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ABSTAK 

 

Nama   : Anita Sari 

NIM    : 90300118107 

Jurusan   : Ilmu Ekonomi 

Judul Skripsi  : Dampak Urbanisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

Di Kota Makassar 

Jumlah penduduk sebagai salah satu faktor dalam mengukur keberhasilan 

pembangunan ekonomi suatu wilayah. Banyaknya jumlah penduduk yang 

melakukan urbanisasi yang diakibatkan oleh kesenjangan antara daerah pedesaan 

dan perkotaan. Dengan adanya urbanisasi diharapkan dapat memberikan dampak 

yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi urbanisasi dan apakah urbanisasi 

ini memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dengan menggunakan data 

sekunder  yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Dinas Pencatatan Sipil dan 

Dinas Ketenagakerjaan kota Makassar. Metode penelitian ini menggunakan metode 

analisis jalur (Path Analysis).   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap urbanisasi, variabel kesempatan kerja berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap urbanisasi, variabel upah minimum kota berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap urbanisasi. Investasi berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, upah minimum berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui urbanisasi, kesempatan 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 

urbanisasi, upah minimum kota berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui urbanisasi, dan urbanisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makassar. 
 

Kata  Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Urbanisasi, Investasi, Kesempatan 

Kerja, Upah Minimum Kota. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan kota yang pesat di kota-kota besar merupakan tanda 

kemajuan dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan 

ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bertambahnya jumlah 

penduduk yang tersebar menandakan kemajuan dalam pembangunan. 

Pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan 

perkapita disertai dengan pertambahan jumlah penduduk suatu negara serta 

pemerataan pendapatan masyarakat. Peduduk merupakan faktor yang penting 

karena tanpa adanya penduduk maka sebuah negara tidak akan terwujud.  

Perekonomian suatu negara tercermin melalui pendapatan perkapita serta 

jumlah penduduk suatu negara. Penduduk adalah suatu faktor keberhasilan dalam 

pembangunan ekonomi suatu negara yaitu dengan melihat jumlah serta kualitas 

penduduknya. Jumlah penduduk yang sangat besar mempunyai dampak terhadap 

pembangunan ekonomi suatu negara dengan ketersediaan tenaga kerja dalam 

proses pembangunan. Bersamaan dengan berjalannya waktu, jumlah penduduk 

Indonesia terus menerus bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun, hal ini sejalan 

dengan teori Thomas Malthus mengenai hubungan penduduk dengan 

pembangunan ekonomi. Thomas Malthus dalam Nasution (2019) berpendapat 

bahwa bahan pangan dan makanan sangat penting untuk keberlangsungan hidup, 
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nafsu manusia yang tidak bisa ditahan dan pertumbuhan jumlah penduduk yang 

lebih cepat dari bahan pangan dan makanan. Teori dari malthus ini menyatakan 

bahwa, pertumbuhan jumlah penduduk menuruti deret ukur sementara 

pertumbuhan kesediaan pangan menuruti deret hitung, pada kasus ini terdapat 

masalah yaitu meledaknya jumlah penduduk di perkotaan yang tidak seimbang 

dengan kesediaan bahan pangan. 

Apabila perekonomian difokuskan di kota, maka kota akan menjadi mesin 

pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara. Semakin banyak pembangunan yang 

dicanangkan di kota-kota besar yang ada di Indonesia maka akan semakin cepat 

laju pertumbuhan ekonominya, sehingga menyebabkan kota tersebut menjadi 

tujuan bagi penduduk yang datang mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan 

hidup dan pendapatan yang lebih baik, inilah yang disebut urbanisasi. Urbanisasi 

merupakan suatu hal yang wajar, namun dapat menimbulkan berbagai masalah, 

salah satunya adalah kejahatan karena kurangnya penanganan di dalamnya. 

Masalah inilah yang dihadapi Indonesia saat ini, yaitu pertumbuhan konsentrasi 

jumlah penduduk yang sangat pesat yang tidak di ikuti dengan perkembangan 

industri. Masalah ini pada akhirnya memunculkan fenomena over-urbanisasi, 

urbanisasi penduduk yang banyak di kota-kota diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih dan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Salah satu ibu kota provinsi terbesar di Indonesia Timur adalah Makassar. 

Luas kota Makassar adalah 175,77 meter persegi, secara administratif terdiri dari 

15 kecamatan dan 153 kelurahan. Jumlah penduduk kota Makassar menurut hasil 

sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 1.423.877 juta jiwa, dan diprediksi akan 
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terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Sebagai pintu gerbang kawasan 

indonesia timur tidak heran jika kota Makassar menjadi kota tujuan bagi 

pendatang yang mencoba mengadu nasib untuk memperbaiki taraf hidupnya, 

apalagi ditambah karena Makassar merupakan pusat bisnis, politik, industri 

pendidikan dan budaya, sehingga tidak heran banyak masyarakat yang pindah ke 

kota Makassar, dipadu dengan perkembangan kota Makassar yang terus 

berkembang dari tahun ke tahun. 

Teori ekonomi klasik menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di 

tentukan oleh empat faktor yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, 

luas tanah, kekayaan alam dan teknologi yang digunakan. Dari ke empat faktor 

tersebut yang sangat menjadi perhatian yaitu pengaruh pertambahan jumlah 

penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa ketika 

populasi penduduk berkurang, maka output akan lebih tinggi dibandingkan 

dengan pendapatan per kapita, dan sebaliknya ketika pertumbuhan penduduk 

meningkat maka output akan menurun. Pertumbuhan pendapatan nasional dan 

pendapatan per kapita menjadi semakin lambat (Astuti, 2018). 

Indikator utama untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

selama periode waktu tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin tinggi pula potensi 

daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi kota Makassar cenderung berkembang 

dari tahun ke tahun, bahkan pertumbuhan ekonomi kota Makassar lebih besar 

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Sukirno dalam 

Fitriani, (2019) pertumbuhan ekonomi adalah kegiatan ekonomi dimana semakin 
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banyak barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat maka kesejahteraan 

masyarakat akan meningkat.  

Tabel 1.1 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 

Kota Makassar 

Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah) 

 

Tahun PDRB Konstan (Juta Rupiah) 

2017 103.826.16 

2018 112.568.41 

2019 122.465.83 

2020 120.905.75 

2021 126.312.82 

    Sumber : BPS kota Makassar, 2021 

Melihat data yang tersaji di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB 

kota Makassar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selama lima tahun 

terakhir  yaitu pada tahun 2017 sampai tahun 2021 pertumbuhan PDRB tertinggi 

terjadi pada tahun 2021, dan yang terendah terjadi pada tahun 2020. Hal ini 

disebabkan oleh pendemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia dan 

menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. 

Salah satu yang dapat menjadi pendorong perumbuhan ekonomi di suatu 

daerah yaitu Urbanisasi. Hal ini sesuai dengan teori Hollis Chenery dalam 

Tambunan (2003) yang melihat perubahan struktur produksi sejalan dengan 

peningkatan pendapatan perkapita, perekonomian negara yang masih 

mengandalkan sektor pertanian menuju sektor industri. Peningkatan urbanisasi 

mendorong belanja rumah tangga, investasi dan belanja pemerintah sehingga akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
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Tingginya tingkat pembangunan yang terjadi dikota-kota besar merupakan 

salah satu hal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi, pertumbuhan 

ekonomi yang pesat di kota tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi di desa 

sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah baik desa maupun kota. Hal ini 

disebabkan karena kegiatan dan perkembangan ekonomi lebih terkonsentrasi di 

wilayah perkotaan.  

Soetomo dalam Sari (2018) Urbanisasi berasal dari kata urban yang 

artinya sifat perkotaan. Di indonesia, migrasi penduduk diartikan sebagai 

perpindahan penduduk desa ke kota, urbanisasi didefinisikan sebagai suatu proses 

pembentukan kehidupan perkotaan yang berbeda dari kehidupan yang ada di 

pedesaan, urbanisasi terjadi karena adanya hasrat ingin memperbaiki kondisi 

social ekonomi lebih dari sebelumnya. Makassar merupakan salah satu kota 

terbesar di Sulawesi Selatan, berdasarkan data Urbanisasi masuk yang diperoleh 

dari Dinas Pencatatan Sipil Kota Makassar yang terus meningkat dari tahun ke 

tahun, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang di sebabkan oleh 

pendemi virus Covid-19.  

Tabel 1.2 

Urbanisasi Masuk di Kota Makassar 

Tahun 2017-2021 (Jiwa) 

 

Tahun Urbanisasi (Migrasi Masuk) 

2017 15.206 

2018 41.642 

2019 43.425 

2020 6.944 

2021 14.832 

    Sumber : Dinas Pencatatan Sipil Kota Makassar, 2021 
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Melihat data yang tersaji di atas, dapat diketahui bahwa Urbanisasi yang 

masuk ke kota Makassar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam kurun 

waktu lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 sampai tahun 2021, jumlah 

urbanisasi masuk terbanyak terjadi pada tahun 2019 hal ini dikarenakan tingginya 

tingkat upah yang berlaku di kota Makassar, dan pada tahun 2020 jumlah 

urbanisasi masuk di kota Makassar paling rendah akibat pendemi covid-19 serta 

pemberlakuan PSBB yang gencar dilakukan di kota Makassar pada tahun 2020. 

Penelitian Nasution (2019) menyatakan dalam hasil uji penelitiannya 

bahwa urbanisasi mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Susanti (2015) menyatakan bahwa 

migrasi masuk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB. Artinya 

urbanisasi tidak ada kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. 

 Didalam pandangan Islam urbanisasi pun dianjurkan seperti yang tertuang 

dalam QS. Al-Baqarah/2:218 : 

ُِغَفُوْرٌِرهحِيْمٌِ ۗ  وَاللَّهٰ كَِيَ رْجُوْنَِرَحَْْتَِاللَّهِِٰ ىِٕ
ۗ  ِاوُلهٰۤ ِالهذِيْنَِاهمَنُ وْاِوَالهذِيْنَِهَاجَرُوْاِوَجَاهَدُوْاِفِِْسَبِيْلِِاللَّهِِٰ  اِنه

Terjemahnya : 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang 

berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan 

rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.  

 

Di dalam pembangunan, investasi merupakan hal yang sangat penting 

karena investasi merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi, semakin besar 

investasi suatu negara, maka akan semakin tinggi tingkat pertumbuhan 

ekonominya.  Definisi investasi menurut Sukirno dalam Firdaus (2016) adalah 
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kegiatan penanaman modal yang di lakukan secara terus menerus oleh suatu 

masyarakat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, 

meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam teori klasik, investasi ditujukan untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat dalam berproduksi. Peningkatkan produksi menciptakan akumulasi 

modal, yang nantinya akan meningkatkan investasi. 

Penelitian Panggabean (2020) menyatakan bahwa investasi signifikan dan 

berpengaruh positif terhadap tingkat urbanisasi. Penelitian Trendyari (2019) 

menyatakan bahwa investasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

urbanisasi. Dengan kata lain Investasi memiliki pengaruh yang besar terhadap 

masuknya urbanisasi. 

 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi 

utama bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi. Untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan sumber pendanaan untuk mendukung 

dunia usaha, salah satunya realisasi investasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

mempengaruhi investasi karena pertumbuhan ekonomi merupakan indikator 

makroekonomi yang dinilai oleh investor. Arus modal memberikan kesempatan 

yang baik untuk memperoleh pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Izzaty 

et al., 2017). 

 Kewengian dalam Purba (2020) menyatakan bahwa investasi adalah 

mobilisasi sumber daya untuk meningkatkan atau menciptakan kapasitas produksi 

dan pendapatan di masa depan. Tujuan utama dari Investasi adalah untuk 

menggantikan persediaan modal yang ada. Penanaman modal baik dalam negeri 
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maupun luar negeri dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja seiring 

dengan meningkatnya investasi di masing-masing daerah. 

 Harrord-Dommar mengembangkan teori Keynes dalam Sulistiawati (2018) 

teori Keynes memberikan peranan kepada investasi di dalam proses pertumbuhan 

ekonomi, terutama dalam kaitannya dengan dua sifat yang dimiliki investasi. 

Pertama, investasi menghasilkan pendapatan. Artinya dampak dari permintaan 

investasi. Kedua, investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi suatu 

perekonomian dengan  meningkatkan persediaan modal yang merupakan dampak 

dari penawaran investasi. Kemudian dalam Sulistiawati (2018) Solow dan Swan 

mengoreksi teori Harrod-Dhomar dengan menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi (penduduk, 

angkatan kerja, serta akumulasi modal) dan kemajuan teknologi. 

 Penelitian Astuti (2018) menyatakan dalam hasil uji penelitiannya bahwa 

investasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitupun penelitian 

Roy (2022) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Tabel 1.3 

Investasi 

Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah) 

 

Tahun Investasi (Juta Rupiah) 

2017 52.778.92 

2018 56.439.27 

2019 60.302.46 

2020 61.230.83 

2021 62.592.71 

    Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar 2021 
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 Berdasarkan data yang tersaji, dapat dilihat bahwa pembentukan modal 

tetap bruto cenderung meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2017 

sampai dengan tahun 2021. Investasi terendah terjadi pada tahun 2017 senilai Rp 

52.778.92 dan yang tertinggi terjadi pada tahun 2021 senilai Rp 62.592.71, 

nyatanya pendemi Covid-19 ini tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap 

aliran investasi di kota Makassar. 

 Investasi dalam Islam sangat dianjurkan karena disebut mudharabah yang 

berarti menyerahkan sejumlah modal kepada orang yang berjualan kemudian 

investor nantinya akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan tersebut. Hal ini 

tertuang pada QS. Al-Baqarah/2:261 : 

ُِِ ۗ  ِوَاللَّهٰ حَبهةٍِِ ائَةُِ ۗ  بُ لَةٍِمِٰ ِسُنِْ كُِلِٰ ۗ  بَ تَتِْسَبْعَِسَنَابِلَِفِْ كَِمَثَلِِحَبهةٍِاَنِْ مَثَلُِالهذِيْنَِيُ نْفِقُوْنَِاَمْوَالََمُِْفِِْسَبِيْلِِاللَّهِٰ
ُِوَاسِعٌِعَلِيْمٌِ ۗ  وَاللَّهٰ ءُِِ عِفُِلِمَنِْيهشَاٰۤ  يُضه

Terjemahnya : 

 

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti 

sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada 

seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan 

Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. 

 

Investasi diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk dan 

meningkatan kesempatan kerja, dengan bertambahnya investasi maka akan 

tercipta kesempatan kerja baru dan berakhir pada penyerapan tenaga kerja. Untuk 

itu investasi dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga 

tingkat serapan tenaga kerja juga akan semakin tinggi. 

 Menurut Sumarsono, pengertian kesempatan kerja merupakan pekerjaan 

yang terdapat lowongan (employment) dan terdapat lowongan (vacancy). Teori 

kesempatan kerja yang juga dikenal dengan elastisitas permintaan akan tenaga 
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kerja yang di artikan sebagai persentase perubahan permintaan tenaga kerja 

hubungannya dengan perubahan permintaan akan tenaga kerja yang disebabkan 

oleh perubahan satu persen tingkat upah (Dewantara, 2021).  

Todaro berpendapat bahwa keputusan individu untuk melakukan 

urbanisasi adalah harapan untuk memperoleh kesempatan kerja dan pendapatan 

yang lebih baik. Menurut Todaro, sektor modern  kota merupakan faktor penting 

bagi mobilisasi tenaga kerja, terutama bagi pekerja terampil (Nurhalisa, 2019). 

 Sebagaimana hasil penelitian dari Lestari (2020) yang berkesimpulan 

bahwa kesempatan kerja mempunyai pengaruh yang positif terhadap urbanisasi. 

Adapun penelitian Sari (2018) yang mendapatkan hasil bahwa kesempatan kerja 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap terjadinya urbanisasi. 

 Tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi, selain menghasilkan 

pertumbuhan ekonomi yang maximal, juga berupaya menciptakan kesempatan 

kerja bagi penduduk. Ketika suatu Negara mencapai pertumbuhan ekonomi, maka 

negara tersebut akan makmur dari segi ekonomi. Menurut Merizal dalam Tristiana 

(2017) di artikan sebagai penyerapan penduduk usia kerja dan termasuk dalam 

angkatan kerja yang dipekerjakan, dan di nyatakan sebagai jumlah tenaga kerja 

yang dipekerjakan. Sonny sumarsono dalam Fitriani (2019) teori ketenagakerjaan 

dikenal dengan istilah elastisitas permintaan tenaga kerja, yang di definiskan 

sebagai tingkat perubahan permintaan akan tenaga kerja sehubungan dengan 

perubahan permintan tenaga kerja yang di sebabkan oleh perubahan satu persen 

tingkat upah. 
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 Penelitian Fitri (2018) menyatakan hasil uji penelitiannya bahwa 

kesempatan kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap petumbuhan 

ekonomi. Penelitian Permana (2016) menyatakan kesempatan kerja 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin tinggi pertumbuhan 

ekonomi maka akan semakin tinggi pula tingkat penyerapan tenaga kerja. 

Tabel 1.4 

Kesempatan Kerja 

Tahun 2017-2021 (Jiwa) 

 

Tahun Kesempatan Kerja (Jumlah 

orang Yang Bekerja) 

2017 548.368 

2018 589.221 

2019 592517 

2020 585.325 

2021 590.216 

    Sumber :Dinas Ketenagakerjaan kota Makassar, 2021 

 Dilihat dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa kesempatan kerja di kota 

Makassar cenderung meningkat. Dilihat dari tabel di atas, kesempatan kerja 

tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 590.216, dan terendah terjadi pada tahun 

2020 sebesar 585.325 yang di akibatkan oleh pendemi Covid-19, sehingga terjadi 

banyak pemutusaan tenaga kerja dan sempitnya lowongan kerja yang tersedia. 

Didalam Islam berkerja sangatlah di anjurkan, hal ini sesuai dengan firman 

Allah dalam QS. At-Taubah/9:105 : 

هَادَةِِفَ يُ نَ بِٰئُكُمِِْبِاَِِ لِمِِالْغَيْبِِوَالشه ِعه ۗ  ِوَسَتُ رَدُّوْنَِاِلٰه ۗ  ِوَالْمُؤْمِنُ وْنَِ ُِعَمَلَكُمِْوَرَسُوْلهُ وَقُلِِاعْمَلُوْاِفَسَيَ رَىِاللَّهٰ
تُمِْتَ عْمَلُوْنَِ  كُن ْ

Terjemahnya :  
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Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu 

akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 

(Al-Qur’an). 

  

Selain investasi dan kesempatan kerja, upah minimum juga merupakan 

faktor yang mengakibatkan seseorang memutuskan untuk melakukan urbanisasi 

dari desa ke kota. Ketika upah minimum di kota lebih besar dibandingkan yang 

ada di desa maka akan mendorong seseorang untuk melakukan urbanisasi dengan 

harapan bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar daripada daerah asal. 

Menurut Todaro dalam Wulandari (2017) adanya keputusan melakukan urbanisasi 

tergantung pada selisih antara besarnya tingkat pendapatan yang ada di daerah 

kota dan daerah desa, dengan demikian lonjakan pengangguran diperkotaan 

sebagai akibat dari adanya kesenjangan tingkat pendapatan antara desa dan kota. 

Menurut teori ekonomi sukirno dalam Sari (2018), upah didefinisikan sebagai 

pembayaran yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada karyawan atas jasa-jasa 

yang diberikan, dengan jumlah yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan awal 

antara pemberi kerja dan karyawan.  

Penelitian Fitriani (2019) menyatakan dalam uji hasil penelitiannya bahwa 

Upah minimum mempunyai pengaruh tapi tidak signifikan terhadap tingkat 

urbanisasi. Penelitian Nurhalisa (2019) menemukan tingkat upah secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap migrasi masuk. Hal ini membuktian 

bahwa upah minimum memberikan pengaruh terhadap masuknya urbanisasi. 

 Hasbuan mengemukakan upah dalam Utami (2018) bahwa upah 

merupakan balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja dan memberikan pedoman 
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atas perjanjian yang sudah disepakati. Jadi yang dimaksud dengan upah yaitu 

imbalan jasa yang diberikan pada pekerja berdasarkan jam kerja. Teori upah  

dalam Utami (2018) menurut para kaum Utopis (kaum masyarakat yang ideal) 

tindakan pengusaha yang hanya memberikan upah cukup untuk memenuhi 

kebutuhan minimum, merupakan perbuatan yang tidak “etis”. Untuk itu 

seharusnya para pengusaha selain memberikan upah yang layak kepada pekerja 

dan keluarganya, juga harus memberikan bantuan untuk keluarganya. 

 Pemberian upah yang layak untuk para pekerja ini juga tertuang dalam QS. 

Az-Zumar/39:35 : 

كَِانُ وْاِيَ عْمَلُوْنَِ        هُمِْاَسْوَاَِالهذِيِْعَمِلُوْاِوَيََْزيَِ هُمِْاَجْرَهُمِْبَِِحْسَنِِالهذِيْ ُِعَن ْ  ليُِكَفِٰرَِاللَّهٰ
Terjemahnya : 

 

Sesungguhnya Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk 

yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan 

yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan.(Al-Qur’an). 

 

Semakin tinggi upah minimum disuatu daerah maka pertumbuhan 

ekonomi akan semakin meningkat,  hal ini searah dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Basito (2016) dan  Julianto (2016)  yang menunjukkan arah positif 

dan signifikan upah minimum dengan pertumbuhan ekonomi. 

 Dalam penetapan upah minimum, pemerintah mempertimbangkan 

kebutuhan hidup minimum, potensi pertumbuhan, kondisi pasar, indeks harga 

konsumen tingkat upah lintas wilayah, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per 

kapita. Dengan melihat itu semua, pemerintah melihat, meneliti, mengkaji, dan 

menetapkan besaran upah di setiap daerah.  
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Dilihat dari data yang tersaji, dapat disimpulkan bahwa upah minimum 

kota dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 sampai dengan 

tahun 2021 terus menerus mengalami peningkatan. Berdasarkan tahun 2017 

sampai dengan tahun 2021, upah terendah berlaku pada tahun 2017 senilai Rp. 

2.400.000 dan upah tertinggi berlaku pada tahun 2021 senilai Rp. 3.244.000. 

Tabel 1.5 

Upah Minimum Kota 

Tahun 2017-2021 (Rupiah) 

 

Tahun Upah Minimum Kota 

2017 2.400.000 

2018 2.600.000 

2019 2.800.000 

2020 3.100.000 

2021 3.244.000 

     Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, 2021 

 Selain faktor ekonomi seperti Investasi, Kesempatan Kerja, Upah 

Minimum, dan Pertumbuhan Ekonomi yang mempengaruhi urbanisasi, adapula 

faktor non ekonomi, yaitu pendidikan dan pernikahan. Dalam urbanisasi, 

pendidikan sangat penting, karena dengan pendidikan yang lebih tinggi, 

masyarakat memungkinkan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan 

yang lebih baik di perkotaan. Kualitas pendidikan baik di kota maupun di desa 

sangat jauh berbeda, akses teknologi yang ada di kota jauh lebih mendukung 

daripada teknologi yang ada di pedesaan.  

Berdasarkan fenomena dan fakta yang terjadi di kota Makassar mengenai 

urbanisasi maka alasan peneliti mengambil judul adalah karena mengingat 

urbanisasi setiap tahun terus mengalami peningkatan, serta peneliti juga ingin 



15 
 

 
 

mengetahui apakah urbanisasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, jika 

tidak maka pemerintah perlu membatasi urbanisasi ini. Untuk itu peneliti tertarik 

meneliti tentang : “Dampak Urbanisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Kota Makassar ”. 

B. Rumusan Masalah 

Berlandaskan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas maka 

penulis membuat perumusan masalah yaitu : 

1. Apakah Investasi berpengaruh terhadap Urbanisasi di Kota Makassar ? 

2. Kesempatan Kerja berpengaruh terhadap Urbanisasi di Kota Makassar ? 

3. Upah Minimum berpengaruh terhadap Urbanisasi di Kota Makassar ? 

4. Apakah Investasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota 

Makassar ? 

5. Apakah Kesempatan Kerja berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

di Kota Makassar ? 

6. Upah Minimum Kota berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Kota Makassar ? 

7. Apakah Investasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui 

Urbanisasi ? 

8. Kesempatan Kerja berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui 

Urbanisasi ? 

9. Upah Minimum berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui 

Urbanisasi ? 
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10. Apakah Urbanisasi berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kota 

Makassar ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui apakah Investasi berpengaruh terhadap urbanisasi di 

Kota Makassar  

2. Untuk mengetahui apakah Kesempatan Kerja berpengaruh terhadap 

urbanisasi di Kota Makassar 

3. Untuk mengetahui apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap 

urbanisasi di Kota Makassar 

4. Untuk mengetahui apakah Investasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kota Makassar 

5. Untuk mengetahui apakah Kesempatan Kerja berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar 

6. Untuk mengetahui apakah Upah Minimum Kota berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar 

7. Untuk mengetahui apakah apakah Investasi berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi melalui Urbanisasi  

8. Untuk mengetahui apakah apakah Kesempatan Kerja berpengaruh 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Urbanisasi  

9. Untuk mengetahui apakah Upah Minimum Kota berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi melalui Urbanisasi  
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10. Untuk mengetahui apakah Urbanisasi berpengaruh terhadap pertumbuhan 

Ekonomi di Kota Makassar 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan harapan tujuan penelitian ini tercapai, maka penelitian ini di 

harapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut : 

1. Sebagai informasi ilmiah dan tambahan ilmu pengetahuan mengenai faktor 

apa saja yang mempengaruhi masuknya urbanisasi, serta apa dampak yang 

di timbulkan urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi kota makassar. 

2. Sebagai bahan perbandingan, pembelajaran dan menambah ilmu 

pengetahuan untuk kalangan akademisi dan peneliti selanjutnya dalam 

melakukan penelitian.  

3. Sebagai masukan untuk pemerintah ataupun pengambil kebijakan 

mengenai apa dampak yang di timbulkan urbanisasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Makassar.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produktif 

untuk menghasilkan tambahan output yang diukur dengan menggunakan Produk 

Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam 

suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan output per kapita 

dalam jangka panjang. Fokusnya pada tiga aspek, yaitu: proses, output per kapita 

dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses, bukan 

gambaran ekonomi secara keseluruhan. Disini kita melihat aspek dinamis dari 

ekonomi, yaitu bagaimana ekonomi berkembang atau berubah dari waktu ke 

waktu. Penekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri 

(Adisasmita, 2017). 

Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan kesejahteraan 

masyarakat yang diukur dengan tingkat pertumbuhan domestik regional bruto 

(PDRB) per kapita di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi berarti peningkatan 

jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat yang mengarah pada 

peningkatan  dan kemakmuran masyarakat dapat meningkat (Afiat, 2017). 

Teori Harrord Domar dikenal dengan teori pertumbuhan ekonomi. 

Menurut teori ini, investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga 

meningkatkan kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi membutuhkan 
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permintaan yang lebih besar agar produksi tidak menurun. Ketika kapasitas 

membesar namun tidak di ikuti  dengan permintaan yang besar pula, maka akan 

terjadi surplus dan disusul dengan penurunan jumlah produksi. Modal fisik 

memainkan peran yang sangat besar dalam model pertumbuhan , tetapi kapasitas 

hanya akan meningkat jika sumber daya lain (modal fisik) juga ikut meningkat. 

Dalam model pertumbuhan, jumlah penduduk yang besar tidak akan mengurangi 

pendapatan perkapita asal modal fisik juga terus meningkat. Penduduk yang 

dimaksud disini adalah angkatan kerja, yang diasumsikan tumbuh secara 

geometris dan full imployment selalu tercapai (Mulyadi, 2003). 

Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk merupakan hasil dari proses 

pembagunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk tidak mungkin terjadi tanpa 

adanya peningkatan kesejahteraan yang seimbang. Ketika akumulasi modal 

meningkat, permintaan tenaga kerja juga akan meningkat sehingga merangsang 

pertumbuhan penduduk. Tapi pertumbuhan penduduk akan meningkatkan 

kesejahteraan bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan yang efektif. 

2. Urbanisasi 

Urbanisasi berasal dari kata urban yang berati sifat perkotaan. Di 

Indonesia, didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota. 

Urbanisasi didefinisikan sebagai suatu proses pembentukan kehidupan perkotaan 

yang berbeda dari kehidupan pedesaan baik dalam konteks ekonomi, sosial, serta 

mentalitas masyarakatnya.  

Urbanisasi adalah suatu proses pembentukan kota, suatu proses yang 

dipicu oleh perubahan struktural masyarakat, di mana daerah-daerah yang dulu 
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merupakan daerah pedesaan yang bermata pencaharian agraris, berangsur-angsur 

memperoleh kehidupan yang sama seperti kota. Pengertian lain dari urbanisasi 

adalah bahwa, urbanisasi merangsang tumbuhnya pengaruh kota di pedesaan 

dilihat dari sudut pandang morfologi, ekonomi, sosial dan psikologi. Soetomo 

dalam Sari (2018) Namun, karena kesenjangan antara desa dan kota terus terjadi 

yang disebabkan oleh kelangkaan daerah pedesaan, dan proses kemiskinan 

mengalir ke kota dengan migrasi karena adanya faktor pendorong yaitu semakin 

langkanya sumber mata penaharian di desa.   

Teori Lewis-Fei-Rannis (LFR) dalam Mulyadi (2003) menyatakan bahwa 

migrasi terjadi karena adanya perbedaan antara daerah perkotaan dan daerah 

pedesaan yang tradisional. Begitupun juga dengan teori yang dikemukakan oleh 

Todaro, seseorang berpindah dari desa ke kota karena harapan untuk mendapatkan 

pendapatan yang lebih tinggi. Perbedaan pendapatan antara daerah desa dan kota 

ini yang menjadi sebab terjadinya migrasi penduduk dari daerah pedesaan ke 

perkotaan. 

Teori Todaro dalam Sari (2018) mengenai selisih pendapatan yang 

memegaruhi migrasi dari desa menuju kota adalah konsekuensi alami, oleh 

karenanya migrasi merupakan penghubung antara pertumbuhan penduduk dan 

pertumbuhan ekonomi antar wilayah, pengaruh migrasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi ada karena respon perilaku terhadap kesempatan ekonomi. 

Menurut Everett S.Lee dalam Niari (2013) tulisannya yang berjudul 

“Teory Of Migration” mengemukakan bahwa kapasitas migrasi pada suatu 

wilayah berkembang sesuai dengan heterogenitas di daerah atau wilayah tersebut. 
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Ada beberapa faktor pendorong dan penarik yang menyebabkan seseorang 

memutuskan untuk bermigrasi, di antaranya : faktor ekonomi, faktor pendidikan, 

faktor transportasi, ketersediaan lapangan kerja, faktor upah, kemajuan ditempat 

tujuan, keadaan lingkungan, dan faktor pribadi.  

Alain Garnier berpendapat bahwa urbanisasi adalah perpindahan dari 

pedesaan ke perkotaan, urbanisasi juga merupakan proses pengembangan dan 

pemusatan ruang terbangun. Kayono dalam Sari (2018) memberikan pengertian 

tentang urbanisasi sebagai pergerakan serta pemusatan penduduk secara nyata 

yang memberikan dampak kaitannya dengan masyarakat baru yang dimotivasi 

oleh faktor sosial, ekonomi politik dan budaya.  

Urbanisasi dapat diukur dengan melihat persentase penduduk yang tinggal 

di perkotaan. Untuk mengukur tingkat urbanisasi di suatu wilayah biasanya 

dengan menghitung ratio jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan 

dengan jumlah penduduk keseluruhan. 

Adapun perhitungan urbanisasi dapat dicari dengan rumus : 

PU = 
𝑈

𝑃 
 × 1000 

Dimana : 

PU  = Persentase penduduk perkotaan 

U = Penduduk daerah perkotaan 

P = Penduduk total 

Di Indonesia, masalah urbanisasi dimulai dengan masuknya poitik orde 

baru. Pertama, adanya kebijakan mikropolitik, dimana kota dijadikan sebagai 

pusat ekonomi. Kedua, koalisi antara kebijakan impor dan investasi asing di 
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bidang manufaktur, yang menyebabkan polarisasi pembangunan yang berpusat 

dijakarta. Ketiga, pesatnya proses mekanisasi di sektor pertanian pada awal tahun 

1980-an  membuat generasi muda dan sarjana enggan terjun ke sektor pertanian 

(Harahap, 2016). 

3. Investasi 

Investasi seringkali disebut dengan istilah penanaman modal atau 

pembentukan modal. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran modal untuk 

membeli barang modal dan peralatan produksi untuk meningkatkan kapasitas 

perekonomian untuk mengasilkan barang dan jasa yang tersedia dalam 

perekonomian. Peningkatan umlah barang modal akan memungkinkan 

perekonomian menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa (Putra, 2018). 

Menurut Todaro dalam Sulistiawati (2018) investasi memegang peranan 

penting dalam mendorong perekonomian. Hal ini karena modal dapat 

meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan pendapatan nasioal, dan 

menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga membuka kesempatan kerja.  

Menurut Sandy (2018), faktor-faktor yang mempengaruhi laju investasi 

yang ditanam disuatu negara ataupun wilayah dipengaruhi oleh banyak faktor 

yaitu : Tingkat keuntungan yang diramalkan, ramalan tentang laba di masa depan 

memberikan pandangan kepada pengusaha tentang jenis usaha yang prospektif 

dan bisa dilaksanakan dimasa depan, serta besarnya investasi yang dilakukan 

untuk memenuhi tambahan kapital yang diperlukan. Tingkat bunga, tingkat bunga 

menentukan jenis investasi yang akan memberi keuntungan kepada para pemilik 

modal, para investor hanya akan menanamkan modalnya apabila keuntungan jauh 
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lebih menguntungkan dari modal yang ditanam sebelumnya, ramalan tentang 

ekonomi di masa depan, adanya ramalan mengenai masa depan akan bisa 

menentukan tingkat investasi yang akan terwujud pada perekonomian, jika 

ramalan masa depan itu baik maka jumlah investasi akan ikut naik, namun jika 

kondisi ekonomi masa depan tidak baik maka tingkat investasi pun akan rendah. 

Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya, dengan pertambahan pendapatan 

nasional maka taraf pendapatan masyarakat pun akan meningkat, sebagai 

akibatnya daya beli masyarakat juga ikut meningkat, total agregat demand yang 

pada akhirnya akan mendorong investasi, Pengeluaran pemerintah, Pengeluaran 

yang dilakukan oleh pemerintah yang berupa pengeluaran pembangunan baik itu 

dalam hal penyediaan sarana prasarana atau fasilitas publik dalam menunjang 

aktivitas investasi, baik skala nasional maupun wilayah. Sehingga bisa menarik 

para investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi disuatu 

negara. Kemudahan berinvestasi, apabila kemudahan-kemudahan dalam birokrasi 

ataupun dalam perpajakan, yaitu keringanan dalam pembayaran pajak apabila 

suatu perusahaan menanamkan sebagian keuntungannya ke dalam investasi baru, 

juga apabila perusahaan mau dan bersedia untuk menanamkan investasi pada 

suatu daerah dalam kurun waktu tertentu sehingga mendorong para investor untuk 

menanamkan modalnya. 

4. Kesempatan Kerja 

Kesempatan kerja merupakan istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan lowongan pekerjaan yang tersedia bagi para pencari kerja. 

Kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk bekerja, yang 
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terlibat dalam kegiatan ekonomi (produksi). Oleh karena itu, yang dimaksud 

dengan kesempatan kerja adalah yang mencakup lapangan pekerjaan yang sudah 

di isi maupun yang belum terisi. Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong 

inilah kemudian menciptakan kebutuhan akan tenaga kerja. Tenaga kerja 

dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau lembaga untuk menerima pekerja pada 

tingkat upah, posisi, dan syarat kerja tertentu (Setiawan, 2019). 

Menurut simanjuntak dalam Fadli (2017) angkatan kerja meliputi 

penduduk yang sedang bekerja ataupun yang sedang bekerja, penduduk yang 

melakukan kegiatan seperti bersekolah atau melakukan kegiatan rumah tangga. 

Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun tidak bekerja, 

tetapi secara fisik mampu dan sewaktu-waktu siap bekerja. Kesempatan kerja juga 

diartikan sebagai ukuran pembangunan nasional yang lebih mengarah kepada 

pembangunan ekonomi, karena merupakan sumber pendapatan bagi mereka yang 

diberi kesempatan untuk memenuhi kebutuhannya.  

Kesempatan kerja umumnya didefinisikan sebagai kondisi yang 

mencerminkan jumlah total tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan atau 

kegiatan ekonomi. Kesempatan kerja merupakan penduduk yang berusia di atas 

15 tahun yang bekerja atau biasa disebut pekerja. Bekerja disini berarti yang 

bekerja minimal satu jam perminggu secara terus menerus. 

Teori klasik dalam Setiawan (2019) merepresentasikan pandangannya 

tentang kesempatan kerja, yaitu bahwa tingkat produksi dan harga keseimbangan 

hanya dapat dicapai ketika perekonomian berada pada kesempatan kerja penuh 

(full employment). Tetapi, keseimbangan dengan tingkat kesempatan kerja penuh 
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hanya dapat dicapai melalui mekanisme pasar bebas. Tidak ada pengangguran 

dalam mekanisme pasar bebas. Jika tidak ada yang bekerja maka tidak akan 

memperoleh pendapatan, daripada tidak memperoleh pendapatan sepeserpun 

maka mereka bersedia bekerja dengan upah yang lebih sedikit, dengan kesediaan 

bekerja dengan pembayaran upah yang lebih sedikit inilah maka perusahaan akan 

mempekerjakan mereka lebih banyak. 

Pandangan Keynes tentang kesempatan kerja berbeda dengan teori klasik. 

Menurut Keynes, realitas pasar tenaga kerja tidak sesuai dengan pandangan 

klasik, menurutnya dimanapun para pekerja pasti mempunyai ikatan serikat kerja 

yang akan memperjuangkan hak-hak pekerja dari penurunan upah. Menurut 

Keynes, bahkan jika upah turun, itu di anggap tidak mungkin. Jika upah turun, 

pendapatan masyarakat otomatis akan ikut turun, ketika upah turun daya beli 

masyarakat juga ikut turun yang pada akhirnya berujung pada penurunan 

konsumsi secara keseluruhan dan menyebabkan turunnya harga 

Tingkat pengangguran akan menurun di daerah dengan tingkat kesempatan 

kerja tinggi, sebaliknya tingkat pengangguran akan meningkat di daerah dengan 

kesempatan kerja yang rendah. Tinggi rendahnya kesempatan kerja dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yang memiliki karasteristik berbeda di Negara tersebut.  

Menurut Simanjuntak dalam Ningsih (2020) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesempatan kerja yaitu, Kondisi Perekonomian, Semakin cepat 

perekonomian suatu wilayah mencerminkan tingginya aktivitas produksi, 

tingginya kapasitas produksi maka membutuhkan banyak faktor produksi 

diantaranya, tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi 
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dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Semakin tinggi 

populasi jumlah penduduk maka akan mengurangi kesempatan kerja. 

Produktifitas atau kualitas sumber daya manusia, semakin tinggi produktivitas dan 

kualitas sumber daya manusia maka akan semakin besar peluang untuk 

mendapatkan pekerjaan. Tingkat upah, peningkatan kapasitas produksi 

menyebabkan lebih sedikit pekerja pada perusahaan, sehingga menurunkan 

tingkat kesempatan kerja.  

5. Upah Minimum Kota 

Upah adalah imbalan yang diterima pekerja dalam bentuk uang, sehingga 

upah merupakan alat untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Semakin 

tinggi tingkat upah, maka semakin banyak pekerja yang meningkatkan 

produktivitasnya. Upah yang dimaksud adalah kompensasi berupa uang yang 

diberikan kepada pekerja oleh perusahaan atau lembaga.  

Menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan, upah adalah hak dari pekerja 

atau buruh yang harus diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 

imbalan jasa dari para pengusaha kepada pekerja sesuai dengan perjanjian kerja 

dan kesepakatan buruh serta keluarga atas pekerjaan yang telah dilakukan (Sandy, 

2018). 

Islam memberikan pedoman kepada pihak yang mempekerjakan orang lain 

bahwa prinsip pemberian upah harus mencapai 2 hal, yakni adil dan cukup. Hal 

ini terkandung di dalam Q.S At-Taubah/9:105  

هَِادَةِِ لِمِِالْغَيْبِِوَالشه ِعه ُِعَمَلَكُمِْوَرَسُوْلهُِوَالْمُؤْمِنُ وْنَِوَسَتُ رَدُّوْنَِاِلٰه  ِوَقُلِِاعْمَلُوْاِفَسَيَ رَىِاللَّهٰ
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تُمِْتَ عْمَلُوْنَِ كُِن ْ  فَ يُ نَ بِٰئُكُمِْبِاَ
Terjemahnya :  

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu 

akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 

 

Ketika upah riil naik, maka upah minimum akan cenderung meningkat 

dari tahun ke tahun. Kenaikan upah minimum provinsi menimbulkan dilema bagi 

industri, karena disatu sisi mereka harus mematuhi syarat yang telah ditetapkan 

pemerintah. Di sisi lain permasalahan biaya labor cost menjadi masalah yang 

serius terutama bagi industri padat karya dan industri kecil dan menengah.  

Upah minimum regional adalah standar minimum yang digunakan oleh 

para pengusaha dan industri untuk memberikan gaji kepada pegawai, karyawan, 

dan buruh di dalam lingkungan bisnis atau usaha. Upah minimum regional 

berfungsi menjadi pertahanan agar nilai upah di suatu daerah tidak turun dibawah 

kebutuhan hidup minimum, yang ditetapkan melalui ketentuan Gubernur 

berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan serta sebagai kepastian hukum 

bagi perlindungan atas hak-hak dasar buruh dan keluarga yang berlaku selama 1 

tahun berjalan. 

Teori Malthus dalam Indriani (2019) adalah salah seorang tokoh mazhab 

klasik meninjau upah kaitannya dengan perubahan penduduk. Populasi atau 

jumlah penduduk merupakan faktor yang digunakan untuk menggambarkan 

berbagai hal oleh karenanya tingkat upah yang dihasilkan adalah hasil dari fungsi 

permintaan dan penawaran. Tingkat upah, sebagai harga penggunaan terhadap 

tenaga kerja, juga ditentukan oleh penawaran tenaga kerja, sumber utama 
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penawaran tenaga kerja adalah penduduk, dan usia kerja yang berasal dari 

penduduk. 

B. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Investasi dengan Urbanisasi 

Hubungan antara investasi terhadap urbanisasi juga mempengaruhi 

kesempatan kerja dan pendapatan. Tingkat investasi menentukan permintaan akan 

tenaga kerja, semakin besar investasi, maka akan semakin besar pula tambahan 

penggunaan tenaga kerja. Pembangunan pada sektor industri memerlukan 

investasi yang cukup untuk mengembangkan sektor industri. Akumulasi modal 

melalui investasi akan menggerakkan roda perekonomian melalui permintaan 

agregat, yang akan meningkatkan upaya produksi yang pada akhirnya akan 

meningkatkan permintaan tenaga kerja, sehingga menjadi salah satu faktor 

penarik masuknya urbanisasi. Penelitian Tara Trendyari (2019) menyatakan 

investasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap migrasi. Penelitian 

yang dilakukan Suartawa (2016) menyimpulkan bahwa investasi secara langsung 

berpengaruh tidak signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap tingkat 

migrasi. 

2. Hubungan Kesempatan Kerja dengan Urbanisasi 

Kesempatan kerja merupakan peluang atau kondisi yang memperlihatkan 

tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang bersedia dan mampu 

bekerja dalam proses produksi sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai 

dengan keterampilan masing-masing. Adanya kesempatan kerja maka akan 

mendorong penduduk untuk pindah dari desa ke kota, semata-mata untuk 
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memperoleh pekerjaan yang lebih baik daripada di daerah asal mereka. 

Berdasarkan penelitian Sari (2018) menyatakan kesempatan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap terjadinya urbanisasi. Hasil penelitan Suffina 

(2022) menunjukkan bahwa kesempatan kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap urbanisasi. Hubungan tidak signifikan ini menandakan tidak semua 

penduduk yang melakukan urbanisasi mempunyai kesempatan kerja atau peluang 

kerja. 

3. Hubungan Upah Minimum dengan Urbanisasi 

Upah adalah pembayaran yang diterima oleh pekerja yang diberikan oleh 

pengusaha sesuai dengan kesepakatan. Jika tarif upah minimum naik, maka akan 

mendorong urbanisasi. Para pelaku urbanisasi berfikir bahwa dengan adanya 

tingkat upah minimum yang lebih tinggi dikota, maka penghasilan mereka akan 

terjamin. Penelitian Fitriani (2019) menyatakan bahwa upah minimum 

mempunyai pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap tingkat urbanisasi. 

Sedangkan penelitian Hariyanti (2018) menunjukkan bahwa upah minimum 

memiliki pengaruh dengan arah yang negatif terhadap migrasi masuk.  

4. Hubungan Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam teori ekonomi pembangunan, diketahui bahwa tingkat pertumbuhan 

ekonomi dan investasi mempunyai hubungan yang positif hubungan ini terjadi 

karena, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka semakin besar 

persentase pendapatan yang dapat ditabung, sehingga investasi yang tercipta akan 

semakin besar. Dalam hal ini, investasi merupakan fungsi dari pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) 
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bahwa investasi secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian Rifkyanda (2020) juga menyimpulkan bahwa variabel investasi 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. 

5. Hubungan Kesempatan Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Todaro mengemukakan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional 

dipandang sebagai salah satu faktor positif yang mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang banyak berarti akan menambah tingkat 

produksi. Untuk itu, kebijakan perluasan kesempatan kerja menjadi hal yang 

penting bagi pembangunan, karena kesempatan kerja yang tercipta dengan adanya 

kegiatan ekonomi di daerah merupakan salah atu tolak ukur keberhasilan 

perekonomian suatu Negara. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Fitri (2018) dimana kesempatan kerja secara parsial berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. tetapi penelitian yang dilakukan Irwan (2016) 

menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja. 

6. Hubungan Upah Minimum dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan faktor utama bagi 

keberlangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. 

Pendapatan juga diperlukan setiap tahun seiring dengan pertambahan penduduk 

dari tahun ke tahun. Tidak hanya pada sisi konsumsi, sisi permintaan juga 

membutuhkan sumber pendapatan (kesempatan kerja). Dengan adanya upah yang 

mencukupi KHL, maka akan mempengaruhi peningkatan konsumsi yang akan 

meningkatkan daya beli masyarakat. Penelitian Utami (2018) menyimpulkan 
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bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, hal ini pun didukung oleh penelitian Kurniawan (2019) yang 

menunjukkan bahwa secara parsial variabel upah minimum Kabupaten/Kota 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. 

7. Hubungan antara Investasi, Urbanisasi dan Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan kesejahteraan 

masyarakat yang diukur dari besarnya pertumbuhan produk domestik regional 

bruto per kapita (PDRB). Menurut Todaro, ada tiga faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yaitu akumulasi modal, pertumbuhan 

penduduk dan kemajuan teknologi. Urbanisasi selama dikeloa dengan baik dapat 

memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi dengan 

menciptakan pembangunan kota yang berkelanjutan asal dikelola dengan baik. 

Pergerakan arus penduduk dari desa menuju ke kota berpotensi meningkatkan 

konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah yang selama ini 

menjadi pendorong utama yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dengan 

banyaknya jumlah investasi yang pada suatu daerah maka akan menarik pelaku 

urbanisasi. Penelitian Susanti (2015) menyimpulkan migrasi masuk secara parsial 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB. Penelitian yang dilakukan 

oleh Sitompul (2017) dapat disimpulkan bahwa investasi berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi akan 

semakin meningkat dengan meningkatnya investasi. 
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8. Hubungan antara Kesempatan Kerja, Urbanisasi dan Pertumbuhan 

Ekonomi 

Potensi ekonomi suatu wilayah menunjukkan bagaimana sumber daya 

manusia dan sumber daya alam yang dimiliki daerah memberikan kekuatan dalam 

kontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Sumber daya alam yang meliputi, 

pertanian, perikanan, kelautan dan pertambangan, sedangkan sumber daya 

manusia meliputi jumlah penduduk, jumlah pekerja menurut lapangan pekerjaan 

yang menggambarkan kesempatan kerja yang tersedia sesuai dengan sektor 

ekonomi. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan perluasan 

kesempatan kerja menjadi hal yang mendasar bagi pembangunan ekonomi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2015) menyimpulkan bahwa migrasi 

keluar dan tenaga kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

PDRB. Adapun penelitian Donna (2016) yang menyimpulkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi sangat signifikan mempengaruhi kesempatan kerja. Dalam 

penelitian Ananda (2021) menyimpulkan bahwa variabel kesempatan kerja 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah migrasi masuk risen. 

9. Hubungan Upah Minimum, Urbanisasi dan Pertumbuhan Ekonomi 

Hubungan antara upah dan migrasi memiliki dampak yang signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika upah naik, maka jumlah penduduk pun akan 

ikut naik, karena upah merupakan salah satu faktor penarik bagi penduduk untuk 

bekerja di daerah dengan tingkat upah yang tinggi. Hal ini pula dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena semakin banyak upah maka semakin 

tinggi tingkat belanja rumah tangga, seperti yang kita ketahui bersama bahwa 
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salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja rumah tangga 

dan jumlah penduduk. Penelitian Suartawa (2016) menyimpulkan bahwa upah 

secara langsung berpengaruh dignifikan dan memiliki hubungan positif terhadap 

tingkat migrasi. penelitian yang dilakukan Luthfi (2016) menunjukkan nilai 

signifikansi artinya variabel upah minimum provinsi mempengaruhi secara parsial 

dengan pertumbuhan ekonomi. 

10. Hubungan Urbanisasi dan Pertumbuhan Ekonomi 

Hubungan antara migrasi dan pembangunan tentu mempunyai hubungan 

yang erat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Tjiptoherijanto, gerak 

pembangunan akan terus mempengaruhi jumlah, bentuk dan arah migrasi 

penduduk. Migrasi penduduk mempunyai dampak terhadap proses pembangunan, 

maka tidak heran jika dikatakan bahwa migrasi penduduk akan tetap ada selama 

proses pembangunan mengalami ketimpangan antar wilayah, terutama 

ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Secara umum, pertumbuhan 

ekonomi mendorong ekspansi industri dan meningkatkan populasi perkotaan. Di 

sisi lain, urbanisasi juga mendorong pertumbuhan ekonomi sampai batas tertentu. 

Ini membuktikan hubungan antara urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi, dapat 

terjadi searah atau bahkan dua arah. Dalam penelitian Utomo (2019) Saliminezhad 

menemukan hubungan satu arah urbanisasi mendorong pertumbuhan ekonomi. Di 

dalam penelitian Nasution (2019) urbanisasi mempunyai hubungan yang negatif 

dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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C. Penelitian Terdahulu  

Penelitian-penelittian terdahulu yang relavan yang mencakup investasi, 

kesempatan kerja, upah minimum, urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi masih 

terus dilakukan dan menjadi acuan dalam penyusunan penelitian ini. Berikut 

Penelitian Terdahulu yang mencakup hal tersebut, antara lain : 

  Penelitian Mutia Sari (2016) terkait “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja 

dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia” dan 

mendapatkan hasil bahwa Investasi, secara simultan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

 Penelitian Erlina Fitri, Ansofino, Rina Afriza (2018) meneliti judul 

“Analisis Pengaruh Kesempatan Kerja, Belanja Daerah dan Investasi terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat” dan mendapatkan hasil bahwa 

kesempatan kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan variabel Investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

 Penelitian Utami (2018) meneliti judul terkait “Pengaruh Upah Minimum 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Banten Tahun 2010-2016” mendapatkan 

hasil bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten selama tahun 2010-2016. 

 Penelitian A.A. Tara Trendyari, I Nyoman Mahaendra Yasa (2019) terkait 

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Migrasi Masuk ke Kota Denpasar” 

mendapatkan hasil bahwa variabel kesempatan kerja dan investasi, berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap migrasi masuk ke Kota Denpasar. 
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 Penelitian Luciana Sari (2018) meneliti judul “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Urbanisasi di Kota Makassar Tahun 2001-2015” dan mendapatkan 

hasil bahwa Variabel kesempatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap terjadinya urbanisasi di Kota Makassar dan varibel upah minimum kota 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap urbanisasi di kota Makassar. 

 Penelitian Fitriani (2019) meneliti judul terkait “Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Tingkat Urbanisasi di Kota Makassar” mendapatkan hasil 

bahwa variabel upah minimum mempunyai pengaruh tetapi tidak signifikan 

terhadap tingkat urbanisasi di kota Makassar dan Variabel Kesempatan Kerja 

berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap urbanisasi. 

 Penelitian Denik Dwi Susanti, Siti Komariyah, Fivien Muslihatinningsih 

(2015) meneliti judul “Pengaruh Migrasi Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB 

Kabupaten Jember Tahun 2003-2011” dan mendapatkan hasil bahwa variabel 

migrasi masuk secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB 

Kabupaten Jember tahun 2003-2011. Sedangkan migrasi keluar dan tenaga kerja 

kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten 

Jember 2003-2011. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Angraeny Suartawa (2016) meneliti 

judul “Pengaruh Upah, Investasi dan Jumlah Unit Industri terhadap Tingkat 

Migrasi di Kota Makassar Tahun 2004-2013”  mendapatkan hasil bahwa Variabel 

upah secara langsung berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif 

terhadap tingkat migrasi di Kota Makassar dan variabel investasi berpengaruh 

positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat migrasi di kota Makassar. 
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 Penelitian Rini Sulistiawati (2018) meneliti terkait “Pengaruh Investasi 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta 

Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia” dan mendapatkan hasil 

bahwa Investasi berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang 

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. 

 Penelitian Irwan (2016) meneliti judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan” mendapatkan 

hasil bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. 

 Penelitian Lisa Hariyanti (2018) meneliti judul tentang “Pengaruh Antara 

Upah Minimum Provinsi,Tingkat Pendidikan, dan Kesempatan Kerja Terhadap 

Tingkat Migrasi Masuk di Wilayah Indonesia Bagian Barat Tahun 2010-2015” 

dan mendaptkan hasil bahwa UMP memiliki pengaruh negatif secara parsial 

terhadap migrasi masuk dan variabel kesempatan kerja memiliki pengaruh positif 

secara parsial terhadap migrasi masuk. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Suffina & Suharto (2022) yang meneliti 

judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Urbanisasi di Samarinda” dan 

mendapatkan hasil bahwa Kesempatan Kerja berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap tingkat Urbanisasi di Samarinda dan variabel upah minimum 

kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Urbanisasi di Samarinda. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Novita Linda Sitompul (2017) meneliti 

judul “Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sumatera 

Utara” dan mendapatkan hasil bahwa investasi PMDN dan PMA tahun 
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sebelumnya, dan jumlah tenaga kerja, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi Sumatera Utara. 

 Penelitian oleh Siti Syifa Namira Nasution (2019) meneliti terkait  

“Analisis Pengaruh Urbanisasi, Pendapatan Per Kapita Dan Industri Manufaktur 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara” dan mendapatkan hasil bahwa 

urbanisasi mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi sumatera utara. 

 Penelitian oleh Ainil Donna (2016) meneliti judul “Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi, Investasi, Upah Minimum Provinsi dan Krisis Ekonomi Terhadap 

Kesempatan Kerja di Sumatera Utara” dan mendapatkan hasil bahwa berdasarkan 

hasil uji analisis data pertumbuhan ekonomi, investasi, dan UMP, signifikan 

mempengaruhi kesempatan kerja di Sumatera Utara. 

 Penelitian yang dilakukan oleh H. Ahmad Luthfi, Jamiah Erla Shernik 

Agustin (2016) meneliti terkait “Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi 

(UMP) dan Nilai Tukar Petani (NTP) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi 

Jambi” dan mendapatkan hasil bahwa, berdasarkan hasil  uji data menunjukakan 

variabel UMP berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi 

Jambi. 

Penelitian Wahyu Kurniawan (2019) meneliti judul “Pengaruh Rata-Rata 

Lama Sekolah, Tenaga Kerja dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap PDRB 

Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah Tahun 2010-2015” 

dan mendapatkan hasil bahwa, upah minimum kabupaten/kota menunjukkan upah 
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minimum kota memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB 

Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah. 

 Penelitian yang dilakukan Syarif Cipta Ananda (2021) terkait “Faktor-

Faktor Yang Memengaruhi Migrasi Masuk Risen di Pulau Jawa dan Sumatera” 

mendapatkan hasil bahwa, variabel tingkat kesempatan kerja memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap variabel jumlah migran masuk risen di pulau Jawa 

dan Sumatera. 

 Penelitian oleh Aldi Rifkyanda (2020) meneliti judul “Analisis Pengaruh 

Investasi, Belanja Daerah, Tenaga Kerja, dan Aglomerasi Industri Terhadap 

PDRB di Provinsi Banten Tahun 2012-2018” dan mendapatkan hasil bahwa 

variabel investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di 

Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2012 - 2018. 

 Penelitian Linardi (2015) meneliti judul “Pengaruh Investasi Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Gowa” dan mendapatkan hasil bahwa 

investasi tidak berpegaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Kabupaten Gowa. 

 Penelitian yang dilakukan Lestari (2020) terkait “Pengaruh Upah dan 

Kesempatan Kerja Terhadap Arus Migrasi di Kabupaten Luwu Utara” 

mendapatkan hasil bahwa variabel upah dan kesempatan kerja memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap migrasi di Kabupaten Luwu Utara. 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan gambaran atau arah teori dalam memberikan solusi 

dari permasalahan yang akan diteliti. Kerangka pikir ini mengunakan tiga variabel 
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independen, satu variabel dependen, dan satu variabel intervening. Didalam 

kerangka pikir ini menjelaskan hubungan antara variabel independen dalam 

penelitian ini adalah investasi, kesempatan kerja, upah minimum, variabel 

intervening yaitu urbanisasi dan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi. 

Terdapat pula variabel intervening dalam penelitian ini yaitu urbanisasi. Kerangka 

pikir ini juga menjelaskan tentang hubungan variabel independen yaitu, investasi, 

kesempatan kerja, upah minimum yang tidak berpengaruh secara langsung 

terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi tetapi melalui variabel 

intervening yaitu urbanisasi.  

Penyebab masuknya urbanisasi disebabkan oleh investasi, kesempatan kerja 

dan upah minimum. Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini maka 

dibuatlah kerangka pikir sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 
(H4) 

 
                    (H1) 
         

       (H2)      (H10) 
 

       

            
    (H3)  (H5) 
        

       

      (H6) 

Sumber : Data Diolah (2022)    
 

E. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara untuk suatu permasalahan 

dalam sebuah penelitian yang kemungkinannya benar atau salah. 

Investasi (X1) 

Kesempatan 

Kerja (X2) 
Pertumbuhan 

Ekonomi (Y2) 

Upah Minimum 

(X3) 

 

Urbanisasi (Y1) 
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Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, maka akan dibuat hipotesis 

penelitian seperti berikut : 

1. Diduga investasi berpengaruh secara postif terhadap urbanisasi 

2. Diduga kesempatan kerja berpengaruh secara positif terhadap urbanisasi 

3. Diduga upah minimum berpengaruh secara positif terhadap urbanisasi  

4. Diduga investasi berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi  

5. Diduga kesempatan kerja berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi  

6. Diduga upah minimum berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi  

7. Diduga investasi berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

melalui urbanisasi 

8. Diduga kesempatan kerja berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui urbanisasi 

9. Diduga upah minimum berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui urbanisasi  

10. Diduga Urbanisasi berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif diartikan sebagai sebuah jenis penelitian yang 

menggunakan pendekatan deduktif dan induktif.  Pendekatan ini terbangun dari 

adanya kerangka teori, dan pemahaman dari peneliti melalui pemahaman yang 

telah di lewati. Hal ini kemudian dikembangkan menjadi suatu permasalahan yang 

dibarengi dengan solusinya dan diajukan untuk memperoleh kebenaran dengan 

dukungan data empiris yang ada. Penelitian ini dikatakan sebagai Kuantitatif 

karena bertujuan untuk mengembangkan teori-teori yang ada dengan 

menggunakan model matematis, disertai dengan hipotesis yang berkaitan dengan 

fenomena yang menjadi fokus pada penelitian ini. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kota Makassar yang 

merupakan ibu Kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian ini adalah 

bulan Juli - Agustus 2022. 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis dari data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder yang bersifat time series mulai dari tahun 2006-2021. Data sekunder 
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adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari lapangan, tetapi melalui 

lembaga ataupun instasi penyedia data yang telah mengolah dalam sebuah laporan 

atau dokumen. Data investasi adalah data pembentukan modal tetap bruto mulai 

dari tahun 2006-2021, data kesempatan kerja yaitu jumlah tenaga kerja yang 

terserap di kota Makassar mulai dari tahun 2006-2021, data upah adalah jumlah 

upah minimum yang berlaku dikota Makassar dari tahun 2006-2021, data 

urbanisasi adalah jumlah migrasi masuk di kota Makassar mulai dari tahun 2006-

2021 dan data pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang 

dicapai kota Makassar dengan PDRB atas dasar harga konstan sebagai alat untuk 

mengukur pertumbuhan ekonomi mulai dari tahun 2006-2021. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang berasal dari dinas terkait, seperti Dinas Pencatatan Sipil Kota Makassar, 

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Dinas Penanaman Modal Kota Makassar 

dan Badan Pusat Statistik Kota Makassar (BPS) serta sumber-sumber terkait yang 

menjadi pendukung dari penelitian ini. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu 

berdasarkan studi pustaka dan metode dokumentasi yang dihasilkan dari jurnal-

jurnal terkait dan dari pihak-pihak terkait yang digunakan untuk memberikan 

gambaran tambahan untuk diproses lebih lanjut. Metode ini dimaknai sebagai 

suatu kegiatan pengumpulan data dengan memperhatikan bahan-bahan informasi 
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yang telah ada sebelumnya. Bahan informasi tersebut disesuaikan dengan 

kebutuhan yang menjadi fokus pada penelitian ini. 

Regresi linear yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Y1 = f (X1, X2,X3)  ....................................................................................... 3.1 

Y2 = f (X1, X2, X3, Y1)  ............................................................................... 3.2 

Fungsi persamaan diatas tidak linear sehigga perlu dilakukan perubahan 

terhadap persamaan tersebut  menjadi model semilog (Ln) sehingga dapat 

dibentuk kembali menjadi persamaan sebagai berikut : 

LnY1 = ß0 + ß1X1 + ß2LnX2 + ß3X3 + µ1  .................................................... 3.3 

Y2 = ɑ0 + ɑ1X1 + ɑ2LnX2 + ɑ3X3 + ɑ4LnY1+ µ2  .......................................... 3.4 

Dimana :  

Ln   = Logaritma Natural 

Y1   = Urbanisasi (Jiwa) 

Y2    = Pertumbuhan Ekonomi (Juta Rupiah) 

X1   = Investasi (Juta Rupiah) 

X2    = Kesempatan Kerja (Jiwa) 

X3   = Upah Minimum (Juta Rupiah) 

ß0,ɑ0   = Konstanta 

ß1,ɑ1   = Koefisien Variabel Investasi 

ß2,ɑ2    = Koefisien Variabel Kesempatan Kerja 

ß3,ɑ3    = Koefisien Variabel Upah Minimum 

ɑ4   = Koefisien Variabel Urbanisasi 
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µ1,µ2   = Eror Term 

Dimana : 

ß0 = Konstanta untuk Y1 

ɑ0= Konstanta Untuk Y2 

a. Pengaruh Langsung (Direct Effect) 

ß1 = Pengaruh Investasi (X1) Terhadap Urbanisasi (Y1) 

ß2 = Pegaruh Kesempatan Kerja (X2) Terhadap Urbanisasi (Y1) 

ß3 = Pengaruh Upah Minimum (X3) Terhadap Urbanisasi (Y1) 

ɑ1 = Pengaruh Investasi (X1) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y2) 

ɑ2 = Pengaruh Kesempatan Kerja (X2) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y2) 

ɑ3 = Pengaruh Upah Minimum (X3) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y2) 

ɑ4 = Pengaruh Urbanisasi (Y1) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y2) 

b. Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) 

ɑ4ß1 = Pengaruh Investasi (X1)  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y2) Melalui 

Urbanisasi (Y1) 

ɑ4ß2 = Pengaruh Kesempatan Kerja (X2) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y2) 

Melalui Urbanisasi (Y1) 

ɑ4ß3 = Pengaruh Upah Minimum (X3) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y2) 

Melalui Urbanisasi (Y1) 

D. Metode Analisis Data 

Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kuatitatif 

yang menggunakan perhitungan statistik. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan Eviews, salah satu program pengolahan data statistik. Metode 
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analisis pada penelitian ini adalah analisis regresi linier dengan analisis jalur (Path 

Analysis), analisis ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung atau tidak 

langsung pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui kelayakan model regresi 

yang digunakan dalam penelitian. Hal ini terlihat dari data yang ada terdistribusi 

normal, tidak ada masalah dengan multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan 

autokorelasi. Ada empat tes pengujian asumsi klasik yang harus dipenuhi yaitu : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah variabel terdistribusi 

normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa model regresi yang baik adalah yang 

terdistribusi normal atau mendekati normal. Jika asumsi ini dilanggar maka hasil 

dari uji statistik yang dilakukan menjadi tidak valid terutama untuk kelompok data 

yang mempunyai ukuran kecil. 

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Jarque-Bera 

(JB). Ketentuan untuk uji ini sebagai berikut : 

Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 atau 5 persen 

(>0,05 atau 5%), maka data terdistribusi normal. 

Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 atau 5 persen 

(<0,05 atau 5%) maka data tidak terdistribusi normal. 

b. Uji Multikolineritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji korelasi antar variabel 

bebas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak memiliki korelasi antara 
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variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam suatu 

model regresi dapat dilihat dari tolerance value atau Variance Inflation Factor 

(VIF) ketentuannya, bila VIF > 10 maka terjadi multikolineritas, namun bila VIF 

< 10 maka tidak terjadi multikolineritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan variance residual dari suatu pengamatan ke  

pengamatan lain, atau adakah penjelasan hubungan antara nilai yang dipresiksi. 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki persamaan variance 

residual untuk satu pengamatan dengan pengamatan lain, atau model yang 

memiliki nilai hubungan yang dipresiksi yang dapat disebut heteroskedastisitas. 

Pengujian heteroskeadtisitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Uji 

Glejser. Jika probabilitas signifikansinya >0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedatisitas. Dan jika probabilitas signifikansinya <0,05 maka terjadi 

heteroskedasitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat adanya korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Model regresi yang baik tidak terjadi autokorelasi. Efek 

autokorelasi adalah : variabel terikat suatu pengamatan berhubungan dengan 

pengamatan lain, dan penduga OLS memiliki varian yang condong ke standard 

error cenderung lebih kecil. Nilai OLS tidak menghasilkan BLUE karena walau 

lancar unbiased tetap tidak efisien dan uji-F dan uji-t tidak dapat dipercaya karena 
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standard error koefisien regresi cenderung rendah. Untuk melihat apakah ada atau 

tidaknya autokorelasi pada suatu model regresi maka dapat dilakukan pengujian 

nilai Breuch-Godfrey Serial correlation atau biasa disebut uji Lagrange Multiplier 

(LM test). 

2. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis digunakan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis 

yang telah dibuat untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. 

Terdapat tiga uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Uji Simultan (Uji-F) 

Uji F ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang digunakan memiliki pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen secara simultan. Jika tingkat signifikansinya 

>0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan. Sebaliknya, apabila nilai 

signifikansinya <0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat secara simultan. 

b. Uji Signifikansi (Uji-t) 

Uji t dilakukan untuk menentukan signifikansi variabel independen 

terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 

signifikansi variabel independen. Jika tingkat signifikansinya >0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 
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Jika tingkat signifikansinya <0,05 maka variabel independen memiliki pengaruh 

terhadap variabel dependen. 

c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan besarnya 

pengaruh variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Nilai R2 berkisar 

antara 0 dan 1 (0 < R2 <1), semakin besar R2 maka semakin banyak variabel 

terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Begitupun sebaliknya, semakin 

kecil nilai R2 ini maka semakin kecil variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh 

variabel bebas. 

E. Definisi Operasional Variabel 

Berikut defisini operasional dari masing-masing variabel dalam penelitian ini : 

1. Investasi adalah nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kota Makassar dari 

tahun 2006-2021 yang di nyatakan dalam juta rupiah. 

2. Kesempatan Kerja adalah Jumlah orang yang terserap dalam pekerjaan di 

Kota Makassar dari tahun 2006-2021 yang di nyatakan dalam bentuk jiwa. 

3. Upah Minimum adalah jumlah upah minimum kota yang berlaku di Kota 

Makassar dari tahun 2006-2021 yang di nyatakan dalam juta rupiah. 

4. Urbanisasi adalah jumlah migrasi masuk di Kota Makassar dari tahun 2006-

2021 yang dinyatakan dalam jiwa. 

5. Pertumbuhan Ekonomi adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai 

Kota Makassar, parameter yang digunakan adalah nilai dari PDRB atas dasar 

harga konstan dari tahun 2006-2021 yang dinyatakan dalam bentuk Juta 

Rupiah. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Kota Makassar 

a. Letak Geografis dan Batas Wilayah 

Kota Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang dulu 

bernama Ujung Pandang. Letaknya antara 19924’17’38” Bujur Timur dan 

58’6’19” Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, kota Makassar 

memiliki batas wilayah sebagai berikut : 

1. Sebelah Utara : Kabupaten Maros  

2. Sebelah Timur : Kabupaten Maros  

3. Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa  

4. Sebelah Barat : Selat Makassar.  

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

kecamatan dan mempunyai 153 kelurahan. Kecamatan terluas yang ada di Kota 

Makassar adalah Biringkanaya dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan 

Kepulauan Sangkarang. Iklim di Kota Makassar sama dengan daerah lainnya yang 

memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan, dan memiliki 

suhu udara rata-rata berkisar antara 26C - 29 C. 

Topografi kota Makassar memiliki kemiringan lahan 0-2 (datar) dan 

kemiringan lahan 3-15 (bergelombang). Secara administratif Kota Makassar 

terbagi menjadi 15 kecamatan yang terdiri dari 153 kelurahan, di antara 15 
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kecamatan ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan 

Tamalate, Keamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, 

Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya. 

Tabel 4.1 

Luas Makassar berdasarkan Luas Kecamatan 

 

No Kecamatan Luas ( KM2 ) Persentase 

1.  Biringkanaya 48,22 27,43 

2.  Bontoala 2,10 1,19 

3.  Kepulauan Sangkarang 1,54 0,88 

4.  Makassar 2,52 1,43 

5.  Mamajang 2,25 1,28 

6.  Manggala 24,14 13,73 

7.  Mariso 1,82 1,04 

8.  Panakkukang 17,05 9,70 

9.  Rappocini 9,23 5,25 

10.  Tallo 5,83 3,32 

11.  Tamalanrea 31,84 18,11 

12.  Tamalate 20,21 11,50 

13.  Ujung Pandang 2,63 1,50 

14.  Ujung Tanah 4,40 2,50 

15.  Wajo 1,99 1,13 

 Jumlah 175,77 100 

 Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Tahun 2022 

b. Kependudukan 

Penduduk kota Makassar berdasarkan proyeksi tahun 2021 sebanyak 

1.472.619 jiwa, yang terdiri atas 711.006 penduduk laki-laki dan sebanyak 

716.613 penduduk perempuan, maka dari itu rasio jenis kelamin sebesar 99,22 hal 
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ini menunjukkan bahwa pada 100 jumlah penduduk perempuan ada 99-100 

penduduk laki-laki. 

2. Deskriptif Variabel 

Di dalam penelitian ini, terdapat beberapa variabel, yaitu variabel bebas 

(indepeden), perantara (intervening), dan variabel terikat (dependen). Adapun 

variabel bebas dalam penelitian ini adalah Investasi, Kesempatan Kerja, Upah 

Minimum Kota, untuk variabel perantara adalah Urbanisasi, dan variabel 

terikatnya adalah pertumbuhan ekonomi. 

a) Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan Ekonomi adalah hal yang penting bagi suatu daerah karena 

menjadi tolak ukur keberhasilan suatu daerah, kemajuan serta kesejahteraan suatu 

perekonomian ditentukan oleh perubahan output. Pertumbuhan ekonomi salah 

satunya dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk, tenaga kerja dan 

teknologi.  

Dalam penelitian ini, data pertumbuhan ekonomi diganti dengan data 

produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Pdrb 

merupakan jumlah tambah bruto yang tumbuh dari semua sektor ekonomi. 

Berdasarkan data poduk domestik regional bruto, kota Makassar dari tahun ke 

tahun mengalami pertumbuhan, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh adanya 

pendemi Covid-19 yang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini : 
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Tabel 4.2 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Makassar 

Tahun 2006-2021 (Juta Rupiah) 

 

Tahun PDRB (Juta Rupiah) Pertumbuhan Ekonomi (%) 

2006 18.165.87 8.09 

2007 20.794.72 8.11 

2008 26.068.22 10.52 

2009 31.263.65 9.20 

2010 37.007.45 9.83 

2011 43.428.21 9.65 

2012 50.702.40 9.88 

2013 58.802.55 8.55 

2014 85.592.82 7.39 

2015 88.826.15 7.46 

2016 95.957.64 7.99 

2017 103.826.16 8.23 

2018 112.568.41 8.42 

2019 122.465.83 8.79 

2020 120.905.75 -1.27 

2021 126.312.82 4.47 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2021 

b) Urbanisasi 

Urbanisasi adalah pergeseran atau perpindahan dari daerah pedesaan 

menuju perkotaan, sering juga disebut sebagai peningkatan jumlah orang di 

perkotaan. Perpindahan ini terjadi karena adanya kesenjangan antara desa dan 

kota, dimana desa masih menggunakan cara-cara tradisional seperti bertani, 

sehingga orang-orang cenderung ingin berpindah ke daerah perkotaan yang lebih 

modern. Daerah kota dengan beragam karasteristiknya menarik minat orang-orang 
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untuk pidah, selain faktor modern yang ada di kota, faktor lain seperti 

ketersediaan kesempatan kerja dan tingkat upah yang ditawarkan di kota juga 

menjadi faktor penarik bagi masyarakat memutuskan untuk pindah dari desa ke 

kota.  

Banyaknya aliran modal yang masuk ke kota Makassar juga merupakan 

salah satu faktor seseorang melakukan urbanisasi, karena dengan banyaknya 

investasi yang masuk akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, dimana 

dengan adanya investasi tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja dan dapat 

mengurangi pengangguran, karena masyarakat memperoleh pendapatan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Kota Makassar dengan kemajuannya seringkali menjadi tempat para 

penduduk yang melakukan urbanisasi, jumlah penduduk yang tinggi akan 

mengakibatkan kota menjadi padat dan kumuh, serta akan memunculkan masalah 

yaitu kriminalitas dan kesenjangan sosial. Maka perlu peran pemerintah untuk 

mengatasi masalah ini agar kota menjadi aman dan terjaga pertumbuhannya.  

Berdasarkan tabel 4.3 bisa dilihat bahwa penduduk kota Makassar dari 

tahun ke tahun terus mengalami kenaikan jumlah penduduk, namun pada tahun 

2020 mengalami penurunan jumlah orang yang melakukan urbanisasi yang di 

akibatkan pendemi virus Covid-19, dan pembatasan sosial berskala besar. Namun 

hal ini tidak menyusutkan keinginan seseorang untuk berpindah, kota Makassar 

mempunyai daya tarik sehingga banyak masyarakat yang berpindah, data tersebut 

merupakan total jumlah penduduk baik lokal maupun yang di akibatkan oleh 

adanya urbanisasi. 
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Tabel 4.3 

Perkembangan Jumlah Penduduk dan Migrasi Masuk di Kota Makassar 

Tahun 2006-2021 (Jiwa) 

 

Tahun Jumlah Penduduk Migrasi Masuk 

2006 1.223.540 9.738 

2007 1.235.293 10.622 

2008 1.253.656 15.933 

2009 1.272.349 19.030 

2010 1.339.374 21.244 

2011 1.352.136 22.188 

2012 1.369.606 29.695 

2013 1.408.072 16.134 

2014 1.429.242 35.711 

2015 1.449.401 63.828 

2016 1.469.601 14.071 

2017 1.489.011 15.206 

2018 1.497.164 41.642 

2019 1.526.677 43.425 

2020 1.538.207 6.944 

2021 1.555.088 14.832 

Sumber : BPS dan Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Makassar 

((data diolah) 2021) 

 

c) Investasi 

Investasi merupakan aktivitas untuk penanaman modal yang sewaktu-

waktu bisa ditarik dimasa depan dengan nilai yang lebih besar. Dengan 

meningkatnya investasi akan mendorong pembangunan ekonomi, investasi 

berfungsi sebagai bagian dari salah satu komponen pendapatan nasional karena 

jika investasi meningkat maka pendapatan nasional pun ikut meningkat begitu 

juga sebaliknya, jika investasi turun pendapatan nasional juga akan ikut turun.  
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Pada penelitian ini digunakan investasi pembentukan modal tetap bruto 

(PMTB), pembentukan modal tetap bruto merupakan komponen penyusunan 

PDRB yang merepresentasikan besaran investasi. Dibawah ini merupakan data 

PMTB yang terus meningkat dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2006-2021 

berikut ini : 

Tabel 4.4 

Pembentukan Modal Tetap Bruto 

Tahun 2006-2021 (Juta Rupiah) 

 

Tahun PMTB (Juta Rupiah) 

2006 4.985.56 

2007 6.451.59 

2008 9.335.80 

2009 14.798.19 

2010 25.548.58 

2011 28.325.39 

2012 33.542.67 

2013 37.330.31 

2014 41.062.14 

2015 44.549.47 

2016 48.365.82 

2017 52.778.92 

2018 56.439.27 

2019 60.302.46 

2020 61.230.83 

2021 62.592.71 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 
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d) Kesempatan Kerja 

Kesempatan kerja adalah jumlah total pekerja yang terserap di suatu 

daerah. Didalam pengertian lain, kesempatan kerja adalah jumlah orang yang 

bekerja atau mencari pekerjaan. Menurut Rusli dalam Sari (2018) pada data 

sensus penduduk, jumlah orang yang bekerja dipandang sebagai jumlah 

kesempatan kerja yang ada, dalam artian ini adalah lowongan pekerjaan yang 

sudah terpenuhi.  

Kesempatan kerja ini masih terus menjadi masalah bagi pembangunan 

ekonomi, ini dikarenakan ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan 

kesempatan kerja. Upaya peningkatan kesempatan kerja masih terus dilakukan 

oleh pemerintah salah satunya yaitu diadakannya program kartu prakerja yang di 

selenggarakan pemerintah agar bisa bersaing dalam dunia pekerjaan. 

Tiap-tiap kesempatan kerja pasti ada tenaga kerja didalamnya yang 

memiliki peran penting bagi perekonomian daerah ataupun Negara. Kesempatan 

kerja memiliki arti lapangan kerja yang tersedia, akibat dari suatu kegiatan 

ekonomi (produksi). Oleh karena itulah lowongan mencakup lapangan pekerjaan 

yang sudah di isi dan yang belum di isi. Dari lapangan pekerjaan yang lowong 

inilah timbul arti kesempataan dan kemudiaan timbul kebutuhan akan tenaga 

kerja. 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa dari tahun 2006-2021 jumlah 

kesempatan kerja berfluktuasi, hal ini dikarenakan jumlah kesempatan kerja yang 

tidak selalu tersedia, dimana jumlah kesempatan kerja tidak selaras dengan jumlah 
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penduduk yang ada, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk 

menciptaan lapangan pekerjaan agar angka pengangguran bisa diatasi : 

Tabel 4.5 

Kesempatan Kerja Kota Makassar 

Tahun 2006-2021 (Jiwa) 

 

Tahun Kesempatan Kerja (Jiwa) 

2006 434.981 

2007 431.981 

2008 498.653 

2009 522.462 

2010 507.962 

2011 541.050 

2012 502.308 

2013 513.428 

2014 534.428 

2015 521.853 

2016 523.612 

2017 548.368 

2018 589.221 

2019 592.517 

2020 585.325 

2021 590.261 

 Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, 2021 

e) Upah Minimum Kota 

  Upah minimum adalah standard minimum yang diterapkan oleh 

perusahaan atau pelaku industri untuk memberikan upah yang layak kepada para 

pekerja. Upah adalah imbalan yang diterima para pekerja dalam bentuk uang, 

sehingga uang juga merupakan alat untuk meningkatkan produktivitas tenaga 
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kerja agar bisa bersaing dengan pekerja yang lain. Upah yang dimaksud adalah 

kompensasi berupa uang yang diberikan oleh suatu perusahaan atau lembaga 

kepada pekerjanya. Pemberian standar upah minimum berbeda-beda setiap 

provinsi, sebagaimana yang sudah diatur dalam PP No 8/1981 upah minimum 

ditetapkan secara regional, sektoral dan subsektoral.  

Tabel 4.6 

Upah Minimum Kota di Makassar 

Tahun 2006-2021 (Juta Rupiah) 

 

Tahun Upah Minimum (Juta Rupiah) 

2006 612.000 

2007 673.200 

2008 740.520 

2009 905.000 

2010 1.000.000 

2011 1.100.000 

2012 1.200.000 

2013 1.440.000 

2014 1.800.000 

2015 2.000.000 

2016 2.250.000 

2017 2.500.000 

2018 2.700.000 

2019 2.800.600 

2020 3.191.000 

2021 3.244.000 

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, 2021 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa upah minimum kota Makassar 

dari tahun 2006-2021 terus mengalami peningkatan, hal ini merupakan salah satu 
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faktor pemicu bertambahnya jumlah penduduk di perkotaan terutama di Makassar, 

adanya tarif upah yang cukup tinggi menjadi alasan seseorang untuk berpindah 

demi mendapat penghidupan yang lebih layak dibandingkan sebelumnya. Masalah 

pertumbuhan penduduk yang pesat perlu mendapatkan perhatian pemerintah agar 

kota tetap terjaga pertumbuhan ekonominya. 

3. Hasil Pengolahan Data 

a) Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji Normalitas biasanya digunakan untuk menguji kelayakan apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan 

uji Jarque-Bera (JB). Ketentuan dari uji ini apabila nilai probabilitas lebih besar 

dari 0,05 maka dikatakan data terdistribusi normal, sebaliknya bila lebih kecil dari 

0,05 maka data tidak terdistribusi normal. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas Variabel Dependen Urbanisasi dan Pertumbuhan Ekonomi 

 

Variabel Jarque-Bera Probability 

Urbanisasi 1.530251 0.465276 

Pertumbuhan Ekonomi 3.055974 0.216972 

Sumber : Output Eviews.12 data diolah, 2022 

Pada tabel 4.7 dapat dilihat hasil dari uji normalitas yang dilakukan, 

diperoleh nilai probability untuk variabel urbanisasi sebesar 0.465276, dan 

variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0.216972 yang lebih besar dari 0.05, maka 

dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi 

dengan normal dan layak untuk digunakan. 
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2) Uji Multikolinearitas 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel bebas. 

Pada penelitian ini menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dengan 

ketentuan bila VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas, bila VIF < 10 maka tidak 

terjadi multikolinearitas. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Dependen Urbanisasi dan 

Pertumbuhan Ekonomi 

 

 

 

Urbanisasi 

Variable Coefficient 

Variance 

Uncentered VIF Centered VIF 

C 216.9467 18870.89 NA 

X1 0.000525 78.82177 17.25379 

X2 5.808331 19827.09 4.303863 

X3 2.05E-13 68.83482 14.09820 

 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

C 20354.66 18876.29 NA 

X1 0.095985 153.7203 33.64881 

X2 547.7765 19935.37 4.327368 

X3 3.78E-11 136.4120 27.93883 

Y1 7.816375 72.88479 2.342658 

Sumber : Output Eviews.12 data diolah,2022 

 Pada tabel 4.8 hasil pengujian masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel Y1 memperlihatkan nilai dari centered VIF untuk variabel independen 

X1 dan X3 lebih besar dai 10 maka disimpulkan terjadi multikolinearitas dan X2 

lebih kecil dari 10 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan 

untuk pengujian variabel bebas dengan Y2 memperlihatkan nilai centered VIF 

untuk variabel independen X1 dan X2 lebih besar dari 10 maka dapat disimpulkan 
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terjadi multikolinearitas, dan variabel X2 dan Y1 memiliki nilai VIF lebih kecil 

dari 10 maka dapat ditarik kesimpulan tidak terjadi multikolinearitas. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

melihat apakah terjadi kesamaan atau tidak dalam suatu model. Penelitian ini 

menggunakan pengujian uji Glejser, bila nilai probability chi-squarenya lebih 

besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi, dan 

apabila nilai probability chi-square lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan terjadi 

heteroskedastisitas dalam model regresi. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Dependen Urbanisasi dan 

Pertumbuhan Ekonomi 

 

Heteroskedasticity Test : Glejser 

 

Urbanisasi 

F-statistic 2.994339 Prob. F(3,12) 0.0731 

Obs*R-squared 6.849743 Prob. Chi-Square(3) 0.0768 

Scaled explained SS 4.502300 Prob. Chi-Square(3) 0.2121 

 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

F-statistic 1.117013 Prob. F(4,11) 0.3971 

Obs*R-squared 4.621709 Prob. Chi-Square(4) 0.3284 

Scaled explained SS 4.100533 Prob. Chi-Square(4) 0.3926 

Sumber : Output Eviews.12 data diolah, 2022  

Pada tabel 4.9 memperlihatkan nilai probability chi-square variabel 

urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga 

layak untuk digunakan. 
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4) Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat adanya korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan t-1 sebelumnya. Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi autokorelasi. Untuk melihat ada atau tidaknya autokorelasi 

digunakan pengujian Lagrange Multiplier (LM test). Bila nilai probability chi-

square lebih besar dari 0.05 maka tidak terajadi autokorelasi sebaliknya, apabila 

lebih kecil dari 0.05 maka terjadi autokorelasi. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Autokorelasi Variabel Dependen Urbanisasi dan Pertumbuhan 

Ekonomi 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test : 

Urbanisasi F-statistic 1.144965 Prob. F(2,9) 0.3567 

Obs*R-squared 2.981212 Prob. Chi-Square(2) 0.2252 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

F-statistic 1.973018 Prob. F(2,9) 0.1947 

Obs*R-squared 4.876905 Prob. Chi-Square(2) 0.0873 

Sumber : Output Eviews.12 data diolah, 2022 

Pada tabel 4.10 dapat dilihat pada nilai probability chi-square variabel 

urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi lebih besar daripada 0.05 maka disimpulkan 

bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi yang digunakan. 

b) Analisis Jalur (Path Analysis) 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka ditemukan hubungan antar 

variabel dari pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat 

dapat dilihat dari nilai koefisien yang dihasilkan dan tingkat signifikasi masing-

masing dalam kerangka analisis berikut :  
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Gambar 4.10 

Model Pengaruh Langsung Investasi, Kesempatan Kerja, Upah Minimum, 

Terhadap Urbanisasi dan Pertumbuhan Ekonomi 

 

 

   

 

 

 

 

Sumber : Output Eviews.12 data diolah, 2022 

Keterangan :  

** = Berpengaruh Signifikan 

Berdasarkan model di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Model 1 : Y = -0.863 + 0.077 (X1) + 0.616 (X2) - 1.547 (X3) 

Persamaan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Nilai koefisien ß0 sebesar -0.863 artinya apabila variabel investasi (X1) 

kesempatan kerja (X2) dan upah minimum (X3) meningkat maka akan terjadi 

urbanisasi (Y1) sebesar -0.863. 

2. Nilai koefisien ß1 sebesar 0.077 artinya apabila terjadi peningkatan investasi 

(X1) maka akan terjadi urbanisai (Y1) sebesar 0.077 dengan asumsi 

kesempatan kerja (X2) dan upah minimum (X3) tetap atau konstan. 

3. Nilai koefisien ß2 sebesar 0.616 artinya apabila terjadi penambahan 

kesempatan kerja (X2) maka akan terjadi urbanisasi (Y1) sebesar 0.616 

Investasi (X1) 

Kesempatan 

Kerja (X2) 

Upah Minimum 

(X3) 

 

Pertumbuhan 

Ekonomi (Y2) 

 

Urbanisasi (Y1) 

0.190 

0.077** 

0.616 

-1.547** 

3.920** 

-19.394 

7.516** 
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dengan asumsi bahwa investasi (X1) dan upah minimum (X3) tetap atau 

konstan. 

4. Nilai koefisien ß3 sebesar -1.547 artinya apabila terjadi peningkatan upah 

minimum (X3) maka akan terjadi urbanisasi (Y1) sebesar -1.547 dengan 

asumsi bahwa kesempatan kerja (X2) dan investasi (X1) konstan. 

Model 2 : Y2 = 93.509 + 0.190 (X1) - 19.394 (X2) + 3.920 (X3) + 7.516 (Y1) 

Hasil persamaan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Nilai koefisien ɑ0 93.509 sebesar artinya apabila variabel bebas yaitu investasi 

(X1) kesempatan kerja (X2) upah minimum (X3) dan urbanisasi (Y1) tidak 

terjadi perubahan maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi (Y2) sebesar 

93.509. 

2. Nilai koefisien ɑ1 sebesar 0.190 artinya apabila terjadi peningkatan investasi 

(X1) maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Y2) sebesar 0.190 

dengan asumsi bahwa kesempatan kerja (X2) upah minimum (X3) dan 

urbanisasi (Y1) konstan. 

3. Nilai koefisien ɑ2 sebesar -19.394 artinya apabila terjadi penambahan 

kesempatan kerja (X2) maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Y2) 

sebesar -19.393  dengan asumsi bahwa investasi (X1) upah minimum (X3) 

dan urbanisasi (Y1) konstan. 

4. Nilai koefisien ɑ3 sebesar 3.920 artinya apabila terjadi peningkatan upah 

minimum (X3) maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Y2) sebesar 

3.920 dengan asumsi bahwa investasi (X1) kesempatan kerja (X2) dan 

urbanisasi (Y1) konstan. 
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5. Nilai koefisien ɑ4 sebesar 7.516 artinya apabila terjadi urbanisasi (Y1) maka 

akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Y2) sebesar 7.516 dengan asumsi 

bahwa investasi (X1) kesempatan kerja (X2) dan upah minimum (X3) 

konstan. 

c) Uji Hipotesis 

1. Model (Y1) 

a. Uji Simultan (Uji-F) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen 

berpengaruh simultan terhadap variabel dependen. Ketika tingkat signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0.05 maka disimpulkan bahwa ada pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji simultan sebagai berikut 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Simultan Model Y1 

 

R-squared 0.573134 Mean dependent var 3.119573 

Adjusted R-squared 0.466418 S.D. dependent var 0.587137 

S.E. of regression 0.428884 Akaike info criterion 1.357059 

Sum squared resid 2.207302 Schawarz criterion 1.550207 

Log likelihood -6.856475 Hannan-Quinn criter. 1.366950 

F-statistic 5.370633 Durbin-Watson stat 1.480254 

Prob (F-Statistic) 0.014116   

Sumber : Output Eviews.12 data diolah, 2022 

 Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh hasil uji simultan (Uji statistic F) 

menunjukkan probability F-statistik sebesar 0.014116 yang lebih kecil daripada 
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0.05. maka disimpulkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen secara simultan. 

b. Uji Parsial (Uji-t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikansi antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. Ketika signifikansinya >0.05 maka tidak terdapat 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Namun jika tingkat 

signifikansinya <0.05 maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji T Model Y1 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.863204 14.72911 -0.058605 0.9542 

X1 0.077352 0.022907 3.376792 0.0055 

X2 0.616971 2.410048 0.256000 0.8023 

X3 -1.547212 4.51E-07 -3.432310 0.0050 

Sumber : Output Eviews.12 data diolah, 2022 

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh hasil variabel investasi (X1) memiliki 

nilai koefisien 0.077 signifikansi 0.0055 lebih besar daripada 0.05, maka 

disimpulkan bahwa variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

urbanisasi. Variabel kesempatan kerja (X2) memiliki nilai koefisien 0.616 dan 

tingkat signifikansi 0.8023, hal ini berarti variabel kesempatan kerja berpengaruh 

secara positif dan tidak signifikan terhadap urbanisasi. Variabel upah minimum 

(X3) memiliki nilai koefisien dan nilai signifikansi sebesar 0.0050, hal ini 

menandakan bahwa variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap urbanisasi. 
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c. Koefisien Determinasi (R2) 

Uji ini digunakan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

Adjusted R-squared 0.466418 

Sumber : Output Eviews.12 data diolah, 2022 

Berdasarkan tabel 4.13 setelah dilakukan uji determinasi, diperoleh hasil 

R2 sebesar  0.46, hal ini menunjukan 46% dari urbanisasi dapat dijelaskan oleh 

variabel investasi, kesempatan kerja, dan upah minimum. Sisanya yaitu 54% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

2. Model Y2 

a. Uji Simultan (Uji-F) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan. Jika tingkat 

signifikansinya >0.05, hal ini menandakan bahwa tidak ada pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika tingkat signifikansinya 

<0.05 maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

secara simultan. 

Berdasarkan tabel 4.14 hasil uji simultan (uji F) diperoleh probability 

sebesar 0.000000, dimana nilai ini lebih kecil dari 0.05, hal ini menandakan 

bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel 

dependen. 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji F Model Y2 

 

R-squared  0.991938 Mean dependent var 71.41804 

Adjusted R-squared  0.989007 S.D. dependent var 39.61603 

S.E. of regression  4.153685 Akaike info criterion 5.936176 

Sum squared resid  189.7841 Schawarz criterion 6.177610 

Log likelihood -42.48940 Hannan-Quinn criter. 5.948539 

F-statistic  338.3690 Durbin-Watson stat 1.873224 

Prob (F-Statistic)  0.000000   

Sumber : Output Eviews.12 data diolah, 2022 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan melihat signifikansi dari 

masing-masing variabel independen. Ketika tingkat signifikannya lebih besar 

>0.05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Namun bila tingkat signifikansinya lebih kecil <0.05 maka variabel independen 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji T Model Y2 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 93.50926 142.6698 0.655425 0.5257 

X1 0.190138 0.309815 0.613716 0.5519 

X2 -19.39489 23.40463 -0.828635 0.4249 

X3 3.92E-05 6.15E-06 6.375896    0.0001** 

Y1 7.516414 2.795778 2.688487    0.0211** 

Sumber : Output Eviews.12 data diolah, 2022 
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Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa variabel investasi (X1) 

memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.5519 yang lebih besar daripada 0.05, 

artinya variabel investasi berpengaruh positif dan tidak signifikansi terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Variabel kesempatan kerja (X2) memiliki tingkat 

signifikansi sebesar 0.4249 lebih besar dari 0.05, artinya kesempatan kerja 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Variabel upah minimum (X3) mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.0001 

yang lebih kecil daripada 0.05, artinya upah minimum mempunyai hubungan yang 

positif serta signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel urbanisasi (Y1) 

memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.0211 dan lebih kecil dari 0.05, artinya 

urbanisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk melihat besaran dari 

variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

Adjusted R-squared 0.989007 

Sumber : Output Eviews.12 data diolah, 2022 

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh hasil dari R2 adalah 0.98. Hal ini berarti 

98% pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh ke-empat variabel, yaitu 

investasi, kesempatan kerja, upah minimum dan urbanisasi, sedangkan untuk 2% 

kurangnya dijelaskan oleh variabel lain diluar dari penelitian ini. 
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Tabel 4.17 

Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total 

Variabel Penelitian 

 

Hubungan Antar 

Variabel 

Pengaruh 

Langsung 

Pengaruh Tidak 

Langsung 

Total Pengaruh 

X1 → Y1 0.077  0.077 

X2 → Y1 0.616  -0.616 

X3 → Y1 -1.547  1.547 

X1 → Y2 0.190 578.732 578.922 

X2 → Y2 -19.394 4.629 -14.756 

X3 → Y2 3.920 -11.627 -7.707 

Y1 → Y2 7.516  7.516 

Sumber : Output Eviews.12 data diolah, 2022 

B. Hasil Pembahasan 

1. Pengaruh Investasi Terhadap Urbanisasi 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh investasi terhadap 

urbanisasi memiliki nilai signifikan 0.0055 dengan nilai koefisien regresi sebesar 

0.077 yang berarti investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap urbanisasi 

di kota Makassar pada tahun 2006 hingga tahun 2021. Hal ini menunjukkan 

bahwa meningkatnya jumlah investasi memberikan pengaruh terhadap masuknya 

urbanisasi di kota Makassar.   

Jika aliran investasi di kota Makassar banyak maka alokasi dana 

difokuskan untuk pembangunan, dimana hal ini dapat membuka lapangan 

pekerjaan yang banyak sehingga mampu menyerap tenaga kerja, tentunya hal ini 

menjadi daya tarik masyarakat melakukan urbanisasi agar bisa mendapatkan 

pekerjaan terkhusus untuk kota Makassar. 
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Hal ini sejalan dengan teori LFR (Lewis-Fei-Rannis) dalam Trendyari 

(2019) yang menjelaskan  bahwa perpindahan tenaga kerja dan pertumbuhan 

employment di kota di akibatkan oleh peningkatan output sektor modern, yang 

pertumbuhannya dipengaruhi oleh tingkat investasi atau akumulasi modal disektor 

tersebut.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil yang di peroleh Trendyari (2019) 

yang mendapatkan hasil bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap migrasi masuk, hal ini juga sesuai dengan hasil Panggabean (2020) yang 

memperoleh hasil bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

urbanisasi. Tetapi penelitian Suartawa (2016) mendapatkan hasil bahwa investasi 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap migrasi masuk. 

2. Pengaruh Kesempatan Kerja Terhadap Urbanisasi 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh kesempatan kerja 

terhadap urbanisasi memiliki nilai signifikansi 0.8023 dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 0.616 yang berarti kesempatan kerja berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap urbanisasi.  

Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua penduduk yang melakukan 

urbanisasi dapat tertampung dan memiliki kesempatan kerja, hal ini tidak sesuai 

dengan teori ekonomi neoklasik yaitu kenaikan tingkat upah akan meningkatkan 

ketersediaan atau penawaran tenaga kerja. Sebaliknya, jika tingkat upah naik 

maka permintaan tenaga kerja akan menurun.  

Hal ini didasarkan pada ide dasar Human Capital Model, dimana niat 

untuk melakukan migrasi dipengaruhi oleh motivasi seseorang untuk mencari 
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pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Todaro juga 

mengungkapkan bahwa keputusan seseorang melakukan migrasi karena 

merupakan respon dari harapan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih  baik. 

Menurut Todaro, sektor modern dikota merupakan faktor penarik bagi migrasi 

tenaga kerja, terutama bagi tenaga kerja yang terampil. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Suffina (2022) yang menunjukkan bahwa kesempatan kerja tidak berpengaruh 

signifikan terhadap urbanisasi. Penelitian Sari (2018) mendapatkan hasil bahwa 

kesempatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap urbanisasi dan 

penelitian Fitriani (2019) mendapatkan hasil bahwa kesempatan kerja 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap urbanisasi. Sedangkan Ananda 

(2021) mendapatkan hasil bahwa kesempatan kerja berpegaruh negatif dan 

signifikan terhadap migrasi. 

3. Pengaruh Upah Minimum Kota Terhadap Urbanisasi 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh upah minimum kota 

terhadap urbanisasi memiliki nilai signifikansi 0.0050 dengan nilai koefisien 

regresi sebesar -1.547 yang berarti upah minimum kota berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap urbanisasi. Nilai negative menandakan meskipun jumlah upah 

yang ditawarkan di kota tinggi, masyarakat masih cenderung ingin menetap pada 

tempat tinggalnya sendiri, hal ini dikarenakan tidak ada kepastian seseorang akan 

mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan upah yang tinggi di kota. 

 Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Todaro bahwa perpindahan penduduk disebabkan oleh tingginya upah dan tingkat 
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pendapatan yang diperoleh di daerah tujuan. Kesenjangan upah dan pendapatan 

antara daerah desa dan kota mendorong penduduk desa untuk pergi ke kota.  

Sedangkan nilai signifikan menadakan bahwa semakin tinggi tingkat upah 

yang berlaku di kota Makassar, maka akan semakin banyak orang yang 

melakukan urbanisasi. Hal ini menandakan bahwa upah merupakan factor utama 

seseorang melakukan urbanisasi, agar bisa memenuhi kebutuhannya, dan bisa 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sebelum orang-orang melakukan 

urbanisasi, mereka terlebih dulu membandingkan upah yang ada sebelum 

memutuskan untuk pindah.  

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018) 

yang mendapatkan hasil bahwa variabel upah minimum kota berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap urbanisasi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian 

(Tamalasari 2021; Lestari 2020) yang mendapatkan hasil bahwa upah minimum 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap urbanisasi. Namun penelitian yang 

dilakukan oleh Fitriani (2019) mendapatkan hasil bahwa upah minimum 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap urbanisasi. 

4. Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh investasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikansi 0.5519 dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 0.190 yang berarti investasi berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Pengaruh positif ini searah dengan pertumbuhan ekonomi, apabila 

investasi meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat. Nilai tidak 
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signifikan ini berarti investasi tidak berpegaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 

kota Makassar, hal ini disebabkan karena penggunaan investasi yang tidak tepat 

sasaran dan berkurangnya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 

kota Makassar. Tidak hanya itu, penyebab perekonomian lambat pertumbuhannya 

karena tingkat konsumsi rumah tangga yang juga menurun yang diakibatkan oleh 

inflasi sehingga daya beli masyarakat cenderung berkurang. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Meidona (2021) mendapatkan hasil bahwa investasi tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitupun dengan penelitian 

(Abdurrahman 2021; Fauzan 2021; Sulistiawati, 2018) mendapatkan hasil bahwa 

investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

5. Pengaruh Kesempatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh kesempatan kerja 

terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikansi 0.4249 dengan nilai 

koefisien regresi sebesar -19.394 yang berarti kesempatan kerja berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Kesempatan kerja yang banyak menyebabkan pertumbuhan jumlah 

penduduk, pertumbuhan penduduk ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Todaro menjelaskan bahwa pertumbuhan 

penduduk yang cepat menimbulkan masalah dan membuat pembangunan ekonomi 

menjadi semakin lambat. Dalam teori Solow yaitu pertumbuhan ekonomi 

dipengaruhi oleh peningkatan tenaga kerja yang disebabkan oleh kesempatan 
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kerja dilihat dari jumlah penduduk yang ada, jumlah penduduk dapat menjelaskan 

pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Meidona (2021) yang 

mendapatkan hasil bahwa kesempatan kerja tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Afriza (2018) mendapatkan hasil bahwa kesempatan kerja secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  

6. Pengaruh Upah Minimum Kota Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil analisis regresi dapat dilihat bahwa variabel upah 

minimum memiliki nilai signifikansi 0.0001 dan nilai koefisien 3..920, yang berati 

upah minimum kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi.  

Salah satu yang mempengaruhi upah minimum adalah PDRB yang 

merupakan parameter dari pertumbuhan ekonomi. Upah minimum berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi karena perubahan atau kenaikan upah maka 

pertumbuhan ekonomi akan meningkat, apabila upah meningkat maka konsumsi 

masyarakat atau rumah tangga juga ikut meningkat, dimana konsumsi rumah 

tangga merupakan konstributor terbesar pertumbuhan ekonomi.  

Teori upah yang dikemukakan Sonny Sumarsono menyatakan bahwa, 

upah pada dasarnya merupakan sumber utama pendapatan seseorang, karena upah 

harus cukup untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Upah yang layak harus cukup 

untuk memenuhi kebutuhan hidup minum atau sering disebut sebagai kebutuhan 

fisik minum. Dengan kata lain meningkatnya upah minimum di suatu daerah 



76 
 

 
 

maka masyarakat akan cenderung meningkatkan konsumsinya yang dimana 

permintaan akan barang dan jasa akan meningkat dengan begitu pertumbuhan 

ekonomi akan meningkat   

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lubis (2021) yang 

mendapatkan hasil bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian (Utami, 2018; Luthfi, 2016) juga 

menemukan hasil bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi.  

7. Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui 

Urbanisasi 

Nilai dari pengaruh tidak langsung investasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui urbanisasi adalah sebesar 578.732, nilai tersebut lebih besar 

dibandingkan dengan pengaruh langsung yaitu sebesar 0.077. Sehingga investasi 

secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui urbanisasi. Hal ini menandakan bahwa investasi yang banyak 

akan mendorong urbanisasi sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

Urbanisasi selama dikelola dengan baik dapat memberikan dampak yang 

positif bagi pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan pembangunan kota yang 

berkelanjutan. Pergerakan arus migrasi dari desa menuju ke kota berpotensi 

meningkatkan konsumsi rumah tangga, investasi, serta belanja pemerintah yang 

selama ini menjadi pendorong utama yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi, 

dengan banyaknya jumlah investasi yang pada suatu daerah maka akan menarik 
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pelaku urbanisasi. Hal ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Todaro 

bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada daerah, 

yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.  

8. Pengaruh Kesempatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Melalui Urbanisasi 

Nilai dari pengaruh tidak langsung kesempatan kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui urbanisasi adalah sebesar 4.629, nilai tersebut 

lebih besar dibandingkan dengan pengaruh langsung yaitu sebesar -19.394 

Sehingga kesempatan kerja secara tidak langsung berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui urbanisasi.  

Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu Negara 

adalah kuantitas dan kualitas dari tenaga kerja, jumlah angkatan kerja sangat 

menentukan jumlah output produksi, dan kualitas angkatan kerja yang didukung 

oleh ilmu penetahuan dan keterampilan mampu meningkatkan produktivitas yang 

tinggi. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Malthus, Malthus 

memusatkan teorinya pada  pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan 

meningkatkan kesejahteraan suatu Negara. Kesejahteraan suatu Negara tergantung 

pada kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Potensi 

ekonomi suatu daerah menggambarkan bagaimana sumber daya manusia dan 

sumber daya alam yang dimiliki daerah memberikan kekuatan dalam 

kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi. Sumber daya alam meliputi, 

pertanian, perikanan, kelautan dan pertambangan, sedangkan sumber daya 

manusia dalam hal ini adalah jumlah penduduk, jumlah pekerja menurut lapangan 
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pekerjaan yang menggambarkan kesempatan kerja yang tersedia sesuai dengan 

sektor ekonomi. Percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan 

perluasan kesempatan kerja merupakan hal yang mendasar bagi pertumbuhan 

ekonomi.  

9. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui 

Urbanisasi 

Nilai dari pengaruh tidak langsung upah minimum terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui urbanisasi adalah sebesar -11.627, nilai tersebut lebih kecil 

dibandingkan dengan pengaruh langsung yaitu sebesar 3.920. Sehingga upah 

minimum secara tidak langsung berpengaruh positif dan tidak  signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui urbanisasi.  

Jika upah naik, maka jumlah penduduk pun akan ikut naik, karena upah 

merupakan salah satu faktor penarik bagi penduduk untuk bekerja pada daerah 

yang memiliki tingkat upah yang tinggi. Jumlah penduduk yang besar 

dikhawatirkan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Di dalam teori 

permintaan, jumlah penduduk yang bekerja tergantung pada besarnya permintaan 

pada masyarakat, yang dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi dan tingkat upah. 

Sedangkan dalam ekonomi neoklasik, penawaran tenaga kerja akan meningkat 

bila tingkat upah bertambah, tapi permintaan tenaga kerja akan berkurang bila 

upah meningkat. 

10. Pengaruh Urbanisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil analisis regresi dapat dilihat bahwa urbanisasi memiliki 

nilai koefisien 7.516 dan nilai signifikansi 0.0211, yang berarti urbanisasi 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai positif 

menandakan, peningkatan urbanisasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Urbanisasi bisa mendorong meningkatnya faktor utama pertumbuhan 

ekonomi yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah. 

Urbanisasi ini mendorong meningkatnya jumlah pendapatan masyarakat desa 

yang pindah ke kota. Tingginya tingkat upah yang terdapat pada kota di ikuti juga 

dengan pola perubahan konsumsi masyarakat. Apabila di desa masyarakat hanya 

menghabiskan satu hingga dua juta perbulannya, maka di kota menawarkan 

tingkat konsumsi lebih dari dua kali lipat. Tingginya harga suatu barang dan 

tingginya pola hidup perkotaan yang lebih konsumtif atau berlebihan pada 

akhirnya ikut meningkatkan konsumsi masyarakat. Tidak hanya itu, tingginya 

perkembangan jumlah penduduk di kota akan ikut meningkatkan investasi dan 

belanja pemerintah di kota. Dengan meningkatnya urbanisasi dapat menjadi upaya 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di kota Makassar. Apabila 

tidak dikelola dengan baik urbanisasi justru akan menjadi bumerang, urbanisasi 

pada dasarnya akan meningkatkan pedapatan masyarakat, bertambahnya populasi 

di perkotaan dapat mendorong pertumbuhan PDRB per kapita. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Susanti (2015) mendapatkan hasil bahwa urbanisasi berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Di dalam penelitian  Utomo (2019) Saliminezhad 

menemukan hubungan satu arah urbanisasi mendorong pertumbuhan ekonomi.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan beserta pembahasan yang 

telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Urbanisasi di 

Kota Makassar. 

2. Variabel Kesempatan Kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

Urbanisasi di Kota Makassar. 

3. Variabel Upah Minimum Kota berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Urbanisasi di Kota Makassar. 

4. Variabel Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar. 

5. Variabel Kesempatan Kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar.  

6. Variabel Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar. 

7. Variabel Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi melalui Urbanisasi. 

8. Variabel Kesempatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi melalui Urbanisasi. 



81 
 

 
 

9. Variabel Upah Minimum Kota berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Urbanisasi. 

10. Variabel Urbanisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kota Makassar. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut : 

1. Saran untuk pemerintah agar memperhatikan jumlah urbanisasi masuk, 

dengan ketersediaan lapangan pekerjaan agar masyarakat yang melakukan 

urbanisasi bisa terserap dalam kesempatan kerja. Agar urbanisasi ini tidak 

hanya memenuhi daerah perkotaan saja, akan tetapi ada sumbangsih yang 

diberikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. 

2. Orang yang hendak melakukan urbanisasi harusnya memperhatikan dan 

mencari tahu terkait daerah yang akan di tuju, dan perlunya meningkatkan 

kualitas diri agar bisa bersaing diperkotaan. Dan agar kota bisa dikendalikan 

tingkat pengangguran dan kemiskinannya. 

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini 

dengan meneliti urbanisasi keluar dan migrasi risen. Karena dalam penelitian 

ini, peneliti sadar akan banyaknya kekurangan yang perlu ditambah dan 

diperbaiki. 
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Lampiran 1 :  Data Pengujian 

Tahun X1 X2 X3 Y1 Y2 

2006 4.98556 6.075302 612000 2.276036 18.16587 

2007 6.45159 6.068382 673200 2.362927 20.79472 

2008 9.3358 6.21191 740520 2.768392 26.06822 

2009 14.79819 6.258552 905000 2.946017 31.26365 

2010 25.54858 6.230407 1000000 3.056075 37.00745 

2011 28.3253 6.293512 1100000 3.099552 43.42821 

2012 33.54267 6.219213 1200000 3.390979 50.7024 

2013 37.33031 6.24111 1440000 3.780929 58.80255 

2014 41.06214 6.281197 1800000 3.575459 85.59282 

2015 44.54947 6.257386 2000000 3.156192 88.82615 

2016 48.36582 6.260751 2250000 3.644116 95.95764 

2017 52.77892 6.306947 2500000 3.72169 103.8262 

2018 56.43927 6.378801 2700000 3.729109 112.5684 

2019 60.30246 6.38438 2800600 3.771035 122.4658 

2020 61.23083 6.372167 3191000 1.937878 120.9058 

2021 62.59271 6.380565 3244000 2.696787 126.3128 

    

Lampiran 2 : Hasil Uji Y1 

 

 

Dependent Variable: Y1

Method: Least Squares

Date: 12/06/22   Time: 16:19

Sample: 2006 2021

Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.863244 14.72912 -0.058608 0.9542

X1 0.077352 0.022907 3.376789 0.0055

X2 0.616978 2.410050 0.256002 0.8023

X3 -1.547212 4.51E-07 -3.432313 0.0050

R-squared 0.573135     Mean dependent var 3.119573

Adjusted R-squared 0.466418     S.D. dependent var 0.587137

S.E. of regression 0.428884     Akaike info criterion 1.357059

Sum squared resid 2.207301     Schwarz criterion 1.550206

Log likelihood -6.856469     Hannan-Quinn criter. 1.366949

F-statistic 5.370640     Durbin-Watson stat 1.480253

Prob(F-statistic) 0.014116
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Lampiran 3 : Hasil Uji Y2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: Y2

Method: Least Squares

Date: 12/06/22   Time: 16:21

Sample: 2006 2021

Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 93.51009 142.6698 0.655430 0.5257

X1 0.190139 0.309815 0.613719 0.5519

X2 -19.39402 23.40463 -0.828640 0.4249

X3 3.92E-05 6.15E-06 6.375899 0.0001

Y1 7.516402 2.795776 2.688485 0.0211

R-squared 0.991938     Mean dependent var 71.41804

Adjusted R-squared 0.989007     S.D. dependent var 39.61603

S.E. of regression 4.153681     Akaike info criterion 5.936174

Sum squared resid 189.7837     Schwarz criterion 6.177608

Log likelihood -42.48939     Hannan-Quinn criter. 5.948537

F-statistic 338.3698     Durbin-Watson stat 1.873223

Prob(F-statistic) 0.000000
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