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ABSTRAK  

Nama           : Muh. Azwar Rasyid 

Nim     : 90300117036 

Judul Skripsi   : Pengaruh Jumlah Industri, Upah Minimum dan Nilai 

Tambah Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 

Kota Makassar Tahun 2009-2018 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jumlah industri, upah 

minimum dan nilai tambah industri mempunyai pengaruh terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif. Teknik pengolahan data menggunakan regresi linear berganda melalui 

program SPSS 26. Model ini menunjukkan seberapa besar pengaruh yang terjadi 

antara variabel independen dan variabel dependen, dengan pendekatan OLS 

(Ordinary Least Square). Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal 

dari catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jumlah industri berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar. 

Selanjutnya upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Sedangkan nilai tambah industri berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.  

 

Kata kunci: Penyerapan tenaga kerja, jumlah industri, upah minimum, nilai 

tambah industri 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih dalam tahap awal 

pembangunan. Indonesia saat ini dalam tahap pembangunan dan menghadapi 

sejumlah masalah, seperti pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan lapangan 

kerja. Laju pertumbuhan yang cepat, jumlah penduduk miskin yang besar, dan 

distribusi penduduk yang tidak merata merupakan faktor penyebab kekhawatiran 

penduduk Indonesia. 

Dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sangat 

dipengaruhi oleh situasi kependudukan, ketika jumlah penduduk tinggi dan diikuti 

dengan kualitas penduduk yang dapat diterima, maka akan menjadi motor 

penggerak pertumbuhan ekonomi. (Arsyad, 2010). Di sisi lain, pembangunan 

ekonomi adalah perubahan struktur ekonomi suatu negara dan cara pendapatan 

didistribusikan kepada penduduk untuk meningkatkan pendapatan per kapita 

dengan tetap mempertimbangkan perluasan penduduk negara tersebut. Perubahan 

struktur ekonomi, yaitu dari struktur pertanian ke struktur industri, sering 

dikaitkan dengan istilah “pembangunan”.   

Kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di suatu daerah penghasil 

tertentu diukur dari potensi ekonomi sumber daya alam dan manusia yang ada. 

Sumber daya alam ini antara lain digunakan oleh industri pertambangan, 

perikanan, dan pertanian. Potensi sumber daya manusia tidak hanya ditentukan 
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oleh jumlah tenaga kerja dan jumlah karyawan melainkan juga ditentukan oleh 

kualitas penduduk. 

Lebih lanjut, Arthur lewis di dalam (Mahyudi, 2004) Dua kategori 

pembangunan ekonomi adalah ekonomi modern dan ekonomi tradisional. Di 

daerah pedesaan, ada surplus tenaga kerja dalam ekonomi konvensional. Tingkat 

output yang masih terkendala oleh penerapan teknologi dan kurangnya modal 

lebih lanjut, menjadi penyebab kelebihan tenaga kerja ini. Ada kekurangan tenaga 

kerja dalam ekonomi modern, yang sering terkonsentrasi di wilayah metropolitan. 

Sektor industri merupakan salah satu yang memiliki dampak signifikan. 

Tingginya tingkat produktivitas input yang digunakan dan peningkatan modal, 

yang diinvestasikan di sektor industri baru sebagai konsekuensi dari akumulasi 

keuntungan, adalah akar penyebab kelangkaan tenaga kerja ini. 

Pembangunan ekonomi yang didorong oleh industrialisasi dapat bertindak 

sebagai katalis bagi pertumbuhan ekonomi dan sebagai sumber kemungkinan 

lapangan kerja bagi masyarakat. (Simanjuntak, 1985). Diasumsikan bahwa 

pembangunan industri akan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak yang 

diperlukan untuk memenuhi tujuan dan keuntungannya, jika ini terjadi di wilayah 

di mana jumlah industri tumbuh setiap tahun, itu juga harus mengarah pada 

pertumbuhan jumlah karyawan.  

Selain itu, pembangunan ekonomi masih dilakukan di negara-negara 

berkembang saat ini dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, 

memperluas kesempatan kerja, meningkatkan distribusi pendapatan, 

meminimalkan kesenjangan keterampilan di seluruh wilayah, dan menciptakan 
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kerangka ekonomi yang stabil. Pertumbuhan lapangan kerja merupakan salah satu 

indikator seberapa baik industrialisasi telah membantu pertumbuhan ekonomi. 

Daerah dalam hal ini dapat berupa Provinsi, Kabupaten, atau Kota, padahal 

diketahui bahwa proses pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh aspek 

ekonomi dan pertumbuhan ekonomi merupakan komponen penting dari 

pembangunan nasional dan proses pembangunan daerah di Indonesia. Tidak dapat 

dipungkiri, baik dari segi pembangunan fisik maupun sosial, pertumbuhan 

ekonomi yang relatif tinggi tetap menjadi tujuan utama dalam penyusunan 

rencana pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pertumbuhan ekonomi sangat 

berbeda tergantung pada potensi pertumbuhan ekonomi di masing-masing lokasi. 

Diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat pada akhirnya akan 

meningkatkan kesejahteraan komunal. (Sjafrizal, 2012). Industrialisasi dan 

pembangunan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.  

Terbukanya dan perluasan lapangan pekerjaan merupakan salah satu 

indikator seberapa baik sektor industri ini berkontribusi terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. 78,16 persen dari seluruh nilai ekspor nasional pada Agustus 

2021 berasal dari sektor industri, menurut statistik yang diberikan Kementerian 

Keuangan melalui Badan Pusat Statistik. Akibatnya, banyaknya sektor industri 

yang berdampak pada pembangunan ekonomi menjadi basis bagi peningkatan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kedua, melalui mendorong pertumbuhan 

ekonomi daerah. 

Pembangunan ekonomi daerah mengacu pada proses dimana pemerintah 

daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang sudah ada dan membangun 
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kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan 

mendorong perluasan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) di wilayah 

tersebut.  

Isu mendasar dalam perekonomian daerah adalah tidak adanya strategi 

pembangunan endogen (berdasarkan keunikan daerah yang bersangkutan) yang 

memanfaatkan kapasitas kelembagaan, kelembagaan, dan sumber daya fisik lokal 

(daerah). Perspektif ini menghasilkan upaya yang bersifat lokal ke daerah dalam 

proses pembangunan, sehingga mendorong kegiatan ekonomi yang lebih besar 

dan penciptaan lapangan kerja baru. Proses pembangunan ekonomi daerah 

meliputi penciptaan institusi baru, pertumbuhan industri alternatif, peningkatan 

kemampuan tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan barang dan jasa yang 

lebih baik, penemuan pasar baru, penyebaran informasi dan teknologi, dan 

penciptaan bisnis baru, usaha baru. (Subandi, 2016b).  

Ada beberapa perusahaan besar dan menengah yang telah beroperasi di 

sejumlah kecamatan, seperti yang terjadi di Kota Makassar. Industri-industri 

tersebut harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga 

kerja di Kota Makassar. Salah satu dari 24 kabupaten/kota yang menjadi wilayah 

administrasi Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kota Makassar. Ada tenaga kerja 

yang cukup besar di perusahaan besar dan menengah di Kota Makassar. 

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tenaga 

kerja di industri besar dan menengah Kota Makassar. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang di Kota Makassar Tahun 

2009 – 2018 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

 

Banyaknya barang atau jasa yang dihasilkan oleh para pekerja tersebut 

berdampak pada rendahnya jumlah pekerja yang dibutuhkan oleh perusahaan 

industri. Tingkat permintaan pelanggan menentukan berapa banyak barang atau 

jasa yang diproduksi. Permintaan konsumen terhadap komoditas menentukan 

berapa banyak barang atau jasa yang diproduksi perusahaan, yang pada gilirannya 

mempengaruhi berapa banyak orang yang dibutuhkan oleh perusahaan industri. 

(Simanjuntak, 2010). 

Lebih lanjut, dapat dipahami Isu industri atau industrialisasi memaksa 

berkembangnya aplikasi teknologi dalam rangka mendongkrak nilai tambah 

No. Tahun 

 

Jumlah Tenaga Kerja 

1. 2009 

 

636  

2. 2010 

 

687 

3. 2011 1.457 

4. 2012 

 

1.457 

5. 2013 

 

1.965 

6. 2014 1.965 

7. 2015 753 

8. 2016 1.078 

9. 2017 2.428 

10. 2018 2.653 
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(value added) dengan sejumput teknologi. Hal ini dapat diartikan sebagai bentuk 

upaya perbaikan tata kelolah produksi, sehingga akan Meningkatkan output dan 

efektivitas. Keuntungan akan meningkat karena produktivitas dan efisiensi 

keduanya meningkat. Profitabilitas juga akan meningkat seiring dengan ini 

sehingga menciptakan ruang agar investasi baru dapat masuk dan akan menyerap 

tenaga kerja (Subandi, 2016b).  

Menetapkan upah minimum adalah tindakan umum pemerintah lainnya 

untuk memperluas kesempatan kerja di luar sektor manufaktur. Menurut teori 

upah efisiensi, upah minimum dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas 

pekerja, yang akan berdampak pada output produksi perusahaan dan 

menyebabkan peningkatan permintaan tenaga kerja. 

Intinya, ada dua cara untuk melihat aturan upah minimum yang telah 

ditetapkan di sejumlah negara. Pertama dan terpenting, upah minimum berfungsi 

sebagai perlindungan bagi karyawan, memastikan bahwa nilai gaji mereka tidak 

menurun tanpa adanya peraturan yang ditegakkan secara hukum untuk memenuhi 

persyaratan dasar. Kedua, sebagai pengaman bagi pelaku usaha untuk menjaga 

produktivitas kerja. Jumlah lowongan pekerjaan dan tingkat pengangguran 

keduanya dipengaruhi oleh upah. Dampak dari permintaan tenaga kerja tersebut 

akan berkurang dengan adanya kebijakan penegakan upah minimum di setiap 

Kabupaten/Kota, yang biasa disebut dengan UMK. UU No. 13 Tahun 2003 

tentang Pengupahan mengatur tentang struktur gaji di Indonesia. 

Hasil paling nyata dari penetapan kebijakan upah minimum adalah kenaikan 

tingkat gaji yang memaksa perusahaan industri untuk mematuhi peraturan 
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pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 3 Tahun 1997, 

penerapan gaji minimum kota dimulai. KHL (Kebutuhan Hidup Layak) digunakan 

untuk menentukan gaji minimum kabupaten dan kota dengan tujuan 

menguntungkan karyawan daripada merugikan perusahaan. Berikut upah 

minimum Kota Makassar: 

Tabel 1.2 

Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2009-2018 

No  Tahun  Upah minimum  

1. 2009  905.000.00 

2. 2010 1.000.000.00   

3. 2011 1.100.000.00   

4. 2012 1.200.000.00 

5. 2013 1.440.000.00 

6. 2014 1.800.000.00 

7. 2015 2.000.000.00 

8. 2016 2.316.625.00 

9. 2017 2.504.500.00 

10. 2018 2.722,642.00 

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan  

 

Besarnya upah minimum Kota Makassar disetiap Setiap tahun, mereka terus 

meningkat dan mengikuti standar kebutuhan hidup. Pada tahun 2017 upah 

minimum Kota Makassar mengalami peningkatan sebesar 2.504.500.00 

dibandingkan ditahun-tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2018 mengalami 

peningkatan sebesar 2.722,642.00. Tujuan kenaikan upah minimum tahunan 

adalah untuk meningkatkan standar hidup karyawan, tetapi juga dapat berdampak 

buruk pada pekerjaan. 
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Salah satu metrik yang digunakan pemerintah untuk menentukan undang-

undang upah dan upah minimum, yang sebagian besar di sektor industri, adalah 

standar hidup. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat yang diharapkan mampu 

mengurangi pengangguran dan menambah lapangan kerja dengan tingkat upah 

yang layak sehngga terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Sulistiawati, 2012). 

Dari tahun 2009 sampai dengan 2018 Kota Makassar yang mengalami 

penurunan dan peningkatan jumlah industri.  Karena banyaknya industri di Kota 

Makassar, penduduk lokal pada akhirnya akan dapat bekerja di sana, sehingga 

menurunkan tingkat pengangguran kota saat ini.  

Tabel 1.3 

Jumlah Industri Pengolahan Besar dan Sedang di Kota Makassar Tahun 

2009-2018 

Sumber: Badan Pusat Statistik BPS 

No.  Tahun  Jumlah industri 

1. 2009 27 

2. 2010 39 

3. 2011 157 

4. 2012 157 

5. 2013 59 

6. 2014 59 

7. 2015 56 

8. 2016 45 

9. 2017 150 

10. 2018 120 
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Dari tabel diatas jumlah industri di Kota Makassar setiap tahunnya 

mengalami fluktuasi. Dari tahun sebelumnya, terjadi pertumbuhan yang cukup 

signifikan di tahun 2017, dan tahun 2018 mengalami penurunan jumlah industri, 

begitupun yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Untuk mensukseskan dan 

mengubah susunan struktural perekonomian, sektor industri ini sangat penting. 

Dengan bertumbuhnya proses industrialisasi maka akan meningkatkan pendapatan 

daerah dan masyarakat itu sendiri. Berikut Nilai Tambah yang dihasilkan dari 

industri besar dan sedang di Kota Makassar. 

Tabel 1.4 

Nilai Tambah Industri Besar dan Sedang di Kota Makassar Tahun 2009-

2018 

No. Tahun Nilai Tambah Industri  

1. 2009 54.920.818 

2. 2010 100.551.777 

3. 2011 110.033.136 

4. 2012 110.033.136 

5. 2013 254.120.550 

6. 2014 254.120.550 

7. 2015 130.152.665 

8. 2016 244.594.457 

9. 2017 358.819.871 

10. 2018 358.819.871 

  Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kemampuan untuk memberikan nilai tambah pada bahan baku yang sudah 

diolah dan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja semuanya dapat 

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah di sektor industri. Faktor lain 

termasuk kemajuan teknologi dalam proses produksi yang akan meningkatkan 
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nilai output produksi. Salah satu ukuran pertumbuhan industri dianggap sebagai 

biaya input. Biaya yang digunakan dalam proses manufaktur dan sebagai faktor 

yang mempengaruhi kinerja produksi disebut sebagai biaya input dalam industri. 

Jika proses produksi barang didukung oleh peningkatan jumlah dan kualitas 

tenaga kerja, serta kemajuan teknis, pengembangan tenaga kerja, dan peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan, maka output produk secara keseluruhan akan 

meningkat. Akibatnya, keseluruhan produk yang diperoleh akan berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Produktivitas yang tinggi akan 

menghasilkan total output yang juga akan berdampak pada seberapa banyak 

tenaga kerja yang diserap. Pengelolaan dan pengendalian sistem perekonomian, 

termasuk produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi, yang pada akhirnya akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan negara, sangat bergantung pada 

tenaga kerja sebagai salah satu komponen produksi. Produktivitas yang baik inilah 

akan menciptakan nilai tambah sebagai selisih dari nilai output dan nilai input 

industri.   

Pada prinsipnya, perluasan industri dan kesempatan kerja suatu sektor harus 

meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonominya. Dengan kata lain, ada 

hubungan langsung antara sektor industri dan lapangan kerja. Meningkatkan 

pertumbuhan sektor industri, maka menyebabkan peningkatan pertumbuhan 

ekonomi dan jumlah tenaga kerja. Dengan meningkatnya jumlah industri dan nilai 

tambah yang dihasilkan dari proses produksi suatu perusahaan menjadikan 

pendorong laju pertumbuhan ekonomi dan menambah pendapatan dari tenaga 

kerja yang terlibat dari proses produksi industri tersebut.   
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Akibatnya, berbagai industri ini berfungsi sebagai subjek penelitian. 

Kemudian muncul upah minimum, yang dianggap dapat meningkatkan 

produktivitas karyawan, yang mengarah pada peningkatan output atau nilai 

tambah dari bisnis dan, pada akhirnya, peningkatan permintaan tenaga kerja. 

Persoalannya, apakah jumlah tenaga kerja yang banyak itu berdampak pada 

beragamnya sektor, tingginya upah minimum, dan peningkatan nilai tambah 

industri. Oleh karena itu, di Kota Makassar, penelitian ini menggunakan 

penyerapan tenaga kerja sebagai topik penelitian.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis terpantik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Jumlah Industri, Upah Minimum dan Nilai 

Tambah Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Wilayah Kota 

Makassar Tahun 2009-2018”. 

B. Rumusan Masalah   

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi 

masalah pokok dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pengaruh jumlah industri terhadap penyerapan tenaga kerja secara 

parsial di wilayah Kota Makassar tahun 2009-2018?  

2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja secara 

parsial di wilayah Kota Makassar tahun 2009-2018?  

3. Bagaimana pengaruh nilai tambah industri terhadap penyerapan tenaga kerja 

secara parsial di wilayah Kota Makassar tahun 2009-2018?  
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4. Bagaimana pengaruh jumlah industri, upah minimum dan nilai tambah industri 

terhadap penyerapan tenaga kerja secara simultan di wilayah Kota Makassar 

tahun 2009-2018?  

C. Tujuan Penelitian   

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah industri, upah minimum dan 

nilai tambah industri terhadap penyerapan tenaga kerja secara parsial di 

wilayah Kota Makassar tahun 2009-2018 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah industri, upah minimum dan 

nilai tambah industri terhadap penyerapan tenaga kerja secara simultan di 

wilayah Kota Makassar tahun 2009-2018 

3. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh jumlah industri, upah minimum 

dan nilai tambah industri terhadap penyerapan tenaga kerja di wilayah Kota 

Makassar tahun 2009-2018.  

D. Manfaat Penelitian  

1. Pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

bisnis, gaji minimum, dan tenaga kerja dan masalah mereka, yang dapat 

digunakan sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan tambahan. 

2. Sebagai informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para investor dan calon 

investor untuk meningkatkan investasinya dalam pengembangan industri Kota 

Makassar. Hal ini dapat menguntungkan daerah sekitar Kota Makassar dan 

diharapkan juga dapat menawarkan detail dan pengetahuan yang dapat 

digunakan sebagai sumber untuk studi lebih lanjut. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Tenaga Kerja  

1. Pengertian Tenaga Kerja  

Seseorang yang sedang bekerja, mencari pekerjaan, bersekolah, atau 

mengasuh anggota rumah tangga dan penerima penghasilan dianggap sudah 

bekerja apabila berumur sekurang-kurangnya 10 tahun. (Pujoalwanto, 2014).   

Tenaga kerja terdiri dari semua orang dalam populasi yang berusia 10 tahun 

atau lebih, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Ketika seseorang bekerja 

setidaknya selama satu jam terus menerus selama minggu sebelumnya dengan 

tujuan mendapatkan atau berkontribusi pada penciptaan pendapatan atau 

keuntungan, mereka dianggap sebagai karyawan. Yang dimaksud dengan tenaga 

kerja adalah “setiap orang yang cakap melakukan pekerjaan untuk menghasilkan 

produk dan atau jasa baik untuk kebutuhan pribadi maupun masyarakat” menurut 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Ayat 2.  

Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang 

dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja 

mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Tenaga kerja 

terdiri dari:  

1. Penduduk yang bekerja dan yang tidak bekerja tetapi siap untuk mencari 

pekerjaan, keduanya disebut angkatan kerja dan dianggap dalam usia kerja 

(15 tahun ke atas) 
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2. Orang yang dalam usia kerja tetapi tidak bekerja dianggap sebagai bukan 

angkatan kerja. mereka yang masih sekolah, ibu rumah tangga, dan warga 

lanjut usia. dengan mereka yang berusia kerja (15 tahun ke atas). 

  Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh 

suatu usaha atau industri. Karenanya, dapat dikatakan bahwa penyerapan tenaga 

kerja merupakan tenaga kerja yang sebenarnya dari bisnis. Permintaan tenaga 

kerja yang dibuat oleh unit perusahaan di pasar tenaga kerja, yang ditentukan oleh 

tingkat upah yang berlaku, dikenal sebagai penyerapan tenaga kerja. Kemampuan 

perusahaan untuk merekrut pekerja dari pasar tenaga kerja juga dipengaruhi oleh 

tingkat upah saat ini.  

2. Pasar Tenaga Kerja  

  Upaya gabungan dari pihak-pihak yang menghubungkan pencari kerja dan 

lowongan mewakili pasar tenaga kerja. Pelaku tersebut antara lain pemilik usaha, 

orang yang mencari pekerjaan, dan perantara yang memfasilitasi komunikasi 

antara pemilik usaha dan pencari kerja. Perlu beberapa saat untuk 

menghubungkan perusahaan dan pencari kerja, dan kedua belah pihak harus 

menyadari fakta berikut:  

1. Pencari kerja datang dalam berbagai keahlian, latar belakang pendidikan, 

dan sikap. 

2. Karena setiap perusahaan beroperasi dalam lingkungan yang unik dengan 

output, input, manajemen, teknologi, dan pasar yang berbeda, masing-
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masing perusahaan memiliki kapasitas unik untuk menyediakan gaji, 

jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang menguntungkan. 

3. Kurangnya pengetahuan tentang isu-isu tersebut di atas baik untuk bisnis 

maupun pencari kerja. 

3. Permintaan Tenaga Kerja  

Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh bisnis atau organisasi secara 

keseluruhan mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Permintaan pasar tenaga 

kerja akan tenaga kerja didorong oleh perubahan tingkat upah serta unsur-unsur 

lain termasuk teknologi, produktivitas, kualitas tenaga kerja, dan fasilitas modal. 

(Haryani, 2013).  

Dalam hubungan industrial permintaan tenaga kerja dalam sudut pandang 

ekonomi makro didasarkan pada asumsi bahwa permintaan tenaga kerja 

diturunkan dari permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan. 

Semakin besar permintaan barang dan jasa dari masyarakat semakin besar pula 

permintaan tenaga kerja perusahaan ke masyarakat. Perusahaan meminta tenaga 

kerja karena kemampuannya menghasilkan barang dan jasa.  

Gambar 2.1 

Kurva Permintaan Tenaga Kerja 
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Banyaknya pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan secara 

keseluruhan akan mempengaruhi permintaan pasar tenaga kerja akan tenaga kerja, 

yang sebagian dipengaruhi oleh hal-hal seperti:  

1. Tingkat upah   

Besarnya gaji akan berdampak pada tingkat biaya produksi bagi usaha 

yang akan mengakibatkan kenaikan biaya per unit barang yang diproduksi. 

Pelanggan akan cenderung melakukan pembelian lebih sedikit jika 

penjualan produk meningkat. Keadaan ini memaksa produsen untuk 

menciptakan lebih sedikit barang, yang selanjutnya dapat menurunkan 

kebutuhan tenaga kerja.  

2. Teknologi   

Jumlah personel yang dibutuhkan akan tergantung pada bagaimana 

teknologi digunakan. Karena mesin dapat membuat barang dalam jumlah 

yang lebih besar dari yang dapat dilakukan manusia.  

3. Produktivitas   

Tingkat produktivitas tenaga kerja itu sendiri dapat mempengaruhi 

jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Tingkat pendidikan dan pengalaman 

tenaga kerja ini dapat dilihat. 

4. Kualitas Tenaga Kerja  

Tenaga kerja yang terdidik akan menghasilkan produksi yang lebih 

tinggi. Tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan kematangan 

tenaga kerja ini dalam bekerja merupakan cerminan kualitasnya. 
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5. Fasilitas Modal  

Semakin banyak uang yang dibelanjakan, semakin banyak tenaga 

kerja yang dibutuhkan, semakin banyak uang yang dimiliki perusahaan, 

dan semakin banyak peluang untuk memasuki pasar. Korporasi akan 

berproduksi dalam kapasitas besar dengan modal besar, perusahaan akan 

membutuhkan staf yang besar, dan sebaliknya untuk mendapatkan 

keuntungan.  

4. Penawaran Tenaga Kerja  

Jumlah tenaga kerja yang mampu disediakan oleh pemberi kerja selama 

periode waktu tertentu pada setiap upah yang layak dikenal sebagai penawaran 

tenaga kerja. Menurut filosofi tradisional, sumber daya manusia (juga dikenal 

sebagai karyawan) adalah orang-orang yang memiliki kebebasan untuk memilih 

apakah akan bekerja atau tidak, serta memilih jam kerja yang mereka pilih. 

(Manurung, 2008).  

Gambar 2.2 

Kurva Penawaran Tenaga Kerja 
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1. Tingkat Upah  

Jam kerja secara langsung dipengaruhi oleh tingkat gaji, tingkat upah 

yang rendah akan menghambat upaya untuk meningkatkan produktivitas 

tenaga kerja dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan 

tenaga kerja. 

2. Preferensi   

Pilihan orang untuk bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka 

dapat dibagi menjadi dua kategori: kegiatan yang berhubungan dengan 

pekerjaan mereka dan yang tidak. Ketika individu memilih untuk 

menghabiskan waktu mereka bekerja, akan ada pasokan tenaga kerja yang 

besar, tetapi ketika orang cenderung menghabiskan waktu mereka untuk 

melakukan hal-hal lain, akan ada pasokan tenaga kerja yang lebih kecil 

secara keseluruhan.  

3. Penduduk   

Penduduk merupakan sumber pasokan tenaga kerja; jika suatu negara 

memiliki populasi yang tinggi, maka akan ada juga pasokan tenaga kerja 

yang signifikan. Jika jumlah pekerja meningkat seiring dengan penawaran 

tenaga kerja, pengangguran akan terjadi jika tidak ada kenaikan yang 

sesuai dalam permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja). 

4. Partisipasi Angkatan Kerja  

Proporsi penduduk dalam angkatan kerja tidak proporsional. Semua 

orang yang tersedia untuk bekerja termasuk dalam partisipasi angkatan 

kerja ini, tetapi jika rendah, banyak orang usia kerja dapat dianggap 
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dikeluarkan dari angkatan kerja (masih bersekolah atau mengurus rumah 

tangga). Oleh karena itu, orang yang dianggap keluar dari angkatan kerja 

berdampak pada partisipasi angkatan kerja. 

5. Tingkat Pengangguran  

Salah satu ukuran kesehatan ekonomi di suatu negara adalah tingkat 

pengangguran. Pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja harus ada agar 

dapat menurunkan tingkat pengangguran.   

6. Kekayaan Fisik  

Kekayaan fisik berdampak pada seberapa banyak tenaga kerja yang 

diserap, dan sumber daya alam seperti tanah dan sumber dayanya, laut, 

dan kayu dapat dieksploitasi sebagai tempat kerja. Akibatnya, peningkatan 

partisipasi angkatan kerja (Haryani, 2013). 

4. Tenaga Kerja Dalam Islam  

Islam telah memberikan banyak penekanan pada pekerjaan karena betapa 

pentingnya pekerjaan itu untuk menghasilkan kekayaan. Kitab suci Islam, Al-

Qur'an, memberikan beberapa gagasan mendasar tentang pekerjaan. Hal ini 

tertulis dalam Al-Qur'an:      

انَْ  ّۙ  ليْٰسَ  ََ وْسَبنِ الَِّٰ مَب سَعه  ٩٣ -لِلِْْ

Bagian ini menjelaskan bahwa tidak ada jalan cepat menuju kemakmuran. 

Jalan menuju sukses diaspal dengan kerja keras dan kesulitan. Orang akan 

dihargai lebih murah hati semakin keras mereka bekerja. Nabi Muhammad SAW 

bersabda bahwa “mencari hukum adalah kewajiban setelah kewajiban utama” dan 
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bahwa “Allah menghargai orang yang bekerja dan berjuang untuk memenuhi 

kebutuhan”. 

Para nabi, yang termasuk di antara orang-orang yang paling terhormat, 

terlibat dalam pekerjaan dan kemudian bekerja keras dengan rajin untuk 

menghidupi diri mereka sendiri karena pekerjaan itu sangat mulia dan berharga. 

(Sharif Chaudry, 2012). 

 Dalam Al-qur’an juga menyatakan mengenai tenaga kerja: 

  ُ ا فسََيرََِ اّللّه ُْ قلُِ اعْمَلُ نََۗ ََ ُْ الْمُؤْمِىُ ََ  ًٗ لُ ُْ رَسُ ََ عَمَلكَُمْ 

نََۚ  ُْ الشٍٰبَدَةِ فيَىُبَِّئكُُمْ بمَِب كُىْتمُْ تعَْمَلُ ََ لِمِ الْغَيْبِ  ّ عه نَ الِه َْ سَترَُدُّ ََ

- ٔٓ١ 

Dari pernyataan-pernyataan tersebut, jelaslah bahwa istilah “kerja” dalam 

Islam mencakup segala macam amalan atau pekerjaan yang mengandung 

komponen keutamaan dan manfaat bagi dirinya dan keluarganya, selain mencari 

nafkah untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga.    

B. Teori Industri   

1. Pengertian Industri  

Definisi ekonomi industri adalah kegiatan mengubah sumber daya mentah 

menjadi produk jadi atau setengah jadi. Di sini, tugas pemrosesan dapat dilakukan 

secara manual, mekanis, atau elektronik. Ketika kata industri digunakan bersama 

dengan frasa lain yang menentukan jenis industri, istilah "industri" juga dapat 
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merujuk pada sekelompok bisnis terkait. Sebagai ilustrasi, perhatikan industri 

farmasi, pakaian, pertukangan kayu, dan lainnya. Ketika kita membahas masalah 

industri atau industrialisasi, yang kita maksudkan adalah teknologi diserap untuk 

meningkatkan nilai tambah.  

Sentuhan teknologi menunjukkan peningkatan dalam proses produksi, 

yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Laba meningkat dengan 

produktivitas dan efisiensi karena lebih banyak profitabilitas sama dengan lebih 

banyak investasi dan pekerjaan baru (Subandi, 2016a). Menurut Pasal 5 Tahun 

1984 tentang perindustrian, industri didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang 

mengubah bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi produk 

yang lebih bermutu untuk digunakan, termasuk operasi rancang bangun dan 

perekayasaan. 

Berdasar sudut pandang Sumaatmadja (Pujoalwanto, 2014), Sistem 

industri terdiri dari komponen fisik dan manusia. Unsur fisik tanah, bahan baku, 

sumber energi, dan iklim dengan segala proses alamnya merupakan unsur 

penunjang pertumbuhan dan perkembangan industri. Sedangkan unsur tenaga 

kerja, kecakapan teknologi, tradisi, keadaan politik dan pemerintahan, transportasi 

dan komunikasi, pelanggan dan pasar, dan subsistem manusia lainnya 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan industri.  

Menurut Abdurachmat (Pujoalwanto, 2014), mengklaim bahwa kata 

"industri" berasal dari bahasa Latin "industri," yang dapat diterjemahkan sebagai 

"kerja" atau "aplikasi kerja yang konstan." Industrial, yang berarti ketekunan atau 
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usaha keras, masih digunakan dalam bahasa Inggris. Menurut Sumaatmadja, yang 

mengutip Basuki Pujoalwanto, istilah "industri" memiliki dua definisi: definisi 

luas yang mencakup semua kegiatan manusia yang memanfaatkan sumber daya 

alam, dan definisi yang lebih spesifik yang mengacu pada kegiatan ekonomi yang 

mengubah bahan mentah menjadi bahan baku lainnya atau produk yang belum 

selesai.  

Mayoritas kebutuhan manusia, termasuk makanan, minuman, pakaian, dan 

peralatan rumah tangga, dihasilkan oleh industri, menjadikannya kegiatan 

ekonomi yang penting. Ini menghasilkan beberapa kebutuhan hidup dan 

menyediakan penghidupan bagi sebagian penduduk dunia. Sedangkan industri, 

menurut Ridwan, merupakan setting produksi yang mengubah sumber daya 

mentah menjadi produk jadi atau bahan yang siap pakai. (Pujoalwanto, 2014). 

2. Klasifikasi Industri  

Industri dikategorikan berdasarkan berbagai pendekatan atau sudut 

pandang. Beberapa sumber industri mengkategorikan industri menurut faktor-

faktor berikut: bahan baku, tenaga kerja, output yang dihasilkan, bahan baku, 

lokasi unit bisnis, metode manufaktur, output barang, modal yang digunakan, 

topik manajerial, dan struktur organisasi. 

a. Klasifikasi Industri Berdasarkan Bahan Baku  

Tergantung pada produk yang akan dihasilkan oleh proses industri, setiap 

industri memiliki serangkaian kebutuhan bahan baku yang bervariasi. Industri 

dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok berikut berdasarkan bahan baku yang 

digunakan: (Pujoalwanto, 2014) 
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1. Industri ekstraktif, atau industri yang sumber bahan baku utamanya 

terdapat di alam Perhatikan industri yang menghasilkan barang-barang 

pertanian. 

2. Industri Non Ekstraktif, atau usaha yang memurnikan barang yang 

dihasilkan oleh usaha lain. seperti pada industri makanan dan kayu. 

3. Industri tersier, juga dikenal sebagai industri fasilitatif, bergerak dalam 

penjualan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Sektor perbankan 

dan komersial, misalnya.  

b. Klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja    

iBerdasarkan ijumlah itenaga ikerja iyang idigunakan, iindustri idapat 

idibedakan imenjadi:  

1. Industri Rumah Tangga merupakan sektor perekonomian yang 

mempekerjakan 1-4 orang. Pemilik atau manajer bisnis sering kali adalah 

kepala rumah tangga atau anggota keluarga, dan perusahaan memiliki 

modal yang sangat kecil dan dapat menggunakan anggota keluarga sebagai 

karyawan. Usaha tempe/tahu, misalnya.  

2. Industri kecil adalah industri yang mempekerjakan lima sampai sembilan 

belas orang dan memiliki nilai investasi paling sedikit satu miliar rupiah. 

Tenaga kerja usaha kecil biasanya berasal dari masyarakat sekitar atau 

masih anggota keluarga, dan memiliki modal yang relatif kecil. 

Pertimbangkan bisnis ubin.  

3. Industri Menengah, didefinisikan sebagai industri dengan nilai investasi 

paling sedikit satu miliar rupiah dan tenaga kerja 20 sampai dengan 99 

orang. Industri menengah adalah industri yang memiliki modal yang 
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cukup, personel yang terampil, dan manajemen yang memiliki 

kemampuan manajerial yang diperlukan. Pertimbangkan sektor konveksi.  

4. Industri Besar merupakan sektor perekonomian yang menyerap tenaga 

kerja lebih dari 100 orang dan memiliki nilai investasi minimal 15 miliar 

rupiah. Personil industri besar harus memiliki keahlian khusus, dan 

eksekutif perusahaan dipilih melalui uji kapasitas dan kelayakan. Sebuah 

industri besar juga memiliki modal yang cukup besar yang dikumpulkan 

secara kolektif dalam bentuk kepemilikan saham. Misalnya, sektor baja.  

c. Klasifikasi Industri Berdasarkan Produksi Yang Dihasilkan   

iBerdasarkan iproduksi iyang idihasilkan, iindustri idapat idibedakan 

imenjadi:  

1. Industri primer adalah industri yang menciptakan produk atau objek yang 

tidak memerlukan pemrosesan lebih lanjut (barang jadi). Produk atau item 

akhir dapat dinikmati atau digunakan segera. sektor makanan dan 

minuman, misalnya, atau industri tenun. 

2. Industri sekunder adalah industri yang menciptakan produk atau barang 

yang perlu diolah lebih lanjut sebelum dimanfaatkan atau dinikmati 

(barang setengah jadi). misalnya, sektor pemintalan benang.  

3. Keluaran industri tersier, yaitu industri yang tidak menghasilkan produk 

atau barang yang dapat dimanfaatkan atau dinikmati secara langsung 

maupun tidak langsung, merupakan jasa yang dapat membantu atau 

memudahkan kebutuhan masyarakat. Ojek online, asuransi, dan contoh 

lainnya. 
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d. Klasifikasi Industri Berdasarkan Bahan Mentah  

iBerdasarkan ibahan imentah iyang idigunakan, iindustri idapat idibedakan 

imenjadi:   

1. Industri pertanian, yaitu pengolahan bahan baku yang berasal dari 

pertanian. Pertimbangkan bisnis teh. 

2. Sektor pertambangan, yaitu sektor yang menggunakan bahan baku yang 

dihasilkan dari hasil pertambangan. misalnya sektor bensin (petroleum 

fuel). 

3. Sektor jasa, yang terdiri dari sektor menguntungkan yang memberikan 

pelayanan yang dapat meringankan beban masyarakat dan mengefisienkan 

operasional. seperti di sektor perbankan.  

e. Klasifikasi Industri Berdasarkan proses produksinya, industri dibedakan 

menjadi:  

1. Usaha hulu yang hanya mengolah bahan mentah menjadi produk setengah 

jadi. Hanya bahan baku yang dipasok oleh industri ini ke proses industri 

lainnya. Ambil sektor kayu lapis, misalnya. 

2. Industri hilir, yang mengubah produk setengah jadi menjadi produk jadi 

sehingga pelanggan dapat langsung memanfaatkan atau menikmatinya. 

Misalnya, sektor furnitur.  

f. Klasifikasi Industri Berdasarkan Cara Pengorganisasiannya  

Banyak elemen, termasuk modal, tenaga kerja, output barang, dan 

pemasaran, berdampak pada bagaimana suatu industri terstruktur. Industri dapat 

disegmentasi berdasarkan bagaimana ia diatur menjadi:  
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1. Industri Kecil, yang didefinisikan sebagai industri dengan ciri-ciri sebagai 

berikut: modal yang relatif murah, teknologi dasar, tenaga kerja kurang 

dari sepuluh, biasanya dari keluarga yang sama, produk sederhana, dan 

lokasi pemasaran terbatas (skala lokal). Sebagai ilustrasi, perhatikan 

industri kerajinan dan makanan ringan.  

2. Industri Menengah didefinisikan memiliki antara 10 hingga 200 karyawan, 

tenaga kerja tidak tetap, modal yang cukup besar, teknologi yang sangat 

maju namun terbatas, dan wilayah pemasaran yang relatif lebih luas (skala 

regional). Ambil contoh industri sepatu, menjahit, dan mainan anak-anak.  

3. Sebuah industri besar adalah salah satu yang memiliki ciri-ciri berikut: 

banyak uang tunai, teknologi mutakhir, organisasi yang terorganisir 

dengan baik, staf yang cukup besar dan terampil, dan pemasaran nasional 

atau di seluruh dunia. Sebagai ilustrasi, perhatikan bisnis persenjataan, 

sektor elektronik, industri otomotif, dan industri transportasi.  

C. Teori Upah Minimum  

1. Pengertian Upah   

Upah adalah pembayaran yang dilakukan kepada karyawan untuk tenaga 

kerja yang dilakukan ketika perusahaan menghasilkan barang atau jasa 

(Samsuddin, 2006). Mengingat bahwa itu adalah kompensasi tenaga kerja, gaji 

berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas di tempat kerja. 

Pengertian upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan adalah penghasilan sebagai imbalan dari pengusaha kepada 

pekerja atau pekerja atas pekerjaan atau jasa yang diberikan, dinyatakan atau 
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dinilai dalam bentuk uang yang ditentukan menurut suatu perjanjian, atau 

peraturan perundang-undangan, dan dibayar berdasarkan perjanjian kerja. 

Upah minimum adalah jumlah uang bulanan (minimum) terendah yang 

akan dibayarkan majikan kepada seorang karyawan sebagai imbalan atas 

pekerjaan atau jasa yang telah atau sedang dilakukan, dinyatakan atau dinilai 

dalam istilah moneter menurut kontrak atau undang-undang, dan dibayar sesuai 

dengan ketentuan kontrak itu, termasuk tunjangan bagi karyawan dan 

keluarganya. Menurut PP No. 8/1981, gaji minimum dapat ditentukan di tingkat 

regional, regional, dan subsektoral, namun saat ini hanya tingkat regional yang 

dipegang oleh masing-masing daerah. Upah minimum dalam hal ini terdiri dari 

penghasilan pokok ditambah tunjangan yang ditetapkan. 

Upah yang dibayarkan oleh perusahaan secara konseptual dianggap 

sebagai biaya tenaga kerja yang diberikan oleh karyawan untuk tujuan produksi. 

Jadi, ada dua kategori gaji yang mungkin diterima karyawan:  

1. iUpah iNominal  

Berbagai pembayaran yang biasa dibayarkan kepada karyawan 

dikenal sebagai upah nominal.  

2. iUpah iRiil  

Upah riil adalah pembayaran nominal yang diterima karyawan sebagai 

imbalan atas produk dan layanan; mereka dihitung tergantung pada jumlah barang 

dan jasa yang diterima. 
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2. Penggolongan Upah  

1. iUpah iSistem iWaktu 

Dalam sistem waktu, gaji dihitung berdasarkan satuan waktu seperti 

jam, hari, minggu, atau bulan. Gaji sistem hanya ditentukan oleh lamanya 

pekerjaan, bukan oleh seberapa baik tugas itu dilakukan.  

2. Upah Sistem Hasil (Output)   

Dalam sistem imbal hasil, gaji dihitung berdasarkan jumlah potongan, 

meter, liter, dan kilogram yang dihasilkan setiap pekerja. Jumlah upah 

selalu ditentukan oleh jumlah pekerjaan yang diselesaikan daripada jumlah 

waktu bekerja.  

3. Upah Sistem Borongan  

Sistem upah borongan adalah sejenis kompensasi di mana jumlah 

pekerjaan dihitung tergantung pada jumlah pekerjaan dan jumlah waktu 

yang dihabiskan untuk itu. Dibutuhkan banyak waktu dan upaya untuk 

menentukan jumlah kompensasi berdasarkan sistem grosir, dan beberapa 

instrumen diperlukan untuk mencapainya. (Veithzal, 2013).  

Tingkat upah tentu sangat bervariasi tergantung pada struktur upah yang 

digunakan, dengan beberapa yang dapat diterima dan yang lainnya tidak. Dan 

disparitas upah yang layak disebabkan antara lain oleh: variasi dalam prestasi 

kerja, bobot kewajiban seseorang, kesulitan tugas dalam kaitannya dengan 

tingkat risiko, dan variasi geografis (desa/kota). Karena tidak ada keseimbangan 

antara kinerja tenaga kerja dan tingkat gaji, disparitas upah menjadi tidak adil. 
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3. iHal-hal iyang iMenentukan iTingkat iUpah iyang iBerlaku idalam 

iMasyarakat.  

1. Tingkat harga, jika biaya hidup meningkat, pekerja dan karyawan akan 

mencari kenaikan gaji, dan tingkat upah akan meningkat.  

2. Produktivitas Kerja adalah faktor utama yang diperhitungkan oleh pemberi 

kerja ketika menetapkan upah; jika produktivitas buruk, upah juga akan 

rendah.  

3. Pertambahan penduduk yang tidak lagi dapat ditopang oleh struktur 

ekonomi nasional, diikuti dengan jumlah pengangguran (kelebihan tenaga 

kerja tidak berpendidikan), akan membuat penentuan kenaikan upah 

menjadi sangat menantang. Banyak orang harus menerima upah yang 

buruk sebagai ganti pekerjaan. 

4. Aturan pemerintah, pemerintah mengontrol banyak hal, seperti upah 

minimum dan kewajiban membayar uang lembur.  

5. Menurut keadilan dan kemanusiaan, seorang pekerja yang telah berusaha 

sebaik mungkin berhak atas kompensasi yang memungkinkannya 

menghidupi keluarganya dengan nyaman (Gilarso, 2003). 

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas, tingkat gaji 

berdampak pada ketersediaan pekerjaan (jumlah pekerja yang dipekerjakan). 

Pandangan tradisional menyatakan bahwa pengangguran dihasilkan dari tingkat 

gaji yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, dengan mengurangi tingkat upah, 

pengangguran dapat dikalahkan. Setiap kenaikan gaji akan menghasilkan lebih 

sedikit kemungkinan pekerjaan (karena tenaga kerja yang mahal akan digantikan 
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oleh mesin). Namun, jelas bahwa gaji yang lebih tinggi akan meningkatkan 

pendapatan masyarakat, meningkatkan permintaan, dan memotivasi produsen 

untuk meningkatkan output, yang akan mengarah pada peningkatan jumlah 

pekerja.                                                    

4. iFaktor - iFaktor iPenting iYang iMenimbulkan iPerbedaan iUpah  

iFaktor ipenting iyang imenimbulkan iperbedaan iupah idiantaranya iadalah:  

1. Dalam suatu jenis pekerjaan, permintaan dan penawaran tenaga kerja memiliki 

pengaruh yang signifikan dalam penetapan upah. Upah cenderung rendah pada 

posisi dimana suplai tenaga kerja banyak tetapi permintaan sedikit. 

Sebaliknya, gaji cenderung meningkat dalam posisi di mana ada kekurangan 

pekerja tetapi permintaan yang kuat.  

2. Metode kerja yang berbeda, beberapa tugas ini ringan dan sederhana. Namun, 

ada pekerjaan lain yang membutuhkan banyak usaha fisik. Karena tugas yang 

lebih menuntut secara fisik yang mereka lakukan, kategori karyawan ini 

biasanya mengharapkan remunerasi yang lebih besar.    

3. Perbedaan dalam pendidikan, keterampilan, dan kemampuan. Pendidikan yang 

lebih tinggi mempromosikan kemampuan kerja, yang pada gilirannya 

meningkatkan produktivitas, menghasilkan upah yang lebih tinggi bagi 

pekerja.  

4. Masalah non-finansial meliputi apakah pekerja harus dipisahkan dari 

keluarganya dan seberapa jauh lokasi pekerjaan dari rumah pekerja. Jika 

faktor non-keuangan tertentu menguntungkannya, seseorang akan sering 
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memperoleh gaji yang lebih rendah; namun, jika faktor-faktor ini tidak sesuai 

dengan keinginannya, ia biasanya akan mencari gaji yang lebih tinggi.  

5. Bahkan di lokasi yang sama, dapat terjadi perbedaan dalam mobilitas tenaga 

kerja dan pendapatan. Ketidaksempurnaan mobilitas tenaga kerja menjadi 

salah satu penyebabnya (faktor geografis dan faktor kelembagaan). (Sukirno, 

2013). 

5. ITeori iUpah iTenaga iKerja  

Beberapa hipotesis yang menjelaskan konteks penciptaan harga upah 

tenaga kerja akan dikemukakan, termasuk pembentukan harga upah tenaga kerja.  

1. ITeori iupah iwajar (alami) iDavid iRicardo  

Jumlah pendapatan yang diterima dalam pertukaran tenaga kerja 

merupakan biaya mempertahankan cara hidup karyawan. Ricardo juga 

menjelaskan bahwa perilaku tenaga kerja dapat mempengaruhi kenaikan gaji. 

Selain itu, persaingan pasar bebas harus diizinkan untuk menentukan gaji. Teori 

ini menjelaskan:  

1. Upah imenurut ikodrat iupah iialah iyang icukup iuntuk ipemeliharaan 

ihidup ipekerja idan ikeluarganya.  

2. Akan ada gaji yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar; khususnya, 

penawaran dan permintaan akan menentukan upah pasar. Upah alami 

digunakan oleh ekonomi kontemporer sebagai ambang batas minimum 

untuk remunerasi kerja. 
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2. ITeori iupah ibesi   

Penerapan sistem penggajian natural memberikan tekanan kepada para 

pekerja karena mereka berada dalam posisi yang sulit untuk menembus aturan 

pengupahan yang telah ditetapkan oleh produsen, menurut teori pengupahan 

Ferdinand Lassalle. Hipotesis ini disebut sebagai teori upah besi dalam kaitannya 

dengan keadaan ini. Lassalle menyarankan untuk menghadapi kebijakan upah 

produsen untuk mendirikan serikat pekerja karena hal ini.  

3. IMalthus   

Salah satu tokoh sejarah yang melihat gaji sehubungan dengan variasi 

populasi adalah Malthus. Populasi merupakan elemen taktis yang digunakan 

Malthus untuk menjelaskan berbagai fenomena. Menurut Malthus, upah adalah 

produk kerja, dan dengan bertambahnya populasi, begitu pula penawaran tenaga 

kerja, yang menurunkan upah. Sebaliknya, jika penawaran tenaga kerja menurun 

sebagai akibat dari populasi yang menyusut, tingkat upah akan naik.  

Sebaliknya, upaya menurunkan upah akan menyebabkan penurunan 

kesejahteraan. Orang-orang akan didorong oleh tren ini untuk menunda 

pernikahan atau memiliki keluarga kecil untuk menghemat uang. Karena akan ada 

lebih sedikit tenaga kerja yang tersedia karena populasi menurun, upah akan naik 

ke tingkat awal mereka. Oleh karena itu, seiring waktu, tingkat upah akan naik 

atau turun tergantung pada perubahan populasi yang akan mengembalikannya ke 

tingkat sebelumnya. (Sobri, 1987). 
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Menurut penjelasan di atas, ada dua sisi keterkaitan antara upah dan 

pekerjaan, karena upah berpotensi menurunkan penyerapan tenaga kerja. Dan jika 

gaji naik, itu dapat menghasilkan lebih banyak pekerjaan yang diciptakan.  

6. IUpah iDalam iIslam  

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus diikuti oleh umat Islam, 

yaitu membayar karyawan sebelum mereka mulai bekerja. Rasulullah SAW 

memberikan petunjuk bahwa dengan mengungkapkan besaran upah karyawan 

diyakini dapat menginspirasi mereka untuk mulai bekerja dan memberikan rasa 

ketenangan. Mereka harus melaksanakan tanggung jawab pekerjaan mereka sesuai 

dengan kontrak kerja majikan. Kadang-kadang upah yang diberikan kepada 

karyawan mungkin tidak dibayar tunai melainkan dalam bentuk barang. Dan 

Allah menyatakan:            

     ٌُ ََ  ّ َْ اوُْثه هْ ذَكَرٍ اَ َُ مُؤْمِهٌ مَهْ عَمِلَ صَبلحًِب مِّ

نَ  ُْ ا يعَْمَلُ ُْ لىَجَْزِيىٍَٰمُْ اجَْرٌَمُْ ببِحَْسَهِ مَب كَبوُ ََ  
ُةً طيَِّبتًََۚ ًٗ حَيه    فلَىَحُْييِىَٰ

Bagian ini berfokus pada gagasan bahwa mereka yang telah melakukan 

pekerjaan akan menerima imbalan baik di kehidupan ini maupun di akhirat. 

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, secara khusus:  

           

أعَْطُُا الأجَِيرَ أجَْرَيُ قبَْلَ أنَْ يجَِفٰ عَرَقًُُ  
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Menurut hadits tersebut di atas, karyawan harus dibayar gajinya, yang 

sekarang menjadi haknya, setelah menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang telah 

diberikan kepadanya. 

D. ITeori iNilai iTambah iIndustri 

Nilai yang dihasilkan di suatu daerah setelah dikurangi biaya input dan 

pajak dikenal sebagai nilai tambah (kunawangsih, 2000). Di sektor industri, 

khususnya di industri pengolahan, nilai tambah sangat penting. Nilai tambah 

produk industri berasal dari efisiensi proses input, di mana nilai tambah dimulai. 

sehingga industri dapat memperoleh lebih banyak dari nilai tambah ini. 

Menurut (Gittinger, 2006) Selisih antara produksi bruto dan nilai konsumsi 

sementara, atau harga pasar produk atau jasa yang dihasilkan dikurangi harga 

barang atau jasa bahan dan jasa yang diperoleh dari pihak lain, merupakan nilai 

tambah masing-masing industri. Nilai kotor atau bersih dapat digunakan untuk 

menggambarkan nilai tambah. Pajak, bunga pinjaman, sewa, keuntungan 

operasional, cadangan depresiasi, dan kompensasi manajemen dan karyawan, 

termasuk tunjangan sosial, semuanya termasuk dalam nilai tambah bruto. Produk 

domestik bruto dihitung sebagai jumlah nilai bruto yang disumbangkan di semua 

industri yang memproduksi. 

Nilai produk akhir setelah suatu input diolah dalam proses produksi di mana 

input yang dimaksud adalah bahan baku, bahan penolong, jasa industri, dan jasa 

non-industri untuk menghasilkan output yang merupakan nilai output atau produk 

akhir itulah yang disebut dengan nilai tambah, sesuai dengan definisi nilai tambah 
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yang diberikan di atas. Harga standar bahan baku dan produksi di tingkat 

pengolah/produsen, per kilogram hasil, menjadi dasar perhitungan analisis nilai 

tambah. Manfaat bagi tenaga kerja, modal, dan manajemen disebut sebagai nilai 

tambah. 

E. Kajian pustaka  

Penyusunan karya ilmiah, yang membutuhkan adanya berbagai dukungan 

teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai keterkaitan yang kuat 

dengan rencana suatu penelitian. Beberapa sumber-sumber yang menurut peneliti 

mempunyai keterkaitan yang kuat seperti tesis, buku-buku serta berbagai rujukan 

yang terkait.  

Berdasarkan studi kepustakaan yang dilakukan, ada bebrapa penelitian 

terdahulu yang dijadikan rujukan dalam sebuah penelitian ini.  

No Nama Judul Sumber Hasil Relevansi 

tulisan 

1. Lutfiyah Analisis 

pengaruh 

jumlah unit 

usaha, 

investasi dan 

upah 

minimum 

terhadap 

penyerapan 

tenaga kerja 

pada sektor 

industri 

pengolahan 

di jawa barat 

periode 

2012-2015 

skripsi  variabel upah 

minimum memiliki 

pengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja dengan 

koefisien sebesar 

0,893290 dengan 

ringkat signifikansi 

0,0134 

(0,0134<0,05) 

Analisis 

dengan 

variabel 

upah 

minimum 

terhadap 

penyerapan 

tenaga 

kerja. 
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2. Moch. Ali 

musafak 

Analisis 

pengaruh 

sektor 

industri dan 

upah 

minimum 

terhadap 

penyerapan 

tenaga kerja 

di kabupaten 

Tuban tahun 

2013-2017  

Skripsi  1. Hasil estimasi 

menunjukkan 

bahwa sektor 

industri selama 

tahun pengamatan 

yakni tahun 2013-

2017 memiliki 

pengaruh positif 

yang signifikan 

terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja di kabupaten 

Tuban 

2. Berdasarkan 

hasil penelitian 

diperoleh nilai 

koefisien sektor 

industri adalah 

sebesar 0.324409 

nilai tersebut 

menunjukkan 

bahwa apabila 

terjadi penambahan 

nilai pada sektor 

industri 1% maka 

tingkat penyerapan 

tenaga kerja 

mengalami 

peningkatan sebesar 

variabel 

penggalinya yakni 

0.324409%. 

Sedangkan nilai 

hasil uji t sebesar 

6.097542 dengan 

nilai probabilitas 

0.0000<0,05 maka 

dapat di artikan 

bahwa H0 ditolak 

dan H1 diterima 

Analisis 

dengan 

variabel 

sektor 

industri 

dan upah 

minimum 

terhadap 

penyerapan 

tenaga 

kerja  

3. Imam 

buchari 

Pengaruh 

upah 

minimum 

dan tingkat 

pendidikan 

terhdap 

Jurnal  1. Adanya 

pengaruh yang 

negatif antara upah 

minimum provinsi 

terhadap 

penyerapan tenaga 

Analisis 

dengan 

upah 

minimum 

dan tingkat 

pendidikan 
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penyerapan 

tenaga kerja 

sektor 

industri 

manufaktur 

di pulau 

sumatera 

tahun 2012-

2015 

kerja sektor industri 

manufaktur. 

2. menggunakan 

estimasi model 

fixed effect sebagai 

model terbaik dan 

persamaan regresi 

dalam penelitian ini 

adalah sebagai 

berikut: LogPTK = 

4.69– 0.013 

Log_UMP + 0.12 

Log_Pend + e 

 

terhadap 

penyerapan 

tenaga 

kerja 

sektor 

industri.  

4. Miki Dwi 

Saputri dan 

Kunto 

Inggit 

Gunawan, 

Analisis 

pengaruh 

jumlah unit 

usaha, 

investasi dan 

upah 

minimum 

terhadap 

penyerapan 

tenaga kerja 

pada sektor 

industri besar 

dan sedang 

di Kota 

Surabaya 

tahun 2005-

2014 

Jurnal  Hipotesis 

menyatakan bahwa 

ada pengaruh antara 

variabel jumlah unit 

usaha, investasi dan 

upah minimum 

terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja, namun tidak 

signifikan pada 

sektor industri 

pengolahan yang 

ada di Kota 

Surabaya. Hal ini 

disebabkan oleh 

banyaknya 

perusahaan yang 

menggunakan 

teknologi modern. 

Analisis 

dengan 

pengaruh 

industri 

dan upah 

minimum 

terhadap 

penyerapan 

tenaga 

kerja 

5. Rini 

Sulistiawati 

Pengaruh 

upah 

minimum 

terhadap 

penyerapan 

tenaga kerja 

dan 

kesejahteraan 

masyarakat 

di Provinsi di 

Indonesia 

Jurnal 
Upah berpengaruh 

terhadap 

penyerapan tenaga 

kerja di Provinsi di 

Indonesia 

Analisis 

dengan 

variabel 

pengaruh 

upah 

minimum 

terhadap 

penyerapan 

tenaga 

kerja  
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F. IKerangka iBerpikir   

Dalam penelitian ini variabel X1 (jumlah industri), X2 (upah minimum), 

dan X3 diasumsikan berpengaruh terhadap Y (penyerapan tenaga kerja) (nilai 

tambah). Berikut penjelasannya: Pertumbuhan penduduk yang tinggi 

meningkatkan angkatan kerja, tetapi jumlah lapangan potensial tidak 

mengimbanginya. 

Sektor industri merupakan salah satu yang memberikan kontribusi 

signifikan terhadap pendapatan industri dan nilai tambah, serta memainkan peran 

penting dalam mempromosikan bisnis dan lapangan kerja. Akibatnya, sektor 

industri merupakan salah satu yang sangat penting bagi perekonomian.  

Karena upah merupakan salah satu pengeluaran produksi yang harus 

ditanggung oleh produsen sebagai jasa atau balas jasa atas kegiatan produksi yang 

dilakukan oleh pekerja, maka penyerapan tenaga kerja dan upah minimum juga 

erat kaitannya. 

Peneliti kemudian ingin mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara 

jumlah industri, upah minimum, dan nilai tambah industri dengan penyerapan 

tenaga kerja di Kota Makassar. Penulis akan melakukan analisis dengan 

menggunakan studi pustaka, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 
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  Gambar 2.3 

    Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Gambar:  

      

      : iPengaruh iParsial  

 

      : iPengaruh iSimultan 

 

Jumlah Industri  

(X1) 

Tenaga kerja  

(Y) 

Upah Minimum 

(X2) 

Nilai Tambah 

(X3) 
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G. Hipotesis 

 

  Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara 

logis antara dua variabel atau lebih yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan 

yang dapat di uji. Hipotesis ini mungkin benar dan mungkin salah, oleh karena itu 

dilakukan analisis untuk menjelaskan fakta yang membenarkannya. Hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Diduga bahwa Jumlah jumlah industri berpengaruh positif terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja di Wilayah Kota Makassar Tahun 2009-2018. 

2. Diduga bahwa upah Minimum berpengaruh negatif terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja di Wilayah Kota Makassar Tahun 2009-2018. 

3. Diduga bahwa nilai tambah industri berpengaruh positif terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja di Wilayah Kota Makassar Tahun 2009-2018. 

4. Diduga bahwa Jumlah jumlah industri, upah minimum dan nilai tambah 

industri berpengaruh secara simultan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Di Wilayah Kota Makassar Tahun 2009-2018. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. IJenis idan iLokasi iPenelitian  

Pendekatan ini mengevaluasi data dengan membandingkannya dengan 

parameter dan asumsi. Akibatnya, data yang digunakan berasal dari cara 

kuantitatif, dan hasilnya disajikan secara statistik sebagai angka objektif. Karena 

penelitian ini mencoba membuat dan menerapkan model matematika, ide, dan 

hipotesis yang berkaitan dengan fenomena, maka disebut kuantitatif. 

Pusat pemerintahan Makassar menjadi tempat investigasi ini dari Januari 

2022 hingga kesimpulannya. Peneliti memilih daerah ini karena informasi yang 

dia butuhkan tersedia dari Pusat Statistik Kota Makassar, yang menyediakan 

informasi tentang jumlah industri, upah minimum, nilai tambah industri, dan 

tenaga kerja. Objek dalam penelitian ini adalah jumlah industri, upah minimum, 

nilai tambah industri, dan penyerapan tenaga kerja di Wilayah Kota Makassar. 

B. IJenis iDan iSumber iData 

 Jenis informasi yang digunakan adalah informasi kuantitatif, atau informasi 

yang dapat diukur dan relevan dengan masalah yang sedang diselidiki. 

Untuk mendukung penelitian dan tinjauan pustaka, penelitian ini 

menggunakan data sekunder, yang dapat dikumpulkan dari organisasi terkait 

seperti Badan Pusat Statistik (BPS) atau diterima dari sumber kedua dengan 

sumber kedua yang terhubung. Sebuah studi statistik menggunakan time series, 

yang membentuk data sekunder ini (time series). 2009-2018 (sepuluh tahun). Data 

yang digunakan meliputi: 
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1) IJumlah iindustri di Kota iMakassar 

2) IUpah iminimum di iKota Makassar   

3) Nilai Tambah Industri di Kota Makassar 

4) Tenaga kerja di Kota Makassar 

C. ITeknik iPengumpulan iData 

 IUntuk mengetahui idata iyang yang dibutuhkan pada ipenelitian iini, imaka 

dilakukan dengan icara: 

1. Studi literatur, yaitu dengan imempelajari iteori-teori dan berbagai literatur 

yang berkaitan idengan ipermasalahan iyang iditeliti. IBaik idari buku, 

artikel, ijurnal, iatau isumber ilainnya. 

2. Metode idokumentasi, iadalah ipengumpulan berbagai idata dan informasi 

yang idiperoleh idari ihasil ipublikasi suatu lembaga, dinas iatau iinstansi 

terkait. Misalnya, iBadan iPusat Statistik (BPS) dan hasil penelitian 

terdahulu. Kemudian dipublikasikan secara umum dengan model tertulis 

atau dokumen dari situs website intansi tersebut. 

D. Metode iAnalisis iData  

Analisis kuantitatif adalah teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini. Analisis yang diukur dengan menggunakan skala numerik dikenal 

sebagai analisis kuantitatif (angka). (Mukhtar, 2010), Analisis regresi linier 

berganda menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) digunakan 

dalam penelitian ini. 
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1. IUji iAsumsi iKlasik  

Uji asumsi klasik adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan 

apakah terdapat permasalahan dengan asumsi klasik dalam model regresi linier 

kuadrat terkecil biasa (OLS). Pendekatan perhitungan kuadrat terkecil digunakan 

dalam model regresi linier OLS, yang merupakan model regresi linier. Uji 

normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas merupakan 

contoh uji asumsi tradisional.   

a. Uji iNormalitas  

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menentukan apakah residual yang 

diteliti terdistribusi secara teratur. (Suliyanto, 2017). Data yang 

berdistribusi normal atau sangat mendekati normal merupakan indikator 

model regresi yang baik. Data yang tidak memihak dan terdistribusi secara 

teratur dianggap data yang baik. Dengan melakukan analisis grafis, 

dimungkinkan untuk menentukan apakah residual terdistribusi secara 

teratur atau tidak. 

Dalam analisis grafis, grafik histogram yang membedakan data pengamatan 

dengan distribusi yang mirip dengan distribusi normal akan menunjukkan 

normalitas residual. Sebuah plot probabilitas dapat digunakan untuk 

memvisualisasikan analisis grafis; distribusi normal akan menghasilkan garis 

lurus diagonal.    

b. Uji iHeteroskedastisitas  

Bila terdapat ketidaksamaan varians residual model regresi, hal ini dikenal 

sebagai kondisi heteroskedastisitas (Priyanto, 2010). Homoskedastisitas 
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mengacu pada varians residual dari satu pengamatan ke konstanta 

berikutnya yang tersisa, sedangkan heteroskedastisitas mengacu pada 

perubahan varians. Model regresi dengan homoskedastisitas atau tanpa 

heteroskedastisitas merupakan model regresi yang sesuai. Grafik plot, 

yang sering digunakan untuk menguji pola korelasi antara dua variabel, 

dapat digunakan untuk menentukan apakah ada atau tidak adanya 

heteroskedastisitas.   

c. Uji iAutokorelasi  

Ketika ada korelasi atau asosiasi antar observasi, baik itu data time series 

atau pengukuran cross-section untuk satu variabel, dikatakan terjadi 

autokorelasi (Gunawan Sudarmanto, 2013). Uji autokorelasi berusaha 

untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara confounding error pada 

periode t dan confounding error pada periode t-1 pada model regresi linier 

(sebelumnya). Masalah autokorelasi adalah masalah di mana ada korelasi. 

Karena pengamatan selanjutnya sepanjang waktu terikat satu sama lain, 

hasil autokorelasi. Masalah ini berkembang sebagai akibat dari residual 

(kesalahan gangguan) kurangnya independensi antara pengamatan. Data 

deret waktu sering menunjukkan hal ini karena gangguan sering kali 

berdampak pada periode berikutnya. Regresi yang tidak memiliki 

autokorelasi merupakan model regresi yang baik (Ghozali, 2013). 

Pengujian nilai Durbin Watson merupakan salah satu teknik analisis untuk 

mengidentifikasi ada tidaknya autokorelasi (DW test). 
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d. Uji iMultikolinearitas  

Hubungan linier yang sempurna atau hampir sempurna antara beberapa 

atau semua variabel bebas disebut dengan multikolinearitas (Kuncoro, 

n.d.). Untuk menentukan apakah model regresi mengidentifikasi hubungan 

antara variabel independen, dikembangkan uji multikolinearitas 

(independen). Seharusnya tidak ada hubungan antara variabel independen 

dalam model regresi yang sesuai. Variabel-variabel tersebut tidak 

ortogonal jika variabel-variabel independen tersebut berhubungan satu 

sama lain. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang tidak 

berhubungan dengan korelasi antara keduanya nol (Ghozali, 2013). 

Pengujian nilai variance inflation factor (VIF) masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen merupakan salah satu teknik untuk 

mengetahui ada tidaknya multikolinearitas antar variabel.  

Model tidak menunjukkan multikolinearitas jika nilai VIF tidak lebih dari 5. 

Perhitungan mengungkapkan bahwa nilai VIF kurang dari 5. Hal ini menunjukkan 

tidak adanya multikolinearitas, atau adanya hubungan antar variabel bebas. Selain 

menggunakan nilai VIF dapat ditentukan dengan melihat koefisien korelasi antar 

variabel bebas. Model tidak memiliki multikolinearitas jika koefisien korelasi 

antara masing-masing variabel independen kurang dari atau sama dengan 0,05. 

(Suliyanto, 2005).  

Variabilitas variabel independen yang dipilih yang tidak diperhitungkan 

oleh variabel independen lainnya diukur dengan toleransi. Karena VIF = 

1/Tolerance, nilai toleransi yang rendah setara dengan angka VIF yang tinggi. 
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Tolerance 0.10, atau sama dengan nilai VIF, merupakan nilai cutoff yang sering 

digunakan untuk mengidentifikasi adanya multikolinearitas. (Sugiyono, 2012). 

2. IAnalisis iRegresi iBerganda   

Istilah “regresi” mengacu pada garis yang menggambarkan hubungan antara 

dua variabel (Noegroho, 2012). Ketika variabel independen diubah atau 

disesuaikan untuk naik atau turun, analisis regresi digunakan untuk meramalkan 

seberapa besar nilai variabel dependen akan bervariasi. (Sugiyono, 2012).   

Keterkaitan antara satu variabel terikat (dependen variabel) dan satu atau 

lebih variabel bebas diperiksa dengan menggunakan analisis regresi berganda 

(variabel bebas). Persamaan berikut dapat digunakan untuk menjelaskan dampak 

jumlah industri, upah minimum, dan nilai tambah industri terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Kota Makassar. Pendekatan analitik ini digunakan untuk menilai 

derajat dampak terhadap perubahan variabel lain yang memiliki keterkaitan: 

Untuk menyelidiki dampak jumlah industri dan upah minimum terhadap 

pekerjaan, dilakukan analisis regresi berganda. Persamaan garis regresi berganda 

berikut menentukan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat:  

Y = α + β1LnX1 + β2LnX2 + β3LnX3 + e  

  Keterangan:  Y = iTenaga ikerja α = ikostanta   β = iKoefisien iGaris 

iRegresi Ln = Logaritma natural X1 = Jumlah industri X2 = Upah minimum X3 = 

Nilai tambah industri e = Error term.  
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E. Uji iHipotesis  

  Cara pengambilan keputusan berdasarkan analisis data adalah pengujian 

hipotesis. Dalam memutuskan apakah akan menerima atau menolak kebenaran 

klaim atau hipotesis yang telah ditawarkan.   

a. IUji isecara iparsial (Uji t)  

Dengan mengasumsikan bahwa variabel lain adalah konstanta, uji statistik t 

(uji parsial) digunakan untuk menunjukkan variabel independen terhadap variabel 

dependen. Nilai signifikan dapat digunakan untuk menilai signifikansi; jika 

kurang dari 0,05, maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen 

saja; sebaliknya jika lebih besar dari 0,05 maka variabel bebas hanya 

mempengaruhi sebagian variabel terikat. Berdasarkan nilai probabilitas yang 

ditentukan dari hasil pengolahan data menggunakan alat statistik parametrik SPSS 

yaitu:  

1) IJika isignifikansi > i0,05 imaka iH0 iditerima  

2) IJika isignifikansi < i0,05 imaka iH0 iditolak  

IHipotesisnya iyaitu:  

1. Hipotesis yang diajukan dapat diterima apabila tingkat signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 atau 5%, atau dapat dikatakan bahwa tingkat 

signifikansi Ha diterima dan H0 ditolak, yang menunjukkan bahwa 

variabel bebas (X1, X2, dan X3) memiliki pengaruh yang cukup besar 



48 
 

 
 

terhadap variabel dependen (Y). Hal ini menunjukkan bahwa teori tersebut 

benar.  

2. Jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5%, hipotesis yang 

diajukan dianggap tidak reliabel. Hal ini juga disebut dengan tingkat 

signifikan Ha ditolak dan H0 diterima yang berarti variabel bebas secara 

parsial (X1, X2, X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

(Y).   

b. IUji iSimultan (Uji F)  

Untuk menentukan apakah semua variabel independen dalam model 

memiliki pengaruh gabungan terhadap variabel dependen, digunakan uji statistik 

F (uji simultan) (Y). Signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen dapat dipastikan dengan menggunakan uji F ini. Ketika ambang 

signifikansi ditetapkan sebesar 0,5 persen dan faktor-faktor independen 

berdampak pada variabel dependen dengan nilai signifikansi 0,05, perubahan 

variabel terkait dapat dijelaskan oleh perubahan variabel independen. 

c. IKoefisien iKorelasi  

Alat untuk menggambarkan hubungan antara variabel X dan variabel Y 

adalah koefisien korelasi, yang dilambangkan dengan simbol r. (Noegroho, 2012). 

Koefisien korelasi pada dasarnya menunjukkan kekuatan hubungan antara 

variabel dependen, yaitu (Y). Koefisien korelasi yang digunakan dalam pengujian 

ini sangat membantu dalam menunjukkan seberapa dekat variabel independen 

(X1, X2, dan X3) berhubungan dengan variabel dependen (Y). 
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d. IKoefisien iDeterminasi  

Sejauh mana fluktuasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh model 

terutama diukur dengan koefisien determinasi (R2). Koefisien determinasi 

memiliki nilai antara 0 dan 1. Nilai R2 yang rendah menunjukkan bahwa 

kapasitas variabel independen untuk menjelaskan varians variabel dependen 

sangat dibatasi. Jika nilainya mendekati 1, maka variabel independen hampir 

seluruhnya memenuhi persyaratan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Karena fluktuasi yang signifikan antara setiap pengamatan, koefisien determinasi 

untuk data cross-sectional seringkali rendah, tetapi untuk data runtun waktu 

biasanya memiliki koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2013). Rumus 

untuk koefisien determinasi adalah sebagai berikut:  

Jika semua varians dependen dapat dijelaskan secara lengkap oleh variabel 

independen dalam model, maka nilai R2 adalah sempurna.                                                             

Dimana 0 < R2< 1  

1. INilai iR iyang ikecil iatau imendekati inol, maka tidak terdapat ihubungan 

iantara ivariabel ibebas idengan ivariabel iterikat.  

2. INilai iR mendekati satu, imaka isemakin akurat iregresi idalam 

imenggambarkan inilai-nilai iobservasi. 

F. Defenisi operasional variabel 

 Operasional penelitian ini terdiri atas tiga variabel yaitu variabel 

independent (bebas) dan variabel dependent (terikat). Variabel independent adalah 

variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independent (bebas) dalam 
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penelitian ini adalah industri (X1) dan upah minimum (X2). Sedangkan variabel 

dependent adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel 

dependent dalam penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja (Y) masing-

masing variabel penelitian diuraikan sebagai berikut:  

a. Variabel jumlah industri dalam penelitian ini merupakan industri pengolahan 

besar dan sedang di Kota Makassar periode 2009-2018. 

b. Variabel upah minimum dalam penelitian ini merupakan standar minimum 

pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja Kota Makassar periode 

2009-2018. 

c. Variabel tenaga kerja dalam penelitian ini yaitu partisipasi angkatan kerja Kota 

Makassar periode 2009-2018.     

d. Variabel nilai tambah industri dalam penelitian ini yaitu tambahan nilai atau 

selisih antara biaya output dikurang input yang diperoleh dari setiap unit 

industri besar dan sedang Kota Makassar periode 2009-2018.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. IGambaran iUmum iHasil iPenelitian  

1. Sejarah Kota Makassar 

Salah satu kota besar di Indonesia dan pusat pemerintahan provinsi Sulawesi 

Selatan adalah Makassar. Kota Makassar berfungsi sebagai pusat komersial dan 

jasa, pusat kegiatan industri, dan pusat pemerintahan di Indonesia Timur (KTI). 

Kota Makassar terbagi menjadi 14 kecamatan secara administratif. (kecamatan 

Tamalanrea, kecamatan Biringkanaya, kecamatan Manggala, kecamatan 

Panakkukang, kecamatan Tallo, kecamatan Ujung tanah, kecamatan Bontoala, 

kecamatan Wajo, kecamatan Ujung pandang, kecamatan Makassar, kecamatan 

Rappocini, kecamatan Tamalate, kecamatan Mamajang, kecamatan Mariso 

2. Luas iWilayah Kota Makassar  

Kota Makassar terdiri atas 14 kecamatan. Berikut ini luas wilayah Kota 

makassar: 

Tabel 4.1 

Luas Wilayah Kecamatan di Kota Makassar 

No. IKecamatan ILuas Daerah (km²) 

1. iTamalanrea i31,84 

2. iBiringkanaya i48,22 

3. iManggala i24,14 

4. iPanakkukang i17,05 

5. iTallo i5,83 

6. iUjung itanah i5,94 

7. iBontoala i2,10 
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8. iWajo i1,99 

9. iUjung ipandang i2,63 

10. iMakassar i2,52 

11. iRappocini i9,23 

12. iTamalate  i20,21 

13. iMamajang i2,25 

14. iMariso i1,82 

ISumber: iBadan iPusat iStatistik (BPS) Kota iMakassar 

IKota iMakassar mempunyai batas wilayah: 

IArah iTimur : iKabupaten iMaros 

IArah iBarat : iSelat iMakassar 

IArah iUtara : iKabupaten iMaros 

IArah iSelatan : iKabupaten iGowa 

Karena letaknya di persimpangan jalur transportasi dari selatan dan utara di 

Provinsi Sulawesi, dari barat ke timur Indonesia, dan dari utara ke selatan 

Indonesia, Kota Makassar berada di lokasi kunci. Dengan kata lain, wilayah Kota 

Makassar terletak pada 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan, dan 

ketinggiannya berkisar antara 1 hingga 25 meter di atas permukaan laut. Wilayah 

pesisir yang datar dengan kemiringan 0 sampai 5 derajat ke arah barat, Kota 

Makassar dibatasi oleh dua muara sungai. Tallo, yang mengalir ke bagian utara 

kota, dan Jeneberang, yang bermuara di bagian selatan kota. Luas wilayah Kota 

Makassar kurang lebih 175,77 Km2 dari daratan dan mencakup 11 pulau di Selat 

Makassar ditambah luas perairan sekitar 100 Km². 

Pada tahun 2010, penduduk Kota Makassar berjumlah 1.339.374 jiwa, 

terdiri dari 661.379 laki-laki dan 677.995 perempuan. Penduduk Makassar 
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memiliki rasio jenis kelamin sekitar 92,17 persen, yang menunjukkan bahwa 

untuk setiap 100 penduduk perempuan, ada 92 orang laki-laki, menerangi susunan 

gender masyarakat. 

B.  IAnalisis iDeskripsi iVariabel 

 Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

atau data yang telah dilampirkan dari instansi terkait, termasuk Badan Pusat 

Statistik (BPS) Kota Makassar atau data yang telah diterima dari instansi yang 

terkait dengan penelitian ini. Jumlah industri, upah minimum, industri nilai 

tambah, dan tenaga kerja selama periode sepuluh tahun dari 2009 hingga 2018 

menjadi subjek penelitian ini. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar 

menyediakan bahan kajian. 

1. Kondisi iIndustri Besar dan Sedang Kota Makassar  

Sektor industri merupakan salah satu yang memiliki dampak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Selain itu, industri ini 

memberikan kontribusi keuangan yang besar dan memainkan peran penting dalam 

memajukan perdagangan dan menciptakan lapangan kerja. Upaya pemerintah 

untuk menyediakan sumber daya untuk industri tertentu yang juga dianggap 

penting oleh pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi di masa depan dikenal 

sebagai kebijakan industrialisasi. 

Meskipun Kota Makassar memiliki banyak industri penting lainnya, sektor 

industri ini adalah salah satu yang dapat mempekerjakan tenaga kerja lokal. 

Namun, dapatkah memastikan bahwa sejumlah besar industri akan menyerap 

banyak pekerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta menambah 
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pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Berikut perkembangan jumlah industri 

di Kota Makassar pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Variabel Independen X1 

Jumlah Industri di Kota Makassar 

No. Tahun Jumlah 

1. 2009 27 

2. 2010 39 

3. 2011 157 

4. 2012 157 

5. 2013 59 

6. 2014 59 

7. 2015 56 

8. 2016 45 

9. 2017 150 

10. 2018 120 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

 

Terbukti bahwa pertumbuhan jumlah industri di Kota Makassar berfluktuasi 

setiap tahunnya, tahun dengan industri paling sedikit hanya 27. IDan ijumlah 

iindustri yang tertinggi yaitu terdapat pada tahun 2010 terdapat 157 industri, 2011 

terdapat 157 industri yang mempunyai kesamaan ditahun sebelumnya, dan 2017 

terdapat 150 industri. 

2. Kondisi Upah Minimum Kota Makassar 

Upah harus diposisikan secara strategis untuk karyawan, bisnis, dan 

pemerintah. Di Indonesia, pemerintah menggunakan gaji sebagai instrumen yang 

ampuh untuk mengatur keberadaan tenaga kerjanya. Upah digunakan oleh 

karyawan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sedangkan upah bagi pemilik 
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usaha adalah pengeluaran yang dapat mempengaruhi dan mengendalikan 

produktivitas. 

Meskipun kenaikan upah minimum yang lebih cepat berpotensi 

menghasilkan lebih sedikit kesempatan kerja, hal itu juga dapat meningkatkan 

kemampuan pekerja dalam proses produksi suatu industri. 

Tabel 4.3 

IVariabel IIndependen X2 

IUpah iMinimum iKota Makassar 

No. Tahun Upah Minimum 

1. 2009  905.000.00 

2. 2010 1.000.000.00   

3. 2011 1.100.000.00   

4. 2012 1.200.000.00 

5. 2013 1.440.000.00 

6. 2014 1.800.000.00 

7. 2015 2.000.000.00 

8. 2016 2.316.625.00 

9. 2017 2.504.500.00 

10. 2018 2.722,642.00 

Sumber: kementrian ketenagakerjaan 

 

Pada tabel diatas, perkembangan Upah minimum idi iKota iMakassar idari 

itahun 2009 isampai itahun 2018 iterus imengalami peningkatan dari setiap 

tahunnya. Namun, karena belum ada peningkatan pendapatan yang sesuai untuk 

memenuhi kebutuhan karyawan akan standar hidup yang dapat diterima, kenaikan 

gaji ini tidak dapat ditafsirkan sebagai peningkatan kesejahteraan pekerja. Pada 

tahun 2018 Kota Makassar memperlihatkan upah paling tertinggi dan upah 

terendah di tahun 2009. 
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3. Kondisi Nilai Tambah Industri Kota Makassar 

Perluasan output industri akan meningkatkan nilai tambah industri itu 

sendiri, dan sektor industri besar dan menengah adalah yang mendorong 

perekonomian Makassar ke depan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

mengetahui seberapa besar nilai tambah sektor industri besar dan menengah 

terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. 

Mengembangkan industri dengan nilai tambah yang signifikan juga 

membutuhkan jumlah kas yang signifikan. Dalam situasi ini, fungsi pemerintah 

sangat penting dalam mengefektifkan proses administrasi dan birokrasi pemberian 

kredit kepada sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan pendanaan. Tabel 

berikut menunjukkan evolusi nilai tambah untuk industri besar dan menengah dari 

2009 hingga 2018: 

Tabel 4.4 

Variabel Independen X3 

Perkembangan Nilai Tambah Industri Besar dan Sedang di kota Makassar 

2009-2018 

No Tahun Nilai Tambah Industri  

1. 2009 54.920.818 

2. 2010 100.551.777 

3. 2011 110.033.136 

4. 2012 110.033.136 

5. 2013 254.120.550 

6. 2014 254.120.550 

7. 2015 130.152.665 

8. 2016 244.594.457 

9. 2017 358.819.871 
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10. 2018 358.819.871 

Sumber: Makassar Dalam Angka (BPS) 

IPerkembangan inilai itambah iindustri idari itahun 2009 ihingga itahun 

2018 mengalami peningkatan walaupun ada beberapa tahun berturut-turut 

memiliki jumlah yang sama. Dalam melaksanakan peningkatan dan 

menumbuhkan industri yang akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah, 

salah satu peningkatan iyang idapat idilaksanakan yaitu ipeningkatan 

iproduktifitas itenaga ikerja, industri idan inilai itambah industri itu sendiri. 

4. Kondisi Penyerapan Tenaga Kerja Kota Makassar 

Banyaknya tenaga kerja pada unit usaha industri dikenal dengan istilah 

penyerapan tenaga kerja. Salah satu elemen kunci dalam perkembangan suatu 

proses industri adalah tenaga kerja. tenaga kerja sebagai faktor yang digunakan 

oleh industri untuk menghasilkan barang dan jasa, serta sebagai salah satu faktor 

pertumbuhan ekonomi industri yang dilihat dari hasil produksi ibarang idan ijasa 

iyang itelah dilakukan. Adapun banyaknya itenaga ikerja iyang masuk dalam 

industri di Kota Makassar: 

Tabel 4.5 

Variabel Dependen Y 

IJumlah iTenaga iKerja iIndustri idi iKota iMakassar 

No. Tahun Jumlah Tenaga Kerja 

1. 2009 636  

2. 2010 687 

3. 2011 1.457 

4. 2012 1.457 

5. 2013 1.965 

6. 2014 1.965 

7. 2015 753 

8. 2016 1.078 
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9. 2017 2.428 

10. 2018 2.653 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

Banyaknya tenaga kerja pada unit usaha industri dikenal dengan istilah 

penyerapan tenaga kerja. Salah satu elemen kunci dalam perkembangan suatu 

proses industri adalah tenaga kerja. tenaga kerja sebagai faktor yang digunakan 

oleh industri untuk menghasilkan barang dan jasa, serta.  

C. Hasil Pengolahan Data 

1. IUji iAsumsi iKlasik 

IUji iasumsi iklasik biasanya digunakan untuk pengujian kelayakan 

terhadap model regresi iyang iberbasis iOrdinary iLeast iSquare (OLS). iHal iini 

idapat diketahui idari terdistribusinya idata iyang ada dengan normal. iUji iasumsi 

iklasik iterbagi imenjadi iempat iyaitu: 

a. Uji iNormalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel tenaga 

kerja, jumlah industri, upah minimum, dan variabel nilai tambah industri dalam 

model regresi berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal atau sangat 

mendekati normal merupakan indikator model regresi yang baik. Dalam pekerjaan 

ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik. Distribusi data 

(titik) pada sumbu diagonal grafik dan histogram residual keduanya dapat 

digunakan untuk menentukan apakah suatu distribusi normal. 
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Gambar 4.1 Grafik Histogram  

 

Sumber: Output SPSS 26 (Data Sekunder, diolah tahun 2022) 

 

      Gambar 4.2 Grafik Normal P-Plot 

 

Sumber: Output SPSS 26 (Data Sekunder, diolah tahun 2022) 

Karena data mengikuti arah garis grafik histogram, Gambar 4.1 

menunjukkan bahwa pola distribusinya normal. Dari plot probabilitas normal 

Gambar 4.2 dapat disimpulkan bahwa kondisi normalitas telah terpenuhi karena 

data menyebar di sekitar garis diagonal, bergerak searah dengan garis diagonal, 

dan memiliki pola distribusi normal.  
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b. Uji Multikoliniearitas 

IUji multikoliniearitas bertujuan iuntuk imenguji iapakah idalam imodel 

iregresi iditemukan iadanya ikorelasi iantara ivariabel jumlah industri, upah 

minimum, nilai tambah industri, dan penyerapan itenaga ikerja. iModel iregresi 

iyang ibaik yaitu itidak iterjadi ikorelasi idiantara ivariabel jumlah industri, upah 

minimum dan nilai tambah industri. Penyebab multikoliniearitas dapat dideteksi 

dengan melihat nilai tolerance dan ivariance iinflation ifaktor (VIF). Berdasarkan 

aturannya, imaka iapabila iVIF imelebihi iangka i10 iatau itolerance ikurang idari 

i0,10 imaka idinyatakan tidak iterjadi igejala multikoliniearitas. 

Tabel 4.6 Uji Multikoliniearitas 

Coefficients 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Jumlah Industri .842 1.188 

Upah minimum .241 4.152 

Nilai Tambah Industri .225 4.453 

Sumber: Output SPSS 26 (Data Sekunder, diolah tahun 2022) 

Dengan menggunakan tabel 4.6 sebagai panduan, dapat diketahui bahwa 

nilai VIF untuk variabel jumlah industri adalah 1.188 10 dan nilai tolerance 0.842 

> 0.10 sehingga jumlah industri dinyatakan tidak mengalami gejala 

multikolinearitas, sedangkan VIF untuk upah minimum adalah 4,152 10 dan nilai 

toleransinya adalah 0,241>0, 10 sehingga variabel upah minimum dinyatakan 

tidak multikolinearitas, dan yang terakhir adalah nilai VIF untuk.   
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c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi berusaha untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

confounding error pada periode t dan error pada periode t-1 dalam model regresi 

linier (sebelumnya). Masalah autokorelasi adalah masalah di mana ada korelasi. 

Karena pengamatan selanjutnya sepanjang waktu terikat satu sama lain, hasil 

autokorelasi. Masalah ini muncul sebagai akibat dari kesalahan interferensi, 

masalah residual yang tidak independen dari satu pengamatan ke pengamatan 

berikutnya. Uji Durbin-Watson merupakan salah satu metode untuk menentukan 

ada tidaknya autokorelasi (uji DW). 

Tabel 4.7 Uji Autokorelasi 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

 
.952

a
 .906 .859 .19804 2.116 

Sumber: Output SPSS 26 (Data Sekunder, diolah tahun 2022) 

Berdasarkan klarifikasi nilai Durbin Watson (DW) maka diperoleh: 

dL dU 4-dU DW 4-dL 

0.5253 2.0163 1.9837 2.116 3.4747 

 

Karena nilai Durbin Watson (DW) pada tabel 4.7 berada di antara 4-dL dan 

4-dU dan memiliki nilai sebesar 2,116, serta nilai dL sebesar 0,5253 dan nilai dU 

sebesar 2,0163, maka jelas terdapat autokorelasi positif. kekacauan. 

d. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah uji di mana varians setiap gangguan 

bervariasi. Model regresi dengan homoskedastisitas atau tanpa heteroskedastisitas 
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merupakan model regresi yang sesuai. Grafik plot, yang sering digunakan untuk 

menguji pola korelasi antara dua variabel, dapat digunakan untuk menentukan 

apakah ada atau tidak adanya heteroskedastisitas. Melihat ada tidaknya suatu pola 

tertentu pada grafik Scatter Plot dengan spesifikasi dapat membantu menentukan 

ada tidaknya heteroskedastisitas: 

1. Heteroskedastisitas terjadi bila terdapat pola tertentu, seperti titik-titik 

yang membentuk pola tertentu yang teratur. 

2. Model regresi dapat diterapkan jika tidak ada pola yang jelas dan titik-

titik berjarak sama di atas dan di bawah nilai 0 pada sumbu Y. 

Gambar 4.3 Uji Heterokedastisitas 

 

Sumber: Output SPSS 26 (Data Sekunder, diolah tahun 2022) 

Berdasarkan Gambar 4.3 titik-titik tersebar secara acak, tidak membuat pola 

yang berbeda, dan tersebar baik di atas maupun di bawah nilai sumbu Y 0. Hal ini 

menunjukkan bahwa model regresi yang sesuai untuk memperkirakan pengaruh 
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variabel berdasarkan pada variabel input jumlah industri, nilai tambah industri dan 

upah minimum tidak heteroskedastis. 

2. IAnalisis iRegresi iBerganda 

Pendekatan analitik penelitian ini adalah regresi linier berganda. Penelitian 

regresi berganda ini menggunakan metode OLS (Ordinary Least Squares) untuk 

mengetahui derajat interaksi antara variabel jumlah industri, upah minimum, dan 

nilai tambah industri terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan menggunakan 

program komputer yang bernama SPSS 26, yang ditampilkan pada tabel 4.11 

sebagai berikut, berikut ini dilakukan dalam penyelidikan ini: 

Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1   (Constant) -2.285 2.354  -.971 .369 

Industri .354 .112 .431 3.165 .019 

Upah Minimum -.642 .334 -.490 -1.923 .103 

Nilai Tambah .904 .221 1.079 4.090 .006 

Sumber: Output SPSS 26 (Data Sekunder, diolah tahun 2022) 

Berdasarkan tabel 4.8, konstanta sama dengan -2.285, dan koefisien regresi 

berturut-turut adalah 0,354, -0,642, dan 0,904. Persamaan berikut untuk regresi 

linier berganda digunakan untuk memasukkan nilai konstanta dan koefisien 

regresi ini (,1,2,3): 

LnY= α + β1LnX1 + β2LnX2 + β3LnX3 + e 

Sehingga ipersamaan iregresi terjadi isebagai iberikut: 
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LnY= (-2.285) + 0,354X1 - 0,642X2 + 0,904X3 + e 

a. INilai iKonstanta (α)  

INilai ikonstanta α isebesar -2.285 iberarti ijika jumlah industri (X1), upah 

minimum (X2) idan nilai tambah industri (X3) inilainya i0 iatau ikonstan imaka 

penyerapan tenaga kerja (Y) inilainya isebesar -2.285. 

b. Jumlah Industri (β1) 

Setiap kenaikan 1% jumlah industri akan mengakibatkan peningkatan 

penyerapan tenaga kerja sebesar 0,354 persen di Kota Makassar, sesuai dengan 

konstanta regresi jumlah industri yaitu 0,354. Sebaliknya, jika jumlah industri 

turun 1%, penyerapan tenaga kerja Kota Makassar akan turun 0,354%. 

Keterkaitan antara jumlah industri dengan penyerapan tenaga kerja memiliki arah 

positif (+). Di Kota Makassar, jumlah pekerjaan akan berfluktuasi sesuai dengan 

apakah ada lebih banyak atau lebih sedikit industri yang ada. 

c. Upah Minimum (β2) 

Setiap kenaikan 1 persen upah minimum di Kota Makassar akan 

mengakibatkan penurunan lapangan kerja sebesar -0,642 persen, menurut nilai 

konstanta regresi upah minimum. Sebaliknya, jika upah minimum dinaikkan 

sebesar 1 persen, maka penyerapan tenaga kerja akan meningkat -0,642 persen. 

Negatif (-) atau tidak searah adalah hubungan antara upah minimum dan 

kesempatan kerja. 

d. Nilai Tambah Industri (β3) 

Setiap kenaikan 1 persen nilai tambah industri menghasilkan pertumbuhan 

lapangan kerja 0,904 persen di Kota Makassar, menurut nilai konstanta regresi 
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nilai tambah industri 0,904. Sebaliknya, jumlah lapangan kerja di Makassar akan 

turun 0,904 persen jika nilai tambah industri turun 1 persen. Hubungan antara 

jumlah nilai tambah industri dengan jumlah penyerapan tenaga kerja berarah 

positif (+). dimana tidak ada hubungan antara perubahan jumlah lapangan 

pekerjaan di Kota Makassar dengan perubahan jumlah nilai tambah industri. 

e. Koefisien Determinan 

Koefisien determinasi merupakan ukuran seberapa besar variabel jumlah 

industri, upah minimum, dan nilai tambah industri dapat menjelaskan varians pada 

variabel tingkat penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain, koefisien determinasi 

digunakan untuk menilai seberapa baik variabel upah minimum, jumlah industri, 

dan nilai tambah industri menjelaskan fluktuasi tingkat penyerapan tenaga kerja. 

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R Square) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 
.952

a
 .906 .859 .19804 2.116 

Sumber: Output SPSS 26 (Data Sekunder, diolah tahun 2022) 

Hasil perhitungan ternyata menghasilkan nilai R sebesar 0,952, artinya 

hubungan antara variabel X dan variabel Y adalah 0,952 atau 95,2%, sesuai 

dengan output SPSS pada tabel 4.9. Dan nilai koefisien determinasi (R square) 

sebesar 0,906, menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas jumlah industri, upah 

minimum, dan nilai tambah industri dapat menjelaskan 90,6 persen variasi tingkat 

pekerjaan, dengan sisanya 9,4 persen dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak 

terkait dengan penelitian ini. 
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3. Uji Hipotesis 

Penulis menggunakan uji statistik berikut untuk menetapkan tingkat 

signifikansi masing-masing koefisien regresi untuk variabel jumlah industri, upah 

minimum, dan nilai tambah industri terhadap variabel penyerapan tenaga kerja: 

1.) Uji F  

Uji F merupakan metode uji statistik yang dapat digunakan secara 

individual atau kolektif dari koefisien regresi jumlah industri, upah minimum, dan 

nilai tambah industri yang berpengaruh terhadap variabel penyerapan tenaga 

kerja. Uji F mengungkapkan apakah variabel yang dimasukkan model untuk 

jumlah industri, upah minimum, dan nilai tambah industri memiliki pengaruh 

gabungan terhadap variabel ketenagakerjaan. Teori yang diajukan adalah: 

H0: b1= b2= b3= 0, iberarti ivariabel variabel jumlah industri, upah minimum dan 

nilai tambah industri isecara ikeseluruhan itidak iberpengaruh iterhadap ivariabel 

penyerapan tenaga kerja. 

Ha: b1≠ b2≠ b3≠ 0, iberarti ivariabel variabel jumlah industri, upah minimum dan 

nilai tambah industri isecara ikeseluruhan iberpengaruh iterhadap ivariabel 

penyerapan tenaga kerja. 

Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Uji F (Secara Simultan) 

ANOVA
a 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 2.273 3 .758 19.318 .002
b
 

Residual .235 6 .039   

Total 2.508 9    

Sumber: Output SPSS 26 (Data Sekunder, diolah tahun 2022) 
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Pengaruh variabel jumlah industri (X1), upah minimum (X2), dan nilai 

tambah (X3) terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) dengan Fhitung sebesar 19,318 

dan signifikansi 0,002 lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 0,05 (0,002 0,05) ditunjukkan berdasarkan hasil regresi pada 

tabel 4.10. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengujian hipotesis pada 

tabel 4.10 menerima Ha dan menolak Ho, menunjukkan pengaruh simultan 

(simultan) variabel jumlah industri, upah minimum, dan nilai tambah industri 

terhadap variabel kesempatan kerja. 

2). Uji T 

Uji t digunakan untuk menganalisis pengaruh penyerapan tenaga kerja di 

Kota Makassar dari masing-masing atau beberapa faktor industri, upah minimum, 

dan nilai tambah. Ambang batas signifikan yang digunakan dalam pengujian ini 

yang menentukan apakah hipotesis itu benar atau salah adalah 5 persen. Jika nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka Ho diabaikan sebagai dasar pengambilan 

keputusan. Jika signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima sebagai 

pengganti Ha. Ha ditolak. 

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Uji T (Secara Parsial) 

Coefficients
a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1   Constant -2.285 2.354  -.971 .369 

Industri .354 .112 .431 3.165 .019 

Upah Minimum -.642 .334 -.490 -1.923 .103 

Nilai Tambah .904 .221 1.079 4.090 .006 

Sumber: Output SPSS 26 (Data Sekunder, diolah tahun 2022) 
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Hasil pengujian secara parsial untuk masing-masing variabel bebas (jumlah 

industri, upah minimum, dan nilai tambah) secara parsial terhadap variabel terikat 

(penyerapan tenaga kerja) dapat dipelajari sebagai berikut, seperti terlihat pada 

tabel 4.11 di atas:  

1. Uji Hipotesis Pengaruh Jumlah Industri (X1) Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat nilai koefisien jumlah industri (X1) 

sebesar 0.354 dan nilai signifikansi untuk variabel jumlah industri adalah 0.019 

dinyatakan lebih kecil dari taraf α = 0.05 (0.019<0.05). Hal ini ditunjukkan juga 

dengan nilai thitung = 3.165. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel 

jumlah industri (X1) mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Kota Makassar. Penelitian ini menerima hipotesis Ha dan Ho ditolak.   

2. Uji Hipotesis Pengaruh Upah Minimum (X2) Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat nilai koefisien upah minimum (X2) 

sebesar -0.642 dan nilai signifikansi untuk variabel upah minimum adalah 0.103 

dinyatakan lebih besar dari taraf α = 0.05 (0.103>0.05). Hal ini ditunjukkan juga 

dengan nilai thitung = -1.923. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel 

upah minimum (X2) mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Kota Makassar. Penelitian ini menolak hipotesis Ha dan Ho 

diterima.  

3. Uji Hipotesis Pengaruh Nilai Tambah Industri (X3) Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat nilai koefisien nilai tambah industri 

(X3) sebesar 0.904 dan nilai signifikansi untuk variabel nilai tambah industri 
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adalah 0.006 dinyatakan lebih kecil dari taraf α = 0.05 (0.006<0.05). Hal ini 

ditunjukkan juga dengan nilai thitung = 4.090. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa variabel nilai tambah industri (X3) mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar. Penelitian ini menerima 

hipotesis Ha dan Ho ditolak.   

4. Uji Hipotesis Pengaruh Jumlah Industri (X1), Upah Minimum (X2) dan 

Nilai Tambah Industri (X3) Terhadap Penyerapan Tenaga kerja  

Hasil penelitian diperoleh bahwa hasil uji secara simultan menunjukkan 

bahwa secara keseluruhan variabel bebas, secara bersama-sama dapat 

menunjukkan pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja. Dan nilai R-square 

sebesar 0.906 yang berarti sebesar 90,6 persen variabel penyerapan tenaga kerja 

dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

jumlah industri, upah minimum, dan nilai tambah industri berpengaruh secara 

simultan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar sesuai dengan 

hipotesis yang ada. 

D. Hasil dan pembahasan  

A. Hubungan jumlah industri pengolahan terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Kota Makassar 

Industri pengolahan merupakan salah satu indikator untuk melihat 

keberhasilan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan merupakan syarat 

keharusan dalam menambah penyerapan tenaga kerja. Sektor industri ini yang 

menjadi peran penting dalam mencapai keberhasilan serta perubahan dalam 

struktur perekonomian, dengan semakin bertumbuhnya industrialisasi maka akan 
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meningkatkan pendapatan daerah dan tenaga kerja itu sendiri, serta memacu dan 

mengangkat pertumbuhan sektor-sektor lainnya. 

Dari hasil pengolahan data selama periode 2009-2018 jumlah industri 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan dalam mempengaruhi penyerapan 

tenaga kerja di Kota Makassar. Pengaruhnya dijelaskan oleh nilai koefisien untuk 

jumlah industri 0.354 dengan angka signifikan sebesar 0.019 lebih kecil dari taraf 

signifikan yaitu 0.05 yang berarti terjadi hubungan yang signifikan. Setiap 

penambahan 1 persen jumlah industri maka akan menyebabkan peningkatan 

penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar sebesar 0.354 persen. 

Dengan adanya peningkatan jumlah industri maka akan meningkatkan 

penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan dengan adanya peningkatan dari 

segi jumlah, penyempurnaan teknologi dalam proses produksi, dan kualitas tenaga 

kerja maka akan meningkatkan jumlah output yang akan dihasilkan sehingga 

lapangan pekerjaan meningkat dan akan mengurangi angka pengangguran atau 

dengan kata lain meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Penelitian yang saya 

lakukan hasilnya berpengaruh positif dan signifikan sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Putri Solehah yang berjudul pengaruh jumlah industri dan upah 

minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di wilayah Provinsi Banten dengan 

angka signifikansi 0,000.  

B. Hubungan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota 

Makassar 

Berdasarkan dari hasil analisis data, upah minimum menunjukkan hubungan 

yang negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota 

Makassar. Pengaruhnya dijelaskan oleh nilai koefisien upah minimum -0.642 
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dengan angka signifikan sebesar 0.103 lebih besar dari taraf signifikan yaitu 0.05 

yang berarti tidak terjadi hubungan yang signifikan. 

Faktor dari meningkatnya upah minimum akan berpengaruh pada 

meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi maka 

perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada 

rendahnya tingkat kesempatan kerja. Sehingga tingkat upah mempunyai pengaruh 

yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Pendapat yang sama juga dikemukakan, dimana kuantitas tenaga kerja yang 

diminta akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah. Apabila tingkat upah 

naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relati lebih mahal 

dengan input lain. Situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi 

penggunaan tenaga kerja yang relatif lebih mahal dengan input-input lain yang 

harga relatifnya lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum. 

Penelitian yang saya lakukan mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan 

yaitu sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Moch.Ali musafak dengan 

judul analisis pengaruh sektor industri dan upah minimum terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Kabupaten Tuban dengan nilai koefisien -3.551898 yang berarti 

jika upah minimum meningkat maka penyerapan tenaga kerja akan menurun. Dan 

juga penelitian yang dilakukan oleh Meiditya Yudi Prabaningtyas menjelaskan 

yang mana kenaikan upah akan berakibat pada penurunan kuantitas tenaga kerja.    

C. Hubungan nilai tambah industri terhadap penyerapan tenaga kerja di 

Kota Makassar    

Menurut hasil analisis data menunjukkan hubungan yang positif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar. Pengaruhnya 
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dijelaskan oleh nilai koefisien nilai tambah industri 0.904 dengan angka signifikan 

sebesar 0.006 lebih kecil dari taraf signifikan yaitu 0.05 yang berarti terjadi 

hubungan yang signifikan. Hal ini berarti bahwa naiknya nilai tambah industri 

yang diikuti dengan permintaan pasar akan hasil produksi suatu perusahaan 

industri, akan berpengaruh apabila permintaan hasil produksi barang perusahaan 

meningkat, maka perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. 

Untuk maksud tersebut perusahaan industri akan menambah penggunaan tenaga 

kerjanya. 

Nilai tambah dari hasil produksi berpengaruh positif signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar. Tinggi rendahnya jumlah tenaga kerja 

yang diminta oleh perusahaan industri dipengaruhi oleh tinggi rendahnya jumlah 

barang yang di produksi oleh tenaga kerja sesuai dengan permintaan oleh 

konsumen. Maka semakin tinggi jumlah barang permintaan konsumen akan 

menyebabkan semakin tinggi pula jumlah barang yang diproduksi, sehingga 

perusahaan industri semakin membutuhkan penambahan tenaga kerja. Penelitian 

yang saya lakukan yaitu mempunyai pengaruh positif dan signifikan sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ganda Pradikta menjelaskan secara parsial nilai 

tambah industri mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap jumlah angkatan 

kerja yang terserap pada sektor industri tekstil di Jawa timur.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan Penelitian  

Berdasarkan temuan penilaian bab tentang bagaimana penyerapan tenaga 

kerja di Kota Makassar, Indonesia, dari tahun 2009 hingga 2018 dipengaruhi oleh 

jumlah industri, upah minimum, dan nilai tambah industri. maka penulis 

merangkumnya menjadi beberapa poin yakni: 

1. Di Kota Makassar, terdapat hubungan yang besar dan positif antara jumlah 

industri dengan penyerapan tenaga kerja. Dimana semakin banyak 

masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sektor industri 

di Kota Makassar sebagai akibat dari perluasan jumlah industri. 

2. Di Kota Makassar, terdapat hubungan yang lemah dan negatif antara upah 

minimum dan kesempatan kerja. Kenaikan gaji akan menghasilkan lebih 

sedikit karyawan, yang berarti bahwa perusahaan harus mengurangi staf 

untuk meningkatkan efisiensi, yang akan mengarah pada prospek pekerjaan 

yang lebih sedikit.. 

3. Ketenagakerjaan di Kota Makassar dipengaruhi secara positif dan signifikan 

oleh nilai tambah industri. Semakin banyak barang yang diinginkan 

pelanggan, semakin banyak barang yang diproduksi, dan semakin banyak 

barang yang dibuat, semakin besar nilai tambah industri, atau ketika biaya 

output lebih rendah daripada biaya input, semakin banyak pekerja yang 

dibutuhkan perusahaan industri. 
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4. Di Kota Makassar, ketenagakerjaan berkorelasi positif dan signifikan dengan 

jumlah industri, gaji minimum, dan nilai tambah industri. Hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan lapangan kerja dipengaruhi oleh sejumlah 

faktor, termasuk jumlah industri, gaji minimum, dan nilai tambah industri. 

B. Saran-saran  

Dikarenakan adanya keterbatasan penulisan dalam melakukan penelitian ini 

sehingga hasil yang didapatkan belum dikatakan sempurna dan mewakili teori 

secara keseluruhan. sehingga peneliti memberikan saran untuk penelitian 

berikutnya yang berhubungan dengan jumlah industri, upah minimum, nilai 

tambah industri dan tenaga kerja sebagai berikut:  

1. Skripsi ini hanya meneliti jumlah industri, upah minimum, nilai tambah 

industri dan penyerapan tenaga kerja. Untuk penelitian berikutnya 

harusnya mampu menambahkan beberapa variabel independen yang 

lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, pendidikan dan lain-lain. 

2. Dalam penelitian hanya menggunakan tahun 2009-2018. Sehingga 

diharapkan untuk penelitian berikutnya dapat menambah periode terbaru 

dalam penelitiannya. 

3. Penelitian ini hanya meneliti di wilayah Kota Makassar, bagi penelitian 

selanjutnya diharapkan untuk dapat meneliti di Kota atau secara skala 

Provinsi.  
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LAMPIRAN 

 

Data Penelitian 

 

No. Tahun Jumlah Industri Tenaga Kerja 

1. 2009 27 636  

2. 2010 39 687 

3. 2011 157 1.457 

4. 2012 157 1.457 

5. 2013 59 1.965 

6. 2014 59 1.965 

7. 2015 56 753 

8. 2016 45 1.078 

9. 2017 150 2.428 

10. 2018 120 2.653 

 

No. Tahun Nilai Tambah Industri Upah Minimum 

1. 2009 54.920.818  905.000.00 

2. 2010 100.551.777 1.000.000.00   

3. 2011 110.033.136 1.100.000.00   

4. 2012 110.033.136 1.200.000.00 

5. 2013 254.120.550 1.440.000.00 

6. 2014 254.120.550 1.800.000.00 

7. 2015 130.152.665 2.000.000.00 

8. 2016 244.594.457 2.316.625.00 

9. 2017 358.819.871 2.504.500.00 

10. 2018 358.819.871 2.722,642.00 

 

 

 



 
 

 
 

Hasil Analisis Regresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -2.285 2.354  -.971 .369   

X1 .354 .112 .431 3.165 .019 .842 1.188 

X2 -.642 .334 -.490 -1.923 .103 .241 4.152 

X3 .904 .221 1.079 4.090 .006 .225 4.453 

a. Dependent Variable: Y 

 

Koefisien determinan 

 

 

Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.273 3 .758 19.318 .002
b
 

Residual .235 6 .039   

Total 2.508 9    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

 

 

 

Model Summaryb 

Mo

del R 

R 

Square 

Adjust

ed R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Chang

e 

df

1 

df

2 

Sig. F 

Change 

1 .95

2
a
 

.906 .859 .19804 .906 19.318 3 6 .002 2.116 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 



 
 

 
 

Uji T 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -2.285 2.354  -.971 .369   

X1 .354 .112 .431 3.165 .019 .842 1.188 

X2 -.642 .334 -.490 -1.923 .103 .241 4.152 

X3 .904 .221 1.079 4.090 .006 .225 4.453 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

  

Uji Multikoliniearitas  

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -2.285 2.354  -.971 .369   

X1 .354 .112 .431 3.165 .019 .842 1.188 

X2 -.642 .334 -.490 -1.923 .103 .241 4.152 

X3 .904 .221 1.079 4.090 .006 .225 4.453 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

Uji Heterokedastisitas 

 

 

Model Summaryb 

Mo

del R 

R 

Square 

Adjust

ed R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Chang

e 

df

1 

df

2 

Sig. F 

Change 

1 .95

2
a
 

.906 .859 .19804 .906 19.318 3 6 .002 2.116 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 
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