 

 2  = Error term kemiskinan  

Untuk melihat model analisis jalur antara variabel-variabel penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 

Gambar 3.1. 

Model Analisis Jalur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koefisien jalur digunakan untuk menunjukkan kuatnya pengaruh variabel 

variabel independen   1  2  3  terhadap variabel dependen   2  melalui variabel 

intervening ( 1).  

a. Pengaruh Langsung (Direct Effect)  

Untuk mengetahui pengaruh variabel  1  2, dan  3 terhadap variabel  1, 

variabel  1  3, dan  3 terhadap variabel  2 dan variabel  1 terhadap 

variabel  2, digambarkan melalui persamaan berikut:  

1) Pengaruh variabel pendidikan terhadap TPAK perempuan 

  1   1 =  1 1  

2) Pengaruh variabel upah terhadap TPAK perempuan 

𝑋1 

𝑋2 

𝑋3 

𝑌1 𝑌2 

−𝛽1 

 𝛼1 

−𝛽4  𝛼2 

 𝛼3 
−𝛽3 

−𝛽2 
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 2   1 =  2 2  

3) Pengaruh variabel tingkat kesehatan terhadap TPAK perempuan 

 3   1 =  3 3 

4) Pengaruh variabel pendidikan terhadap kemiskinan  

 1   2 =  1 1  

5) Pengaruh variabel upah terhadap kemiskinan  

 2   2 =  2 2  

6) Pengaruh variabel tingkat kesehatan terhadap kemiskinan  

 3   2 =  3 3  

7) Pengaruh variabel TPAK perempuan terhadap kemiskinan  

 1   2 =  4 1 

b. Pengaruh Tidak Langsung (Inderect Effect) 

 Pengaruh variabel  1  2, dan  3 terhadap variabel  2, melalui variabel 

intervening  1 dapat dilihat melalui persamaan berikut: 

1) Pengaruh pendidikan ( 1) terhadap kemiskinan ( 2) melalui TPAK 

perempuan ( 1)  

Pengaruh tidak langsung  1   1   2 =  1 1   4 1 

 Total pengaruh tidak langsung  2 =  1 1 + ( 1 1   4 1)  

2) Pengaruh upah   2  terhadap kemiskinan ( 2) melalui TPAK 

perempuan ( 1)   

Pengaruh tidak langsung  2   1   2=  2 2   4 1 

Total pengaruh tidak langsung  2=  2 1 + ( 2 2   4 1)  

3) Pengaruh tingkat kesehatan ( 3) terhadap kemiskinan ( 2) melalui 

TPAK perempuan ( 1)  

Pengaruh tidak langsung  3   1   2=  3 3   4 1 

 Total pengaruh tidak langsung  2=  3 1 + ( 3 3   4 1) 
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1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada 

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

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai ditribusi normal 

atau tidak. Seperti diketahui uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengukuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi 

apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis 

grafik atau uji statistik. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah 

variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi 

memiliki distribusi normal atau tidak dan dikatakan normal apabila nilai 

signifikansi > 0,05.   

b. Uji multikolinearitas  

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang kuat yang 

dimiliki oleh variabel bebas dalam regresi linear berganda. Apabila 

terdapat korelasi yang kuat maka hubugan variabel terhadap variabel 

terikat menjadi terganggu. Multikolineritas dapat dilohat dari nilai 

tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF), apabila hasil 

pengujian menunjukkan nilai tolerance lebih besar dari 0,01 dan nilai 

Variance Infation Factor (VIF) lebih kecil dari 10 maka datta yang diuji 

terbebas dari masalah multikolineritas. 
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c. Uji Heterokedasitas  

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi 

ketidaksamaan varience dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah homoksedastisitas 

atau tidak terjadi heteroksedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan metode scatterplot dengan memplotkan nilai ZPRED 

(nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik 

didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti 

mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya 

melebar kemudian menyempit. 

d. Uji autokolerasi 

Uji autokolerasi bertujuan menguji apakah adanya korelasi pada 

serangkaian data observasi yang telah dikumpulkan dalam bentuk runtut 

waktu atau ruang. 

2. Uji Hipotesis 

 Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif yaitu menguji 

hubungan atau pengaruh yang dimiliki antar variabel dalam penelitian ini yaitu 

pengaruh dari variabel rata-rata lama sekolah, upah minimum, dan tingkat 

kesehatan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan angka 

kemiskinan di Kota Makassar. Uji Hpotesis terbagi menjadi tiga yaitu: 

a. Koefisien Determinasi (R2)  

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yaitu rata-rata 

lama sekolah ( 1), upah minimum ( 2), tingkat kesehatan ( 3) terhadap 
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variabel dependen yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) 

perempuan ( 1) dan kemiskinan ( 2) maka digunakan analisis koefisien 

determinsi (R2).  

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen, nilai 

R2 adalah nol sampai dengan satu. Apabila nilai R2 semakin mendekati 

satu, maka variabel-variabel independen yang digunakan memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-

variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai Koefisien determinasi 

(R2) mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel independen semakin terbatas. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji statistik F atau uji Anova, merupakan pengujian untuk mencari 

bagaimana besarnya pengaruh semua variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel independen atau untuk menguji model 

regresi yang dibuat apakah signifikan atau tidak. Model regresi penelitian 

dapat digunakan untuk memprediksi apabila hasil yang diperoleh tidak 

signifikan. 

Secara umum, uji signfikansi dilakukan untuk membuktikan secara 

statistik bahwa semua variabel-variabel independen yaitu pendidikan 

( 1), upah minimum ( 2), tingkat kesehatan ( 3) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu TPAK ( 1) dan  

kemisknan ( 2). Sehingga, pengujian hipotesis yang digunakan adalah: 
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   :  1,  2 = 0 semua variabel independen secara bersama-sama tidak 

memengaruhi variabel dependen.  

   :  1,  2 ≠ 0 secara bersama-sama semua variabel independen 

memengaruhi variabel dependen. Kriteria pengujian yang digunakan 

dengan taraf signifikansi sebesar 5 persen ialah :  

a)    diterima dan  1 ditolak apabila hasil pengujian F-hitung < F-

tabel, atau nilai probabilitas dari F hitung > tingkat signifikansi 

0,05. Hal ini memiliki arti bahwa variabel bebas secara serentak 

tidak memengaruhi secara signifikan variabel yang dijelaskan.  

b)    ditolak dan  1 diterima apabila hasil pengujian F-hitung > F-

tabel, atau nilai probabilitas dari F hitung < tingkat signifikansi 

0,05. Hal ini memiliki arti bahwa variabel bebas secara serentak 

memengaruhi secara signifikan variabel yang dijelaskan.  

c. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial atau uji statistic t merupakan bentuk pengujian untuk mlihat 

pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. Uji statistik t dilakukan dengan cara membandingkan nilai t 

hitung dengan nilai t tabel atau dengan cara melihat kolom signifikansi 

pada masing-masing t hitung. Pengujian dilakukan dengan melihat derajat 

signifikansi dari masing-masing variabel bebas dalam penelitian. 

   = apabila variabel independen tidak memengaruhi variabel dependen.  

 1 = apabila variabel independen memengaruhi variabel dependen. 
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Secara umum, Uji statistik t digunakan apabila ingin menguji apakah 

hipotesis yang telah dibuat dalam penelitian terbukti atau sebaliknya tidak 

terbukti. Melalui tingkat signifikansi sebesar 5 persen atau 0,05 menurut 

Santoso (2005) pengambilan kesimpulan dapat dilakukan dengan dasar 

sebagai berikut. 

a) Apabila nilai signifikasi (probabilitas) > 0,05 (α) maka    

diterima dan  1 ditolak. hal ini dapat berarti bahwa dari semua 

variabel independen terdapat salah satu yang secara signifikan 

tidak memengaruhi variabel dependen.  

b) Apabila nilai signifikasi (probabilitas) < 0,05 (α) maka    ditolak 

dan  1 diterima. hal ini dapat berarti bahwa terdapat salah satu 

variabel independen yang secara signifikan memengaruhi variabel 

dependen. 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

 Variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 

tiga, yaitu variabel independen (X), variabel dependen ( 2) dan variabel 

intervening ( 1). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pendidikan yang 

disimbolkan dengan ( 1), upah yang disimbolkan dengan ( 2), dan tingkat 

kesehatan disimbolkan dengan ( 3). Selanjutnya untuk variabel intervening yaitu 

TPAK perempuan yang disimbolkan dengan ( 1). Sedangkan untuk variabel 

dependen yaitu kemiskinan disimbolkan dengan ( 2). Adapun batasan masing-

masing variabel dalam penelitian ini, yaitu:  
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1.  Pendidikan ( 1) adalah rata-rata lama sekolah atau waktu dalam 

menempuh pendidikan penduduk Kota Makassar yang diukur dalam 

satuan persen (%) selama periode tahun 2006-2020.  

2. Upah ( 2) adalah imbalan yang diberikan kepada pekerja berupa uang 

sesuai standar upah minimum Kabupaten yang ditetapkan oleh pemerintah 

kabupaten/kota masing-masing dengan memperhatikan ketetapan Dewan 

Pengupahan Provinsi yang diukur dalam satuan juta (rupiah) selama 

periode tahun 2006- 2020. 

3. Tingkat kesehatan ( 3) adalah Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota 

Makassar yang diukur dalam  satuan persen (%) selama periode tahun 

2006-2020. 

4. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan ( 1) adalah 

perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan dengan jumlah 

penduduk yang masuk usia kerja (15-64 tahun) yang ada di kota makassar 

diukur dalam  satuan persen (%) selama periode tahun 2006-2020. 

5. Kemiskinan ( 2) adalah penduduk yang tidak mampu memenuhi standar 

kebutuhan dasar baik makanan maupun bukan makanan yang diukur 

dalam juta Jiwa selama periode tahun 2006-2020. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kota Makassar  

1. Kondisi Geografis 

Kota Makassar terletak antara 119° 24’17’38” bujur Timur dan 5°8’6’19” 

Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Maros, sebelah 

timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah barat 

adalah selat Makassar. Luas wilayah kota makassar tercatat 175,77 km persegi 

yang meliputi 15  kecamatan dan memiliki batas-batas wilayah administratif dari 

letak Kota Makassar, antara lain:   

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep  

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros  

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa  

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar  

Secara geografis, letak Kota Makassar berada di tengah diantara pulau-

pulau besar lain dari wilayah kepulauan nusantara sehingga menjadikan Kota 

Makassar dengan sebutan “angin mammiri” ini menjadi pusat pergerakan spasial 

dari wilayah Barat ke bagian Timur maupun Utara ke Selatan Indonesia. Dengan 

posisi ini menyebabkan Kota Makassar memiliki daya tarik kuat bagi para imigran 

dari daerah Sulawesi Selatan itu sendiri maupun daerah lain provinsi yang ada di 

kawasan Timur Indonesia untuk datang mencari tempat tinggal dan lapangan 

pekerjaan.  
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Kota Makassar cukup unik dengan bentuk menyudut di bagian Utara, 

sehingga mencapai dua sisi pantai yang saling tegak lurus di bagian Utara dan 

Barat. Di sebelah Utara kawasan pelabuhan hingga Tallo telah berkembang 

kawasan campuran termasuk di dalamnya armada angkutan laut, perdagangan, 

pelabuhan rakyat dan samudera, Sebagai rawa-rawa, tambak, dan empang dengan 

perumahan kumuh hingga sedang. Kawasan pesisir dari arah Tengah ke bagian 

Selatan berkembang menjadi pusat kota (Centre Busines District – CBD) dengan 

fasilitas perdagangan, pendidikan, pemukiman, fasilitas rekreasi dan resort yang 

menempati pesisir pantai membelakangi laut yang menggunakan lahan hasil 

reklamasi pantai.  

Tabel 4.1  

Luas Kota Makassar di Rinci menurut Kecamatan 

No Kecamatan Luas (Km²) Persentase (%) 

1 Mariso  1,82 1,04 

2 Mamajang 2,25 1,28 

3 Tamalate 20,21 11,50 

4 Rappocini 9,23 5,25 

5 Makassar 2,52 1,43 

6 Ujung Pandang 2,63 1,50 

7 Wajo 1,99 1,13 

8 Bontoala 2,1 1,19 

9 Ujung Tanah 4,4 2,50 

10 Kep. Sangkarrang 1,54 0,88 

11 Tallo 5,83 3,32 

12 Panakukkang 17,05 9,70 

13 Manggala 24,14 13,73 

14 Biringkanaya 48,22 27,43 

15 Tamalanrea 31,84 18,11 

           Sumber: Badan Pusat Statistik 2021 

Secara administrasi kota ini terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan. 

Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut dari  15  

kecamatan  tersebut  adalah  Kecamatan Biringkanaya  yaitu 48,22  km² atau sama 
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dengan 27,43% luas Kota Makassar dan  tersempit  adalah  Kep. Sangkarrang 

dengan  luas daerahnya mencapai 1,54 Km² atau sama dengan 0,88% Kota 

Makassar.  

2. Kondisi Demografis 

Pembangunan ekonomi tidak akan berlangsung secara berkesinambungan 

apabila tidak didukung oleh penduduk yang memiliki kemampuan dan semangat 

kerja yang tinggi, sehingga mampu menggerakkan aktivitas dalam pemanfaatan 

berbagai sumberdaya yang tersedia. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi 

asset bagi suatu ilayah dalam memacu pembangunan dibidang ekonomi secara 

lebih cepat, tetapi  bisa juga mendatangkan masalah yang serius apabila tidak 

disertai dengan peningkatan kualitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan 

pasar kerja. 

Penyebaran penduduk Kota Makassar ditinjau dari kepadatan penduduk 

Kecamatan Makassar adalah terpadat yaitu 33.935 jiwa per km persegi, disusul 

Kecamatan Mariso 33.241 jiwa per km persegi, Kecamatan Bontoala 27.237 jiwa 

per km persegi. Sedang Kecamatan Tamalanrea merupakan kecamatan dengan 

kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 3.638  jiwa per km persegi, kemudian 

kecamatan Biringkanaya 4.572 jiwa per km persegi, lalu Manggala 6.193 jiwa per 

km persegi, kecamatan Ujung Tanah 8.076 jiwa per km persegi, Kecamatan 

Panakkukang 8.778 jiwa per km persegi. Wilayah-wilayah yang kepadatan 

penduduknya masih rendah tersebut masih memungkinkan untuk pengembangan 

daerah pemukiman terutama di tiga Kecamatan yaitu Biringkanaya, Tamalanrea 

dan Manggala. 
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3. Keadaan Penduduk 

Pembangunan ekonomi tidak akan berlangsung secara ber kesinambungan 

apabila tidak didukung oleh penduduk yang memiliki kemampuan dan semangat 

kerja yang tinggi, sehingga mampu menggerakkan aktivitas dalam pemanfaantan 

berbagai sumberdaya yang tersedia. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi 

asset bagi suatu Wilayah dalam memacu pembangunan dibidang ekonomi secara 

lebih cepat, tetapi bisa juga mendatangkan masalah yang serius apabila tidak 

disertai dengan peningkatan kualitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan 

pasar. Komposisi penduduk Kota Makassar tahun 2006 sampai 2020 berdasarkan 

jenis kelamin dapat dilihat pada tabel  berikut. 

Tabel 4.2 

Penduduk Kota Makassar berdasarkan jenis kelamin 2006-2020 

 

Tahun 

 

Jumlah Penduduk 

 (Jiwa)  

 

Total 

Laki-laki Perempuan 

2006 601.233 622.401 1.233.634 

2007 604.233 631.006 1.235.239 

2008  608.410 645.246 1.253.656 

2009 610.270 662.079 1.272.349 

2010 661.379 677.995 1.339.374 

2011 667.682 684. 454 1.352.136 

2012 676.744 692.862 1.369.606 

2013 695. 955 712.117 1.408.072 

2014 706.814 722. 428 1.429.242 

2015 717.047 732.354 1.449.401 

2016 727.314 742.287 1.469.601 

2017 737.146 751.865 1.489.011 

2018 746.951 761.203 1.508,154 

2019 755.968 770.709 1.526.407 

2020 709.060 714.817 1.423.877 

         Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 
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Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga mengakibatkan pertumbuhan 

angkatan kerja yang tinggi. Jumlah penduduk wanita lebih besar di bandingkan 

dengan jumlah penduduk laki-laki yaitu penduduk laki-laki sebanyak 709.060 

jiwa sedangkan perempuan sebanyak 714.817 jiwa dengan total penduduk di kota 

makassar yaitu 1.423.877 jiwa. Dengan jumlah penduduk wanita yang tinggi tentu 

saja ini merupakan potensi yang dapat di jadikan sebagai sumber daya produktif.  

B. Deskriptif Karakteristik Variabel 

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (  ) 

Penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja wanita adalah wanita 

yang  secara ekonomis berpotensi menghasilkan pendapatan baik yang sudah 

bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Jumlah wanita  yang bekerja 

dalam suatu daerah atau wilayah sangat di pengaruhi oleh berbagai faktor 

diantaranya faktor demografis, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor agama dan 

budanya.  Selama 2006 hingga 2020 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan 

mengalami kenaikan serta penurunan.  
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Tabel 4.3 

Tpak Perempuan, Penduduk Miskin, RLS Perempuan, Upah Minimum  

dan AHH Perempuan Kota Makassar Tahun 2006 - 2020 

 

Tahun 

Tpak 

Perempuan 

(Persen) 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin 

(Jiwa) 

RLS 

Perempuan 

(Persen) 

Upah 

Minimum 

(Rupiah) 

AHH 

Perempuan 

(Persen) 

2006 40,84 88.400 9,51 510.000 72,96 

2007 42,43 69.900 9,59 612.000 72,99 

2008 46,43 66.900 9,67 679.000 73,16 

2009 49,07 69.000 9,82 950.000 73,24 

2010 47,31 78.000 9,86 1.000.000 73,28 

2011 46,94 71.679 9,87 1.100.000 73,28 

2012 43,59 69.170 9,96 1.265.000 73,28 

2013 41,95 66.400 10,02 1.500.000 73,29 

2014 42,34 64.230 10,08 1.900.000 73,32 

2015 40,95 63.200 10,52 2.075.000 73,32 

2016 42,27 66.780 10,53 2.313.000 73,35 

2017 38,28 68.190 10,83 2.505.000 73,39 

2018 45,90 66.620 10,84 2.722.000 73,58 

2019 44,10 65.120 10,89 2.941.000 73,87 

2020 41,15 69.980 10,90 3.191.000 73,96 

 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 

Pada tabel 4.3 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di kota 

makassar pada tahun 2006-2020 yakni semula 40,84 persen dan meningkat 

menjadi 41,15 persen. Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja pada 

tahun 2006 sebesar 40,84 persen lalu pada tahun 2007 meningkat menjadi 42,43 

persen kemudian kembali mengalami kenaikan sebanyak 46,43 persen pada tahun 

2008. Dilihat pada tahun 2009 mengalami kenaikan 49,07 persen akan tetapi pada 

tahun 2010 sampai 2015 mengalami penurunan dan kembali menagalami 

kenaikan pada tahun 2016 sebesar 42,27 persen lalu pada tahun selanjunya 2017 

naik lagi menjadi 38,28 persen akan tetapi pada tahun 2018 mengalami kenaikan 

45,90 persen dan kemabali mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 

41,15 persen.  
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2. Kemiskinan (  ) 

Kemiskinan merupakan penduduk yang tidak mampu memenuhi standar 

kebutuhan dasar baik makanan maupun bukan makanan. Kurangnya pendapatan 

dan aset untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, 

kesehatan dan pendidikan merupakan salah satu hal yang menyebabkan terjadinya 

kemiskinan. Dengan masih terbatasnya lapangan kerja, mereka dikategorikan 

sebagai orang/kelompok miskin yang mana mereka yang tidak bekerja atau 

menganggur. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.3 

Dari data diatas diketahui bahwa menunjukkan tingkat kemiskinan di kota 

makassar mengalami flaktuasi cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah 

penduduk miskin tertinggi yaitu pada tahun 2006 yaitu sebanyak 88.400 jiwa dan 

terendah pernah terjadi pada tahun 2015 sebanyak 63.200 jiwa. Pada tahun 2006 

hingga 2009 mengalami penurunan dari 88.400 jiwa menjadi 69.000 jiwa 

kemudian 2011 sebesar 71.679 jiwa lalu pada tahun 2012 mengalami penururnan 

menjadi 69.170 jiwa kemudian pada tahun 2013 kembali mengalami penurunan 

menjadi 66.400 jiwa yang pada tahun 2014 juga mengalami penurunan menjadi 

64.230 jiwa hal ini juga terjadi pada tahun 2015 yang mengalami penurunan 

menjadi 63.200 jiwa namun pada tahun 2016 hingga 2017 mengalami kenaikan 

dari 66.780 jiwa menjadi 68.190 jiwa tetapi pada tahun 2018 sampai 2019 

mengalami penurunan dari 66.620 jiwa menjadi 65.120 jiwa akan tetapi hal ini 

tidak terjadi pada tahun 2020 dimana jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 

69.980 jiwa.  
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3. Pendidikan (  ) 

Pendidikan merupakan salah satu jalan pembekalan ilmu yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penelitian ini 

indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun 

yang dihabiskan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata 

lama sekolah juga biasa digunakan untuk mengetahui pendidikan penduduk dalam 

suatu wilayah. Selama periode 2006-2020, kondisi rata-rata lama sekolah 

perempuan Kota Makassar mengalami kenaikan.  

Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa ada kenaikan rata-rata lama sekolah 

perempuan kota makassar pada tahun 2006-2020 terus mengalami kenaikan tiap 

tahun hal ini mengindikasikan bahwa makin banyak perempuan yang 

berpartisipasi dalam pendidikan. Dilihat bahwa rata-rata lama sekolah perempuan 

pada tahun 2006 semula 9,51 persen terus menigkat hingga mencapai 10,90 

persen pada tahun 2020. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 RLS perempuan 

sebesar 9,87 persen yang pada tahun 2012 kemabli mengalami kenaikan menjadi 

9,96 persen lalu pada jangka tahun 2013 sampai 2014 juga mengalami kenaikan 

menjadi 10,08 persen.  

Pada tahun selanjutnya 2015 mengalami penurunan yang cukup besar 

yaitu sebesar 10,52 persen yang pada tahun berikutnya 2016 juga mengalami 

kenaikan sebanyak 10,53 persen. Kemudian memasuki tahun 2017-2018 pada 

rentang waktu tersebut terlihat bahwa RLS perempuan mengalami kenaikan lagi 

menjadi 10,84 persen yang pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar 

10,89 persen hingga pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan yaitu sebesar 
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10,90 persen. Dengan bertambahnya jumlah rata-rata lama sekolah tiap tahunnya 

ini menunjukkan bahwa keadaan pendidikan disuatu daerah tersebut maka akan 

semakin baik. Tingginya partisipasi perempuan pada pendidikan diduga menjadi 

salah satu penyebab terkuat penurunan tingkat partisipasia angkatan kerja 

perempuan pada tahun tersebut. 

4. Upah Minimum (  ) 

Upah merupakan imbalan yang diberikan kepada pekerja berupa uang 

sesuai standar upah minimum Kabupaten yang ditetapkan oleh pemerintah 

kabupaten/kota masing-masing dengan memperhatikan ketetapan Dewan 

Pengupahan Provinsi. Peningkatan upah minimum sebenarnya dapat merangsang 

orang untuk masuk di pasar tenaga kerja, sehingga jumlah angkatan kerja semakin 

meningkat dan dengan sendirinya akan meningkatkan jumlah TPAK wanita, 

namun peningkatan TPAK yang diakibatkan dari peningkatan upah minimum 

yang terlalu cepat dan tinggi yang tidak di ikuti dengan laju pertumbuhan 

lapangan kerja maka akan berpotensi meningkatkan jumlah pengguran terbuka 

dan selanjutnya akan mengakibatkankan tingkat kemiskinan semakin bertambah.  

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2006 hingga 2020 upah yang semula 

510.000 menjadi 3.191.000 kenaikan ini tentu saja dilakukan oleh pemerintah 

melalui pertimbangan yang matang berdasarkan tingkat kenaikan inflasi, sehingga 

tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat. 

Data upah minimum pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Dalam jangka waktu 2006-2012 upah minimum 

mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.265.000,- lalu pada tahun 2013 kembali 
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mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.500.000,- selanjutnya pada tahun selanjutnya 

2014 kembali mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.900.000,- lalu memasuki tahun 

2015 hingga 2016 juga mengalami kenaikan menjadi Rp. 2.313.000,- kemudian 

pada tahun 2017 juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.505.000,- yang 

selanjutnya pada tahun 2018 sampai 2019 kembali mengalami kenaikan sebanyak 

Rp. 2.941.000,- sedangkan upah tertinggi terdapat pada tahun 2020 yaitu Rp. 

3.191.000,-. 

5. Tingkat Kesehatan(  ) 

Sama halnya dengan pendidikan kesehatan merupakan suatu investasi 

dalam meningkatkan dan juga memperbaiki produktivitas serta kualitas sumber 

saya manusia sekaligus menjadikan taraf kehidupan masyarakat menjadi lebih 

baik. Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat 

kesejahteraan masyarakat dan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan 

dan meningkatkan produktivitas seseorang. Oleh karena kesehatan merupakan 

faktor utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka kesehatan 

selalu menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan 

publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat dengan 

memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan 

berkualitas.  

Pada tabel 4.3 terlihat angka harapan hidup perempuan di Kota Makassar. 

Terlihat pada tahun 2006 persentase angka harapan hidup perempuan yaitu 

sebanyak 72,96 persen kemudian meningkat terus menerus hingga pada tahun 

2020 mencapai 73,96 persen. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel di atas dimana 
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pada tahun 2011 angka harapan hidup perempuan mencapai 73,28 persen lalu 

pada tahun berikutnya pada tahun 2012 AHH perempuan tetap dipersentase yang 

sama tidak mengalami penurunan maupun peningkatan yaitu sebesar 73,28 persen 

lain halnya dengan tahun berikutnya 2013 mulai mengalami peningkatan menjadi 

73,29 persen pada tahun 2014 pun demikian mengalami peningkatan menjadi 

73,30 persen lalu pada tahun berikutnya 2015 AHH perempuan meningkat sebesar 

73,32 persen hingga pada tahun 2020 AHH perempuan terus mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2020 capaian angka harapan 

hidup perempuan mencapai 73,96 persen. 

C. Hasil Pengolahan Data 

1. Uji Asumsi Klasik  

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari 

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

syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah data tersebut harus terdistribusikan 

secara normal, tidak mengandung multikoloniaritas, autokorelasi, dan 

heterokedastisitas. Oleh karena itu sebelum melakukan pengujian linear berganda 

perlu dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu yaitu uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokolerasi.  

a. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini menggunakan uji kolmogorov-smirnov. Dasar 

pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorov-smirnov adalah apabila 

nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) lrbih besar dari 0,05 maka data 
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terdistribusi secara normal, sedangkan apabila nilai signifikansinya lebih kecil 

dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test               Model 1                 Model 2 

 Unstandardized 

Residual 

Unstandardized 

Residual 

N 15 15 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 .0000000 

Std. Deviation .04793478 .04793478 

Most Extreme Differences 

Absolute .203 .203 

Positive .203 .203 

Negative -.110 -.110 

Kolmogorov-Smirnov Z .665 .788 

Asymp. Sig. (2-tailed) .768 .564 

a. Test distribution is Normal.  

b. Calculated from data.  

          Sumber: Output Spss 21 15 data diolah 2022 

 

Pada tabel 4.4 dapat dilihat hasil uji normalitas yang diperoleh nilai 

signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) pada persamaan I  sebesar 0,768 dan pada 

persamaan II  sebesar 0,564 dimana hasil tersebut lebih > 0,05 maka sesuai 

dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorov-smirnov 

diatas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikan, 

asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.  

b. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regersi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variabel bebas. 

Dikatakan terdapat masalah multikolinearitas jika terjadi korelasi antar variabel 

independen. Pengujian terhadap ada tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan 

metode VIF (Variance Inflation Factor) dengan ketentuan: bila VIF < 10 dan 

tolerance > 0,10 maka tidak terdapat masalah multikolinearitas. 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinearitas  

    Sumber: Output Spss 21 15 data diolah 2022 

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas yang terdapat pada tabel 4.5, 

diketahui bahwa variabel pendidikan (X1), upah (X2), tingkat kesehatan (X3) dan 

TPAK perempuan (X4) memiliki nilai VIF < 10 dan tolerance > 0,10, sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel bebas pada 

data dalam penelitian ini.  

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan kepengamatan 

yang lain. Pada model regresi yang telah memenuhi syarat terdapat persamaan 

variance dari residual pada satu observasi penelitian ke observasi penelitian 

lainnya sama/konstan (homokedastisitas). Adapun hasil uji heterokedastisitas 

ditunjukkan pada Gambar 4.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

     Coefficients
a 

                      Model 1  Coefficients
a  

                 Model 2 

Model  Collinearity Statistics Model  Collinearity Statistics 

Tolerance VIF  Tolerance VIF 

1 

(Constant)   (Constant)   

pendidikan .119 8.419 Pendidikan .162 5.693 

Ln_upah .230 4.345 Ln_upah .201 4.972 

kesehatan .277 3.612 Kesehatan .130 7.700 

    TPAK .446 2.242 

a. Dependent Variable: TPAK a. Dependent Variable:Ln_ kemiskinan 
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Gambar 4.1 

Hasil uji heterokedastisitas Model 1 

 
Sumber: Output Spss 21 15 data diolah 2022 

 

Gambar 4.2 

Hasil uji heterokedastisitas Model 2 

 
Sumber: Output Spss 21 15 data diolah 2022 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang terdapat pada diagram 

scatterplot tabel persamaan I dan persamaan II tidak terdapat pola yang jelas, akan 

tetapi beberapa titik tersebar secara acak sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian. 
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d. Uji autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu t-1 (sebelumya). Jika terjadi permasalahan tersebut maka persamaan 

tidak layak digunakan sebagai prediksi. Model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi autokorelasi. Pengujian autokorelasi dapat dilihat dengan melihat nilai DW 

(Durbin Watson) yaitu: (1) jika nilai DW dibawah -2 (DW<-2), maka terjadi 

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

2<DW+2). Maka tidak terjadi autolorelasi. Adapun hasil pengujian autokorelasi 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.6 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi  

      Model 1        Model 2 

Model  Durbin-Watson Model  Durbin-Watson 

1 1.937 1 1.522 

a. Predictors: (Constant), x1, ln_x2, x3          a Predictors: (Constant), y1, x1, ln_x2, x3         

b. Dependent Variable: TPAK                        b. Dependent Variable: ln_kemiskinan 

      Sumber: Output Spss 21 15 data diolah 2022 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada model 1 melalui pengujian Durbin-

Watson dengan taraf signifikan 5% (0,05). Maka diketahui bahwa jumlah variabel 

(k=4) dan banyaknya data sampel (n=15). 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 1,937 maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi autokorelasi dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada model 2 melalui pengujian Durbin-

Watson dengan taraf signifikan 5% (0,05). Maka diketahui bahwa jumlah variabel 
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(k=5) dan banyaknya data sampel (n=15). Selain itu, untuk nilai batas luar (dL) 

sebesar 0,5620 dan untuk nilai batas atas (dU) sebesar 2,2198 sedangkan untuk 

nilai Durbin Watson sendiri sebesar 1,522 maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi autokorelasi dalam penelitian ini. Adapun dasar dalam penarikan 

kesimpulan, yaitu: apabila nilai Durbin-Watson dibawah 0,5620 berarti 

berkorelasi positif, sedangkan apabila nilai Durbin-Watson diatas 1,522 maka 

berkorelasi negatif dan apabila nilai Durbin-Watson diantara nilai 0,5620 dan 

2,2198 maka tidak terjadi autokorelasi. 

2. Analisi Jalur (Path Analysis) 

Model analisis jalur (path analysis) SPSS 21 ini bertujuan untuk 

mengetahui pengarug variabel independent terhadap variabel dependen baiks 

secara langsung maupun tidak langsung melalui variaebel intervening, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.3 sebagai berikut: 

Gambar 4.3 

Model Analisis Jalur 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Sumber: Output Spss 21 15 data diolah 2022 

 

Berdasarkan model struktural di atas dapat ditulis kembali persamaan  

regresi sebagai berikut:  

Pendidikan (𝑋1) 

Tingkat Kesehatan 

(𝑋3) 

Upah Minimum(𝑋2) 
TPAK 

Perempuan (𝑌1) 
Kemiskinan (𝑌2) 

-1,094 

1,801 

0,529 

-1,369 

-0,690 

0,247 

1,350 

𝜀10,667 

𝜀20,317 
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Model 1:   = 46,863 + 1,801 (  ) + 0,529 (  ) + 1,350 (  ) + 0,667 (    

Hasil persamaan regresi dapat di interpretasikan sebagai berikut:  

a. Nilai koefisien    yaitu sebesar 46,863 artinya apabila variabel 

pendidikan ( 1), upah ( 2) dan tingkat kesehatan ( 3) tidak mengalami 

perubahan maka TPAK perempuan ( 1) sebesar 46,863. 

b. Nilai koefisien  1 yaitu sebesar 1,801. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketika terjadi kenaikan pendidikan ( 1) maka TPAK perempuan ( 1) 

akan meningkat sebesar 1,801 dengan asumsi upah ( 2) dan tingkat 

kesehatan ( 3) konstan.  

c. Nilai koefisien  2 yaitu sebesar 0,529. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketika terjadi kenaikan upah ( 2) maka TPAK perempuan ( 1) akan 

naik sebesar 0,529 dengan asumsi pendidikan ( 1) dan tingkat 

kesehatan ( 3) konstan.  

d. Nilai koefisien  3 yaitu sebesar 1,350. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketika terjadi kenaikan tingkat kesehatan ( 3) maka TPAK perempuan 

( 1) akan naik sebesar 1,350 dengan asumsi pendidikan ( 1) dan upah 

( 2) konstan.  

e. Nilai error term sebesar 0,667. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

kecil nilai error term maka persamaan tersebut semakin baik untuk 

dijadikan sebagai alat untuk diprediksi. 

Model 2:    = 50,976 – 1,094 (  ) – 1,396 (  ) – 0,690 (  ) + 0,247 

(  ) + 0,317 (    
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a. Nilai koefisien    yaitu sebesar 50,976  artinya apabila variabel 

pendidikan ( 1), upah ( 2) dan tingkat kesehatan ( 3) dan TPAK 

perempuan ( 1) tidak mengalami perubahan maka kemiskinan ( 2) 

sebesar 50,976. 

b. Nilai koefisien  1 yaitu sebesar -1,094. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketika terjadi kenaikan pendidikan   1  maka kemiskinan ( 2) akan 

turun sebesar -1,094 dengan asumsi upah ( 2 , tingkat kesehatan( 3), 

dan TPAK perempuan ( 1) konstan.   

c. Nilai koefisien  2 yaitu sebesar -1,369. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketika terjadi kenaikan upah  2  maka kemiskinan ( 2) akan turun 

sebesar -1,396 dengan asumsi pendidikan ( 1 , tingkat kesehatan( 3), 

dan TPAK perempuan ( 1) konstan.   

d. Nilai koefisien  3 yaitu sebesar -0,690. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketika terjadi kenaikan tingkat kesehatan   3  maka kemiskinan ( 2) 

akan turun sebesar -0,690 dengan asumsi pendidikan ( 1 , upah ( 2), 

dan TPAK perempuan ( 1) konstan.   

e. Nilai koefisien  4 yaitu sebesar 0,247. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketika terjadi kenaikan TPAK perempuan   1  maka kemiskinan ( 2) 

akan meningkat sebesar 0,247 dengan asumsi pendidikan ( 1) upah 

( 2 , dan tingkat kesehatan ( 3)  konstan.   

f. Nilai error term sebesar 0,317. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

kecil nilai error term maka persamaan tersebut semakin baik untuk 

dijadikan sebagai alat untuk diprediksi. 
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3. Uji Hipotesis  

Pengujian hupotesis (asumsi) merupakan asumsi (dugaan) sementara dari 

peneliti terkait fenomena yang ditelatiti. Penelitian ini akan menguji hubungan 

antar variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel 

intervening. 

a. Persamaan I ( 1) 

1) Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan atau uji F merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel pendidikan, upah minimum dan tigkat kesehatan secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap TPAK perempuan. Jika nilai 

Sig < 0,05 artinya hipotesis diterima. Namun jika nilai Sig > 0,05 maka hipotesis 

ditolak. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Simultan Model 1 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .047 3 .016 4.553 .026
b
 

Residual .037 11 .003   

Total .084 14    

a. Dependent Variable: TPAK 

b. Predictors: (Constant), kesehatan, ln_upah, pendidikan 

  Sumber: Output Spss 21 15 data diolah 2022 

Berdasarkan hasil uji simultan yang ditunjukkan pada tabel 4.7 diatas, 

menyatakan bahwa variabel independen, yaitu: pendidikan, upah dan tingkat 

kesehatan signifikan terhadap variabel TPAK perempuan, dengan persentase 

signifikan sebesar 0,026 < 0,05. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa variabel 

pendidikan ( 1), upah ( 2), tingkat kesehatan ( 3) memiliki pengaruh secara 
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simultan dan signifikan terhadap TPAK perempuan ( 1). Adapun hasil uji 

numerik simultan, yaitu: hasil nilai Fhitung sebesar 4,553 > Ftabel sebesar 3,59. Maka 

variabel pendidikan ( 1), upah ( 2), tingkat kesehatan ( 3) memiliki pengaruh 

secara simultan terhadap TPAK perempuan ( 1). 

2) Uji parsial (Uji t) 

Uji parsial bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pendidikan ( 1), 

upah minimum ( 2) dan tigkat kesehatan ( 3) memiliki pengaruh terhadap 

variabel TPAK perempuan ( 1). Syarat pengambilan keputusan uji t yaitu dengan 

melihat tingkat signifikan masing-masing variabel bebas. Jika nilai signifikansi < 

0,05 maka variabel idependent memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen sedangkan jika nilai signifikansi > 0,05 maka variabel independent 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

Tabel 4.8 

Hasil Uji Parsial (T) Model 1 
                                                                      Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 46.863 15.346  3.054 .011 

Pendidikan 6.654 2.158 1.801 3.083 .010 

ln_upah .068 .054 .529 1.260 .234 

Kesehatan 15.268 4.327 1.350 3.528 .005 

a. Dependent Variable: TPAK 

Sumber: Output Spss 21 15 data diolah 2022 

Berdasarkan hasil uji parsial pada tabel 4.8 maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

a) Nilai Variabel pendidikan sebesar 0,010 

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai signifikansi lebih kecil 

daripada 0,05 (0,010 < 0,05) dan nilai t-hitung 3,083 lebih besar dari t-tabel 2,201 
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(3,083 > 2,201) dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,801. Hasil ini 

mengartikan bahwa variabel pendidikan berpengaruh signifikan dan berhubungan 

positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, dengan dengan 

hasil tersebut hipotesis diterima. sehingga    diterima dan  1 ditolak.   

b) Nilai Variabel Upah Minimum sebesar 0,234 

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai signifikansi lebih besar 

daripada 0,05 (0,234 > 0,05) dan nilai t-hitung 1,260 lebih kecil dari t-tabel 2,201 

(1,260 < 2,201) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,529. Hasil ini 

mengartikan bahwa variabel upah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja perempuan, dengan hasil tersebut hipotesis ditolak. 

Sehingga    ditolak dan   1 diterima   

c) Nilai Variabel Tingkat Kesehatan sebesar 0,005 

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai signifikansi lebih kecil 

daripada 0,05 (0,005 < 0,05) dan nilai t-hitung 3,528 lebih besar dari t-tabel 2,201 

(3,528 > 2,201) dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,350. Hasil ini 

mengartikan bahwa variabel tingkat kesehatan berpengaruh signifikan dan 

berhubungan positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, 

dengan hasil tersebut hipotesis diterima. Sehingga     diterima dan  1 ditolak. 

3) Koefisien Determinasi (R²) 

Analisis koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Jika 

nilai R² kecil atau mendekati nol, maka kemampuan variabel- variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Namun jika nilai R² 
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mendekati 1 itu berarti, variabel independen mampu memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Adapun hasil 

koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Koefesien Determinasi (R 2 ) Model 1 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .744
a
 .554   .432 .05835 1.937 

a. Predictors: (Constant), kesehatan, ln_upah, pendidikan 

b. Dependent Variable: TPAK 

        Sumber: Output Spss 21 15 data diolah 2022 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang ditunjukkan pada Tabel 

4.9 diketahui bahwa nilai  2sebesar 0,554. Hal ini menunjukkan bahwa 

persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan yang dapat dijelaskan 

oleh tiga variabel independen, yaitu: pendidikan, upah minimum dan tingkat 

kesehatan adalah 55,4 persen sedangkan sisanya 44,6 persen dijelaskan diluar 

model penelitian ini. 

b. Persamaan II ( 2) 

1) Uji Simultan (F) 

Uji simultan atau uji F merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel pendidikan, upah minimum, tingkat kesehatan dan TPAK 

Perempuan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kemiskinan. Jika nilai Sig < 0,05 artinya hipotesis diterima. Namun jika nilai Sig 

> 0,05 maka hipotesis ditolak. 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Simultan Model 2 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .285 4 .071 22.143 .000
b
 

Residual .032 10 .003   

Total .317 14    

a. Dependent Variable: ln_kemiskinan 

b. Predictors: (Constant), TPAK, ln_upah, kesehatan, pendidikan 

   Sumber: Output Spss 21 15 data diolah 2022 

Berdasarkan hasil uji simultan yang ditunjukkan pada tabel diatas, 

menyatakan bahwa variabel independen, yaitu: pendidikan, upah, tingkat 

kesehatan dan TPAK perempuan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

kemiskinan, dengan persentase signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Tabel diatas juga 

menunjukkan bahwa variabel pendidikan ( 1), upah ( 2), tingkat kesehatan ( 3), 

TPAK perempuan ( 1) memiliki pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap 

kemiskinan ( 2). Adapun hasil uji numerik simultan, yaitu: hasil nilai Fhitung 

sebesar 22,143 > Ftabel sebesar 3,48 artinya variabel pendidikan ( 1), upah ( 2), 

tingkat kesehatan ( 3), TPAK perempuan ( 1) memiliki pengaruh secara simultan 

terhadap kemiskinan ( 2). 

2) Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel pendidikan 

( 1), upah minimum ( 2), tingkat kesehatan ( 3) dan TPAK perempuan ( 1) 

terhadap variabel kemiskinan ( 2) secara parsial atau individual.  Jika nilai Sig. < 

0,05 maka ada pengaruh signifikan variabel independen (X) trehadap variabel 

dependen (Y) dan hipotesis diterima. Sebaliknya, jika nilai Sig. > 0,05 maka tidak 
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ada pengaruh signifikan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.11 Sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Parsial Model 2 

                                                                      Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 50.976 20.277  2.514 .031 

Pendidikan -7.856 2.864 -1.094 2.743 .021 

ln_upah -.342 .056 -1.369 6.094 .000 

Kesehatan -15.156 6.141 -.690 2.468 .033 

TPAK .479 .293 .247 1.635 .133 

a. Dependent Variable: ln_kemiskinan 

Sumber: Output Spss 21 15 data diolah 2022 

Berdasarkan hasil uji parsial yang ditunjukkan diatas diketahui bahwa 

pengaruh variabel pendidikan, upah minimum dan tingkat kesehatan terhadap 

kemiskinan sebagai berikut: 

a) Nilai Variabel pendidikan sebesar 0,021 

 Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai signifikansi lebih kecil 

daripada 0,05 (0,021 < 0,05) dan nilai t-hitung 2,743 lebih besar dari t-tabel 2,228 

(2,743 > 2,228) dengan nilai koefisien regresi sebesar -1,094. Hasil ini 

mengartikan bahwa variabel pendidikan berpengaruh signifikan  dan berhubungan 

negatif  terhadap kemiskinan, dengan hasil tersebut hipotesis diterima. Sehingga 

   diterima dan  1 ditolak.  

b) Nilai Variabel Upah minimum sebesar 0,000 

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai signifikansi lebih kecil 

daripada 0,05 (0,000 < 0,05) dan nilai t-hitung 6,094 lebih besar dari t-tabel 2,228 
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(6,094 > 2,228) dengan nilai koefisien regresi sebesar -1,369. Hasil ini 

mengartikan bahwa variabel upah minimum berpengaruh signifikan dan 

berhubungan negatif  terhadap kemiskinan, dengan hasil tersebut maka hipotesis 

diterima. Sehingga    diterima dan  1 ditolak.  

c) Nilai Variabel Tingkat Kesehatan sebesar 0,033 

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai signifikansi lebih kecil 

daripada 0,05 (0,033 < 0,05) dan nilai t-hitung 2,468 lebih besar dari t-tabel 2,228 

(2,468 > 2,228) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,690. Hasil ini 

mengartikan bahwa variabel tingkat kesehatan kesehatan berpengaruh signifikan 

dan berhubungan negatif terhadap kemiskinan, dengan hasil tersebut maka 

hipotesis diterima. Sehingga    diterima dan  1 ditolak.  

d) Nilai Variabel TPAK sebesar 0,133 

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai signifikansi lebih besar 

daripada 0,05 (0,133 > 0,05) dan nilai t-hitung 1,635 lebih kecil dari t-tabel 2,228 

(1.635 < 2,228) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,247. Hasil ini 

mengartikan bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, dengan hasil tersebut maka hipotesis 

ditolak. Sehingga    ditolak dan  1diterima. 

3) Koefisien determinasi (R2) 

Analisis koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Jika 

nilai R² kecil atau mendekati nol, maka kemampuan variabel- variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Namun jika nilai R² 
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mendekati 1 itu berarti, variabel independen mampu memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.  

Tabel 4.12 

Hasil Uji Determinasi (R²) Model 2 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .948
a
 .899   .858 .05672 1.522 

a. Predictors: (Constant), TPAK, ln_upah, kesehatan, pendidikan 

b. Dependent Variable: ln_kemiskinan 

        Sumber: Output Spss 21 15 data diolah 2022 

Pada tabel 4.12 dapat dilihat hasil uji koefisien determinasi yang diperoleh 

sebesar 0,899. Hal ini menunjukkan bahwa persentase kemiskinan yang dapat 

dijelaskan oleh empat variabel yaitu: pendidikan, upah minimum, tingkat 

kesehatan dan tpak perempuan adalah 89,9 persen sedangkan sisanya 10,1 persen 

dijelaskan diluar model penelitian ini 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan terhadap 

TPAK perempuan memiliki nilai signifikan 0,010 < 0,05 dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 1,801 yang berarti pendidikan berpengaruh positif dan  signifikan 

terhadap tpak perempuan di kota makassar pada tahun 2006 hingga tahun 2020. 

Dari hasil tersebut dapat diartikan apabila terdapat peningkatan terhadap tingkat 

pendidikan maka akan meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

perempuan di kota makassar.  

Meningkatnya pendidikan tentu akan memperbaiki kualitas sumber daya 

manusia yang akan berdampak pada penggunaan modal fisik menjadi lebih efisien 
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dan tenaga kerja akan meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan 

peetumbuhan ekonomi dan kesenjangan pembangunan dapat menurun. Sesuai 

dengan pandangan simanjuntak bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, nilai 

waktunya menjadi tambah mahal. Orang yang menganggap waktunya mahal 

mereka cenderung untuk menggantikan waktu senggangnya untuk bekerja. 

Pengaruh ini terutama  lebih nyata dikalangan perempuan, perempuan yang 

berpendidikan tinggi umumnya tidak tinggal dirumah untuk mengurus rumah 

tangga, akan tetapi masuk dalam angkatan kerja berakibat semakin besar tingkat 

pastisipasi angkatan kerja. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dimana 

pendidikan berpengaruh terhadap TPAK perempuan. 

Dilihat dari data yang ada pendidikan perempuan kota makassar yang di 

ukur dengan rata-rata lama sekolah meningkat tiap tahunnya, perempuan dengan 

tingkat pendidikan yang tinggi dikota makassar cenderung partisipasi angkatan 

kerjanya tinggi karena dorongan pendidikan kaum perempuan yang tinggi 

menjadikan peluang mereka dipasar kerja menjadi setara dengan kaum laki-laki. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sandjaya (2018), yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh positif 

dan  signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Penelitian 

juga dilakukan oleh Wahyuni & Anis (2019), penelitian yang dilakukannya juga 

menunjukkan hasil bahwa variabel pendidikan berpengaruh positif dan  signifikan 

terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh  Saputri (2019), penelitian yang dilakukannya menunjukkan 
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hasil bahwa tidak adanya pengaruh  signifikan antara pendidikan terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja perempuan.  

2. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Perempuan  

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh upah terhadap TPAK 

perempuan memiliki nilai signifikan 0,234 > 0,05 dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 0,529 yang berarti upah tidak berpengaruh signifikan terhadap tpak 

perempuan di kota makassar pada tahun 2006 hingga tahun 2020. Dengan melihat 

hasil analisis menunjukkan bahwa ketika nilai upah minimum mengalami 

kenaikan maupun penurunan maka tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan 

di kota makassar tidak akan mengalami perubahan.  

Berdasarkan data BPS kota makassar perbandingan partisipasi angkatan 

kerja laki-laki dengan perempuan berbanding 59 persen dengan 41 persen. Hal ini 

menandakan bahwa jumlah TPAK laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan 

sehingga secara tidak langsung TPAK perempuan tidak akan di pengaruhi oleh 

tingkat upah minimum sebab TPAK laki-laki lebih mendominasi dibandingkan 

TPAK perempuan dalam hal mencari pekerjaan.  

Tentunya peningkatan upah di Kota Makassar menjadi daya tarik 

tersendiri bagi perempuan untuk menjadi angkatan kerja. Akan tetapi, peningkatan 

upah juga menjadi beban bagi perusahaan, sehingga perusahaan cenderung 

mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja. Hal ini menyebabkan peningkatan 

upah tidak begitu berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja 

perempuan di Kota Makassar. Peningkatan upah tidak selalu diikuti oleh 
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peningkatan kesempatan kerja, justru peningkatan upah akan berdampak pada 

penurunan permintaan tenaga kerja, karena ketidakmampuan perusahaan untuk 

membayar biaya produksi yang relatif tinggi. Oleh karena itu, masyarakat di Kota 

Makassar khususnya perempuan yang telah memasuki usia kerja, belum bersedia 

untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Mereka tidak secara aktif mencari 

pekerjaan dan lebih memilih untuk melanjutkan sekolah misalnya atau menjadi 

ibu rumah tangga. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartanto & Masjkuri 

(2017), menunjukkan hasil bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Lebih lanjut penelitian 

yang dilakukan oleh Fitriah (2020), penelitian yang dilakukannya menunjukkan 

hasil bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

partispasi angkatan kerja perempuan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ardella dkk (2019), penelitian yang dilakukannya menunjukkan hasil bahwa 

variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi 

angkatan kerja perempuan.  

3. Pengaruh Kesehatan Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan  

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh kesehatan terhadap 

TPAK perempuan memiliki nilai signifikan 0,005 < 0,05 dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 1,350 yang berarti kesehatan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tpak perempuan di kota makassar pada tahun 2006 hingga tahun 2020.  

Hal ini menjelaskan bahwa dengan meningkatnya tingkat kesehatan di kota 
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makassar akan meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di 

kota makassar.  

Teori dari todaro yang mrmaparkan bahwa kesehatan merupakan syarat 

untuk meningkatkan produktivitas seseorang, dengan kesehatan yang baik maka 

seseorang mampu masuk pasar kerja dan bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. 

Semakin tinggi angka kesehatan pada suatu wilayah maka akan meningkatkan 

produktivitas, efisiensi dan meningkatkan inisiatif dan aktifitas sosial tenaga kerja.  

Peningkatan kesehatan perempuan dikota makassar dapat memperkuat 

posisi mereka dalam pembangunan, Perempuan sehat lebih mampu berpartisipasi 

aktif dalam masyarakan dan ekonomi. Ketika seorang perempuan diberdayakan 

dia dapat membuat suatu perubahan positif dalam keluarga, Pekerja perempuan 

sangat penting dalam kelangsungan hidup dan juga dalam hal meningkatkan 

penghasilan suatu keluarga. Harapan hidup saat lahir yang lebih tinggi 

menunjukkan pencapaian pembangunan modal manusia dalam bidang kesehatan 

yang lebih baik yang mendorong pemberdayaan perempuan. 

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

menunjukkan hasil bahwa tingkat kesehatan memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Lebih lanjut 

penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2020), penelitian yang dilakukannya juga 

menunjukkan hasil bahwa variabel tingkat kesehatan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Fitriah (2020), penelitian yang dilakukannya 
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menunjukkan hasil Variabel Tingkat Kesehatan berpengaruh negatif dan tidak  

signifikan terhadap TPAK wanita di Indonesia. 

4. Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan terhadap 

kemiskinan memiliki nilai signifikan 0,020 < 0,05 dengan nilai koefisien regresi 

sebesar -1,094 yang berarti  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskian di kota makassar pada tahun 2006 hingga tahun 2020, dimana tingkat 

pendidikan mampu menurunkan kemiskinan di kota makassar.  

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam sumber daya 

manusia. pendidikan akan mampu meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  

yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan    

seseorang. Semakin tinggi  tingkat  pendidikan  perempuan dikota makassar, maka    

pengetahuan dan keahlian juga  akan  meningkat  sehingga  akan memperluas 

kesempatan bekerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan dikota 

makassar yang dimiliki disertai dengan kemampuan dan keahlian tertentu untuk 

bersaing dalam mencari pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik 

sehingga akan terhindar dari kemiskinan.  

Hal itulah pendidikan serta merta menurunkan kemiskinan karena 

produktifitas denagn pendidikan tinggi merupakan salah satu upaya untuk 

menyelamatkan diri dari kemiskinan. Dimana digambarkan seseorang yang 

miskin yang mengharapkan pekerjaan yang baik serta penghasilan yang tinggi 

maka harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Jadi, orang yang 

mempunyai kualitas pendidikan tinggi akan mampu menghasilkan barang dan jasa 
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secara optimal sehingga akan memperoleh pendapatan yang optimal juga. Apabila 

pendapatan penduduk tinggi maka seluruh kebutuhan akan terpenuhi dan jauh dari 

lingkaran kemiskinan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ishak dkk (2020) 

dan Siregar & Wahyuni (2008)  menunjukkan hasil bahwa pendidikan memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Agustina dkk (2019), penelitian yang dilakukannya 

menunjukkan hasil bahwa variabel pendidikan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kemiskinan. 

5. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kemiskinan 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh upah minimum 

terhadap kemiskinan memiliki nilai signifikan 0,000 < 0,05 dengan nilai koefisien 

regresi sebesar -1,369 yang berarti  upah minimum berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskian di kota makassar pada tahun 2006 hingga tahun 

2020. Semakin tinggi upah minimum di kota makassar akan memicu penurunan 

tingkat kemiskinan di kota makassar.  

Sesuai dengan teori lingkaran setan kemiskinan, hal ini dapat disimpulkan 

karena adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal, dan keterbelakangan 

sumber daya manusia menyebabkan rendahnya produktivitas yang juga 

berdampak pada rendahnya pendapatan atau upah yang diterima pekerja. Jika 

upah terus mengalami penurunan maka akan mengakibatkan kemiskinan karena 

modal untuk mencukupi kebutuhan hidup tidak maksimal. 
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Dengan adanya upah minimum yang telah di tetapkan oleh pemerintah, 

diharapkan dapat memberikan penghasilan yang layak bagi para pekerja 

perempuan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan produktivitas 

pekerja dapat meningkat. Hal tersebut juga merupakan perlindungan bagi para 

pekerja agar tidak terjerat dalam kemiskinan. 

Peningkatan pendapatan pekerja membuat tingkat kesejahteraan pekerja 

tersebut meningkat. Kesejahteraan yang meningkat menyebabkan produktivitas 

kerja meningkat sehingga keuntungan perusahaan mengalami peningkatan. 

Kenaikan upah minimum tersebut akan menguntungkan pihak pekerja dan 

pengusaha karena adanya produktivitas kerja yang meningkat dan pada akhirnya 

dapat menurunkan tingkat kemiskinan, dengan upah yang tinggi di kota makassar 

maka masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhannya dan terhindar dari 

kemiskinan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Linggawati & Wenagama 

(2022), penelitian yang dilakukannya menunjukkan hasil upah berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Lebih lanjut penelitian yang 

dilakukan oleh  Aprilia (2016), penelitian yang dilakukannya juga menunjukkan 

hasil bahwa variabel upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Chairunnisa & 

Qintharah (2022), menunjukkan hasil bahwa upah memiliki berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kemiskinan. 
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6. Pengaruh Kesehatan Terhadap Kemiskinan 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh kesehatan terhadap 

kemiskinan memiliki nilai signifikan 0,033 < 0,05 dengan nilai koefisien regresi 

sebesar -0,690 yang berarti  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskian di kota makassar pada tahun 2006 hingga tahun 2020. Kesehatan 

memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di 

Kota Makassar. Hal itu mengindikasikan bahwa apabila tingkat Kesehatan 

semakin membaik, maka tingkat Kemiskinan akan menurun.  

Hal ini sejalan dengan teori bahwa kualitas kesehatan sumber daya 

manusia berpengaruh terhadap produktifitasnya, yang mana akan mempengaruhi 

tingkat pendapatan dan pada akhirnya menentukan kemampuan mereka dalam 

memenuhi kebutuhan hidup mendasarnya. 

 Apabila suatu daerah memiliki tingkat AHH rendah maka SDM yang 

dimiliki tidak berkualitas dan berpengaruh pada rendahnya produktivitas. 

Rendahnya produktivitas lambat laun akan berpengaruh terhadap rendahnya 

perolehan pendapatan yang diterima individu yang pada akhirnya menjadi salah 

satu faktor bertambahnya kemiskinan, dengan meningkatnya perbaikan di sektor 

kesehatan maka dapat memperbaiki kualitas dari SDM yang pada akhirnya 

membuat SDM yang ada mampu untuk bekerja dan aktif dalam perekonomian 

sehingga dapat menekan angka kemiskinan. 

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

menunjukkan hasil bahwa kesehatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Anggadini 
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(2015), penelitian yang dilakukannya juga menunjukkan hasil bahwa variabel 

kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Pribakti (2018), penelitian yang 

dilakukannya menunjukkan hasil  kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kemiskinan. 

7. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Terhadap 

Kemiskinan 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan terhadap 

kemiskinan memiliki nilai signifikan 0,133 > 0,05 dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 0,247 yang berarti tpak perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kemiskian di kota makassar pada tahun 2006 hingga tahun 2020. Dengan melihat 

hasil analisis menunjukkan bahwa ketika TPAK perempuan mengalami kenaikan 

maupun penurunan maka nilai kemiskinan di kota makassar tidak akan mengalami 

kenaikan maupun penurunan secara signifikan. 

Tidak adanya pengaruh signifikan tingkat partisipasi angkatan kerja 

perempuan terhadap kemiskinan disebabkan salah satunya karena belum mampu 

memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan yang diharapkan. Dimana pertumbuhan 

penduduk terus meningkat yang dapat membuat usia kerja juga meningkat, 

semakin besarnya jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja (masih bersekolah 

dan mengurus rumah tangga) maka semakin kecil jumlah angkatan kerja, yang 

membuat persentase TPAK perempuan di kota makassar juga mengecil. Semakin 

sedikitnya masyarakat produktif, maka akan menghasilkan output yang rendah 

begitupun pada pendapatan. Menurunnya tpak perempuan berarti menurunnya 
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tingkat konsumsi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, 

meningkatnya jumlah angkatan kerja walaupun tingkat pendidikan mengalami 

peningkatan tanpa diiringi bertambahnya lapangan kerja yang tersedia hanya akan 

meningkatkan pengangguran yang secara langsung meningkatkan kemiskianan.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah (2019) dan  

Rasyadi (2013), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat 

partisipasi angkatan kerja perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kemiskinan. Lain halnya dengan Rahmani (2021), dalam penelitiannya 

memaparkan bahwa tpak perempuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan, lebih lanjut Yulianti & Ratnasari (2013) penelitian yang 

dilakukannya juga menunjukkan bahwa tpak perempuan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan.  

8. Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan Melalui Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja Perempuan 

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh langsung 

pendidikan terhadap kemiskinan sebesar -1,094 sedangkan pengaruh tidak 

langsung pendidikan terhadap kemiskinan melalui TPAK perempuan sebesar 

0,444. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar 

dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Maka secara tidak langsung 

pendidikan melalui TPAK perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan kota makassar pada tahun 2006 hingga 2020.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung yang 

diberikan pendidikan terhadap kemiskinan melalui TPAK perempuan ialah 
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pengaruh positif. Ketika terjadi kenaikan TPAK perempuan yang tercipta sebagai 

hasil dari kenaikan pendidikan tetapi tidak diikuti dengan skill dan pengetahuan 

yang luas serta kurang tersedianya lapangan kerja sehingga mengakibatkan 

kurangnya tenaga kerja yang dapat terserap mengakibatkan kemiskinan yang 

diharapkan dapat menurun yang terjadi malah sebaliknya. 

Salah satu penyebab kemiskinan tidak menurun meskipun pendidikan 

mengalami kenaikan dan meningkatkan TPAK perempuan di Makassar karena 

produktivitas tidak sepenuhnya didorong oleh pendidikan yang tinggi 

sebagaimana yang diterangkan bahwa pendidikan di kota makassar meningkat tiap 

tahunnya akan tetapi jika pendidikan yang tinggi tidak disertai kemampuan dan 

keahlian tertentu untuk bersaing dalam pasar kerja justru akan meningkatkan 

pengangguran. Kurangnya angkatan kerja perempuan yang terserap akan 

mengurangi kontribusi pendapatan rumah tangga yang selanjutnya akan 

meningkatkan jumlah penduduk miskin. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lail (2017) dan Islami & 

Anis (2019), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pendidikan dapat 

meningkatkan kemiskinan melalui tpak. Peningkatan tingkat pendidikan tidak 

seiring dengan peningkatan jenis ketersediaan lapangan kerja, sehingga semakin 

banyaknya orang yang telah lulus sekolah dan siap memasuki dunia kerja, tanpa 

penyerapan tenaga kerja membuat semakin sulit keluar dari kemiskinan.   
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9. Pengaruh Upah Terhadap Kemiskinan Melalui Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja Perempuan 

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh langsung 

upah terhadap kemiskinan sebesar -1,369 sedangkan pengaruh tidak langsung 

upah terhadap kemiskinan melalui TPAK perempuan sebesar 0,130. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan 

dengan nilai pengaruh langsung. Maka secara tidak langsung upah melalui TPAK 

perempuan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan kota 

makassar pada tahun 2006 hingga 2020.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung yang 

diberikan upah minimum terhadap kemiskinan melalui TPAK perempuan ialah 

pengaruh positif. Artinya secara tidak langsung upah minimum tidak dapat 

menurunkan kemiskinan. Ketika terjadi kenaikan TPAK yang tercipta sebagai 

hasil dari peningkatan upah minimum tidak dapat menyerap tenaga kerja sehingga 

kemiskinan yang diharapkan dapat menurun yang terjadi ialah sebaliknya. 

Salah satu penyebab tingkat kemiskinan tidak menurun meskipun upah 

minimum mengalami peningkatan ialah karena peningkatan upah minimum 

cenderung diikuti dengan pemutusan hubungan kerja, khususnya yang memiliki 

produktivitas rendah dimana produktivitas perempuan di makassar lebih rendah di 

banding laki-laki yang pada gilirannya menurukan penyerapan tenaga kerja lalu 

membuat jumlah pengangguran semakin banyak, hal ini tentunya akan 

meningkatkan angka kemiskinan.  



99 

 

 

 

Hasil ini sejalan dengan Iksan & Arka (2017) serta Sulistiawati (2013) 

dalam penelitiannya mengemukakan bahwa upah berpengaruh positif terhadap 

kemiskinan melalui tpak. Tenaga kerja yang kualitas dan produktivitasnya rendah 

pula akan terkena dampak dari pengurangan tenaga kerja. Secara tidak langsung 

kenaikan upah minimum mempengaruhi peningkatan kemiskinan melalui TPAK 

perempuan karena meningkatnya upah minimum menyebabkan terjadinya 

peningkatan biaya produksi bagi perusahaan sehingga produsen akan melakukan 

pengurangan tenaga kerja guna mengurangi faktor produksi. Untuk meningkatkan 

produksi industri lebih memilih menggunakan teknologi yang menyebabkan 

kurang terserapnya tenga kerja perempuan sehingga pengangguran meningkat dan 

kemiskinan juga meningkat. 

10. Pengaruh Tingkat Kesehatan Terhadap Kemiskinan Melalui Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh langsung 

tingkat kesehatan terhadap kemiskinan sebesar -0,690 sedangkan pengaruh tidak 

langsung tingkat kesehatan terhadap kemiskinan melalui TPAK perempuan 

sebesar 0,333. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih 

besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Maka secara tidak langsung 

tingkat kesehatan melalui TPAK perempuan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kemiskinan melalu tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di kota 

makassar pada tahun 2006 hingga 2020. Artinya secara tidak langsung 

peningkatan kesehatan dapat meningkatkan kemiskinan melalui tingkat perisipasi 

angkatan kerja perempuan di kota makassar.  
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Dilihat dari data yang ada menunjukkan bahwa tingkat kesehatan kota 

makassar terus meningkat yang dapat meningkatkan TPAK perempuan di kota 

makassar, meningkatnya TPAK perempuan karena adanya peningkatan kesehatan 

ini mengindikasikan bahwa walaupun memiliki kesehatan yang baik tidak dapat 

menurunkan kemiskinan di kota makassar.  

Meningkatnya TPAK perempuan sebagai akibat dari baiknya kesehatan 

tanpa diikuti kemampuan dan peningkatan lapangan kerja akan menyebabkan 

penduduk usia kerja tidak banyak yang terserap di dunia kerja. Hal ini akan 

berdampak pada penurunan angkatan kerja perempuan dalam memproduksi 

barang dan jasa sehingga pendapatan perkapita dan tingkat konsumsi semakin 

menurun yang pada gilirannya masyarakat miskin bertambah. Dengan begitu, 

meningkatnya kesehatan perempuan diikuti peningkatan tpak perempuan dikota 

makassar tanpa diikuti terciptanya lapangan kerja akan akan meningkatkan 

kemiskinan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga meskipun tingkat kesehatan 

meningkat tidak bisa menjamin menurunnya angka kemiskinan. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widodo dkk 

(2011) dan Adriana (2019), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa walaupun 

tingkat kesehatan meningkat jika tidak adanya kemampuan dalam mencari 

pekerjaan dan menghasilkan pendapatan yang yang cukup dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya sehingga akan sulit keluar dari kemiskinan.   
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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 langsung positif dan signifikan 

terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. 

2. Variabel upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja perempuan. 

3. Variabel tingkat kesehatan berpengaruh langsung positif dan signifikan 

terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. 

4. Variabel pendidikan berpengaruh langsung negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan. 

5. Variabel upah minimum berpengaruh langsung negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan 

6. Variabel tingkat tingkat kesehatan berpengaruh langsung negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan. 

7. Variabel tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. 

8. Variabel pendidikan memiliki pengaruh tidak langsung positif dan 

signifikan terhadap kemiskinan melalui tingkat partisipasi angkatan 

kerja perempuan. 
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9. Variabel upah minimum memiliki pengaruh tidak langsung positif dan 

signifikan terhadap kemiskinan melalui tingkat partisipasi angkatan 

kerja perempuan. 

10. Variabel tingkat kesehatan memiliki pengaruh tidak langsung positif 

dan signifikan terhadap kemiskinan melalui tingkat partisipasi angkatan 

kerja perempuan. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan sebelumnya, maka saran yang 

dapat diberikan, yaitu: 

1. Diharapkan para pencari kerja bukan hanya mengandalkan pendidikan 

yang tinggi saja, tetapi harus diimbangi oleh bekal ilmu pengetahuan 

dan pengalaman kerja yang lebih. Dengan memiliki pengalaman kerja 

maka tenaga kerja akan mempunyai lebih banyak kesempatan untuk 

lebih inovatif dan kreatif sehingga dapat bersaing dalam memperoleh 

pekerjaaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan mendapatkan 

kehidupan yang lebih baik. 

2. Diharapkan pencari kerja perempuan lebih turut aktif dalam dunia kerja 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk 

mengembangkan diri dan dapat menngurangi pemikiran bahwa 

perempuan hanya ditakdirkan untuk mengurus rumah saja. Baik pencari 

kerja laki-laki dan perempuan berhak memasuki lapangan pekerjaan.  

3. Dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya dan yang 

cenderung akan meningkatkan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya. 
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Diharapkan pemerintah lebih memperluas kesempatan kerja yang ada 

agar para pencari kerja dapat lebih terserap kesempatan kerja yang 

diharapkan juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.  

4. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini masih terbatas karena 

hanya melihat pengaruh dari variabel pendidikan, upah minimum, 

tingkat kesehatan, TPAK perempuan dan kemiskinan di kota makassar. 

Oleh karena itu diperlukan study lanjutan yang lebih mendalam dengan 

data dan metode yang lebih lengap sehingga dapat melengkapi hasil 

penelitian yang telah ada dan dapat digunakan untuk bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan. 
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