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ABSTRAK 

Nama  :  Ahkamul Hakimin 

Nim  : 90300117046 

Jurusan  : Ilmu Ekonomi 

Judul skripsi  : Pengaruh Upah Dan Pendidikan Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja Di Sulawesi Selatan Melalui 

Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variable Intervening 

 

 

  Skripsi ini membahas tentang pengaruh upah dan pendidikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Sulawesi selatan melalui pertumbuhan ekonomi 

sebagai variable intervening. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

dari upah terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Sulawesi selatan dan 

pengaruh pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan 

ekonomi di provinsi Sulawesi selatan. 

  Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang bersifat 

kuantitatif. Jenis dari data-data yang digunakan pada penelitian ini merupakan 

data sekunder yang bersifat time series yaitu mulai dari tahun 2006-2020. Analisis 

data yang di hasilkan pada penelitian ini akan menggunakan salah satu program 

pengolah data statistic, yaitu Eviews. Metode analisis pada penelitian ini adalah 

analisis regresi linier dengan analisis jalur (path analysis).  

  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh 

positif terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Sulawesi selatan. Kondisi 

pendidikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi 

Sulawesi selatan. Kemudian pendidikan memiliki pengaruh tidak langsung 

terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di provinsi 

Sulawesi Selatan. 

 

Kata kunci : upah minimum, pendidikan, penyerapan tenaga kerja, 

pertumbuhan ekonomi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Kondisi perekonomian dari suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan 

ekonomi yang terjadi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang 

sangat penting dalam sistem ekonomi manapun yang dianut oleh suatu daerah. 

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat dianggap sebagai peluang dan 

pemerataan ekonomi yang lebih besar. Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi 

yang terjadi di suatu daerah mengindikasikan bahwa ekonomi di daerah tersebut 

memiliki kondisi yang baik. 

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro 

ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan 

sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang 

dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Kemampuan suatu negara 

untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat disebabkan oleh faktor-

faktor produksi yang akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan 

kualitasnya (Sukirno, 2013) 

Selain daripada melihat dari persentase pertumbuhan ekonomi, kondisi 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat ditinjau dengan memperhatikan nilai 

dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perlu diketahui bahwa Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa 

yang diproduksikan di daerah tersebut dalam satu tahun tertentu (Sukirno 2015). 
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Pertumbuhan ekonomi ini dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan 

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan 

dalam masyarakat bertambah (Sukirno 2015). Akan tetapi, tidak semua daerah 

bisa mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik tiap tahunnya. Terkadang, 

terdapat daerah yang mengalami penurunan dari segi pertumbuhan ekonominya 

atau bahkan ada juga yang mengalami kondisi fluktuatif dalam pertumbuhan 

ekonomi di daerah tersebut di tiap tahunnya. 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi selatan 

Tahun 2006-2020(Persen) 

Tahun 
Pertumbuhan 

Ekonomi 

2006 6.72 

2007 6.34 

2008 7.78 

2009 6.23 

2010 8.19 

2011 8.13 

2012 8.87 

2013 7.62 

2014 7.54 

2015 7.19 

2016 7.42 

2017 7.21 

2018 7.02 

2019 6.91 

2020 (0.70) 

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2020 

 

Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi 

yang kurang baik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), 

pertumbuhan ekonomi dari Sulawesi Selatan pada tahun 2019 berada di angka 
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6,91 %  Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2018 yang berada di angka 

7,02 %, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan mengalami  penurunan. Pada 

tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mengalami kontraksi sebesar 

-0.7% hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian di Sulawesi Selatan 

mengalami sedikit masalah.  

Melihat data yang tersaji, dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi 

dari Sulawesi Selatan mengalami penurunan setiap tahunnya. Pertumbuhan 

ekonomi sesungguhnya dapat memperlihatkan kondisi yang baik dan senantiasa 

meningkat dari tahun ke tahun, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

diperlukan untuk mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju 

perekonomian yang berimbang dan dinamis 

Menurut Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan 

kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang 

diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 

meningkat. Pertumbuhan ekonomi menurut Prof. Simon Kuznets (Jhingan, 2000), 

adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk 

menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. 

Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian 

kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya. Dengan demikian, pengertian 

pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang 

dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu (Prasetyo, 2009) 

Salah satu yang dapat menjadi pendorong maupun penghambat dari 

pertumbuhan ekonomi di suatu daerah adalah tenaga kerja yang tersedia di daerah 

tersebut. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Solow yang melihat 
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pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan dari tenaga kerja 

yang ada di suatu daerah. Peningkatan terhadap tenaga kerja yang tersedia 

tentunya membuat daerah tersebut semakin memperluas pasar yang ada sehingga 

dapat meningkatkan produksi di daerah tersebut. Dengan adanya peningkatan 

yang terjadi terhadap produksi di daerah tersebut, maka akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. 

Perluasan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja yang penuh, 

produktif serta memberikan imbalan dan penghargaan yang layak, mempunyai 

peranan yang menentukan bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial jangka panjang. 

Tenaga kerja bukan hanya penting sebagai subyek yang melakukan segala 

kegiatan pembangunan. Akan tetapi juga penting karena pendapatan yang mereka 

peroleh dari pekerjaan akan memberikan daya beli kepada masyarakat dan 

seterusnya menimbulkan permintaan efektif mengenai barang dan jasa yang 

dihasilkan dalam pembangunan. Atau dengan kata lain, pekerjaan yang 

memberikan imbalan pendapatan yang layak akan mampu menimbulkan dan 

menumbuhkan pasar dalam negeri. 

Makin banyak jumlah tenaga kerja dapat digunakan secara penuh dan 

produktif dalam pembangunan, maka makin besarlah pasar dalam negeri akan 

dapat dikembangkan. Ini berarti makin banyak anggota masyarakat yang dapat 

memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Pasar dalam negeri yang besar dan kuat 

tersebut akan memberikan kepada dunia usaha kesempatan untuk hidup dan 

berkembang (Suroto, 2008). 

Sulawesi Selatan merupakan provinsi di pulau sulawesi yang memiliki 

jumlah penduduk paling banyak yaitu sebanyak 9.073.509 jiwa berdasarkan 
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sensus penduduk 2020. Hal ini juga menempatkan Sulawesi Selatan pada posisi 

ke-7 sebagai provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Dibalik 

banyaknya jumlah penduduk ini maka diperlukan lapangan kerja yang memadai 

agar dapat terjadinya penyerapan tenaga kerja dengan baik. 

Tabel 1.2 

Jumlah Orang Bekerja Di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2006-2020 (Juta Jiwa) 

Tahun 
Penduduk Yang 

Bekerja 

2006 2.635.415 

2007 2.939.463 

2008 3.136.111 

2009 3.222.256 

2010 3.272.365 

2011 3.375.498 

2012 3.351.908 

2013 3.291.280 

2014 3.527.036 

2015 3.485.492 

2016 3.694.712 

2017 3.598.663 

2018 3.774.924 

2019 3.830.096 

2020 4.006.620 

     Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2020 

 

Pada gambar 1.2 meujukkan bahwa penduduk yang bekerja di Sulawesi 

Selatan cenderung fluktuatif dan relatif menigkat. Pada tahun 2015 penduduk 

yang bekerja di Sulawesi Selatan sebesar 3.485.492 jiwa juta, kemudian 

meningkat pada tahun 2016 sebesar 3.694.712 juta jiwa.  Namun, mengalami 

penurunan pada tahun 2017 sebesar 3.598.663 juta jiwa dan kemudian meningkat 

dari tahun 2018 hingga 2019 sebesar 3.830.096 juta jiwa dan di tahun 2020 

kembali meningkat sebanyak 4.006.620 juta jiwa. Seiring dengan peningkatan 
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penduduk yang bekerja, angkatan kerja pun mengalami peningkatan yang 

membuat diperlukannya perluasan lapangan kerja yang memadai untuk menjadi 

wadah dari angkatan kerja tersebut. 

Maka dari itu, perbaikan kondisi dari ketenagakerjaan di suatu daerah 

diharapkan mampu menjadi penunjang terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi 

daerah tersebut. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja baru yang terjadi maka 

akan menciptakan pendapatan masyarakat yang mampu mendorong daya beli 

masyarakat sehingga pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi 

(Gravitiani 2006). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mulyati Ningsih 2020 melakukan 

penelitian mengenai “Analisis pengaruh penanaman modal dalam negeri (pmdn) 

melalui penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di jawa timur” 

meunjukan hasil bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif signifikan 

terhadap pertumbuhan. Namun, hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Wahyu Ilham 2020 dengan judul “Pengaruh penanaman modal 

dalam negeri, penanaman modal asing, dan penyerapan tenaga kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi di indonesia” yang menujukkan hasil Penyerapan tenaga 

kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa semakin besar penyerapan tenaga kerja 

tidak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi 

masalah ketenagakerjaan yaitu memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah 

minimum. Penerapan kebijakan upah minimum merupakan usaha dalam rangka 

meningkatkan upah perkapita pekerja sehingga tingkat upah rata-rata tenaga kerja 
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dapat meningkat. Kenaikan upah memang dapat meningkatkan kesempatan kerja 

melalui peningkatan konsumsi, namun dalam beberapa kasus kenaikan upah justru 

berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja itu sendiri. Upah minimum 

yang ditetapkan di atas tingkat upah rata-rata yang diperoleh pekerja 

kemungkinan besar akan menyebabkan pengusaha mengurangi penggunaan 

tenaga kerja sehingga pertumbuhan penyerapan tenaga kerja akan berkurang. 

Rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja cenderung akan dipengaruhi oleh 

upah minimum, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini Sulistiawati 

(2012) bahwa kenaikan upah minimum akan mengakibatkan berkurangnya 

lapangan kerja yang juga akan berimbas pada berkurangnya jumlah penyerapan 

tenaga kerja. 

Tabel 1.3 

Data Upah Minimum Regional 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2020 (Juta Rupiah) 

Tahun Upah Minimum 

2006 510.000 

2007 612.000 

2008 679.200 

2009 950.000 

2010 1.000.000 

2011 1.100.000 

2012 1.200.000 

2013 1.440.000 

2014 1.800.000 

2015 2.000.000 

2016 2.250.000 

2017 2.435.625 

2018 2.647.767 

2019 2.860.382 

2020 3.103.800 

      Sumber: Disnaker Provinsi Sulawesi Selatan, 2020 
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Perkembangan upah minimum regional provinsi Sulawesi Selatan setiap 

tahunnya mengalami peningkatan hal ini dipertimbangkan karena peningkatan 

biaya hidup dan inflasi yang terus meningkat setiap tahunya. Upah minimum 

regional provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 sebesar Rp.2.000.000, 

kemudian mengalami peningkatan dengan selisih sebesar Rp.250.000 sehingga 

pada tahun 2016 upah minimum provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp.2.250.000 

kemudian pada tahun 2017 upah minimum sebesar Rp.2.435.625, untuk tahun 

2018 sebesar Rp.2.647.767 dan di tahun 2019 sebesar Rp.2.860.382 serta untuk 

tahun 2020 upah minimum regional Sulawesi Selatan sebesar Rp.3.103.800. 

Upah minimum memiliki pengaruh yang besar terhadap pasar tenaga kerja 

kaum muda. Upah keseimbangan bagi kaum muda rendah karena bagi kaum muda 

adalah kelompok yang kurang memiliki keahlian dan pengalaman dibandingkan 

dengan kelompok angkatan kerja yang lain. Dampak upah minimum tergantung 

pada keahlian dan pengalaman pekerja, pekerja dengan keahlian tinggi dan 

pengalaman yang banyak tidak terpengaruh. Hal ini karena upah keseimbangan 

berada diatas upah minimum (Mankiw, 2012). 

Banyak penelitian yang telah riset sebelumnya menemukan faktorfaktor 

yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja diantaranya penelitian Paul Sp 

Hutagalung, Purbayu Budi Santosa (2013), Riky Eka Putra (2012), Arifatul 

Chusna (2013) Rini sulistiawati (2012) bahwa kenaikan upah minimum akan 

mengakibatkan berkurangnya lapangan kerja yang juga akan berimbas pada 

berkurangnya jumlah penyerapan tenaga kerja. Febryana Rizqi Wasilaputri, 

menyimpulkan bahwa upah minimum provinsi memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di pulau jawa tahun 2010-2014. 
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setiap kenaikan 1% upah minimum provinsi akan cenderung diikuti oleh 

penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,12%, 

Selain upah yang menyebabkan angka penyerapan tenaga kerja adalah 

tingkat pendidikan, penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi selatan tidak 

begitu berjalan dengan lancar karena di samping tingkat kepadatan penduduk 

yang begitu besar juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah sehingga 

tidak semuanya dapat diserap dalam dunia kerja. Selain itu, tidak hanya 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah tetapi banyak yang 

berpendidikan tinggi namun tidak diserap dalam dunia kerja karena tidak 

berkualitas atau tidak mempunyai skill dan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak 

sesuai dengan keinginan para pencari kerja. 

Tenaga kerja yang lebih tinggi pendidikannya memperoleh pendapatan 

yang lebih tinggi karena pendidikannya mempertinggi kemampuan kerja dan 

selanjutnya kemampuan kerja menaikkan produktivitas (Sodono, 2013).  

Pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi produktivitas kerjanya. 

Angkatan kerja yang memiliki pendidikan tahap perguruan tinggi dan bekerja di 

suatu perusahaan akan memiliki kapabilitas dalam mengembangkan output 

dengan cara memanfaatkan ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk meningkatkan 

output. Output yang meningkat akan berdampak pada peningkatan penyerapan 

tenaga kerja (Buctiar, 2013) 

Dalam perkembangannya tingkat pendidikan di Sulawesi Selatan dilihat 

dari rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 

2015 rata-rata lama sekolah lah provinsi Sulawesi Selatan sebesar 7,64 tahun, 

tahun 2016 meningkat sebesar 7, 75, tahun 2017 sebesar 7,95, dan tahun 2018 
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sebesar 8,02 tahun, pada tahun 2019 sebesar 8,26 tahun dan terus meningkat 

sampai pada tahun 2022 sebesar 8.38 . Ini menandakan bahwa perkembangan 

rata-rata lama sekolah di provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. 

Tabel 1.4 

Rata-Rata Lama Sekolah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2020 (Tahun) 

Tahun 
Rata-Rata Lama 

Sekolah 

2006 7.17 

2007 7.23 

2008 7.23 

2009 7.41 

2010 7.29 

2011 7.33 

2012 7.45 

2013 7.49 

2014 7.69 

2015 7.64 

2016 7.95 

2017 7.95 

2018 8.02 

2019 8.26 

2020 8.38 

       Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2020 

 

Pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi produktivitas 

kerjanya. Karena dengan pendidikan inilah seseorang memiliki modal untuk 

melakukan produktivitas di dalam suatu pekerjaan yang sesuai kreteria yang 

diinginkan oleh suatu perusahaan. Dari segi pendidikan, maka sumber daya 

manusia yang belum bermutu itu, tidak mampu mengisi lowongan pekerjaan 

terutama pada bidang-bidang tertentu yang juga membutuhkan banyak tenaga 

kerja. Namun kenyataannya banyak sekali di suatu wilayah terutama Lampung 
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banyak masyarakat yang berpendidikan tinggi tapi belum mempunyai pekerjaan 

ini adalah suatu masalah yang perlu dibahas bagaimana perannya pendidikan 

untuk penyerapan tenaga pekerjaan. Imam Buchari (2016), menyimpulkan bahwa 

tingkat pendidikan secara signifikan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja 

Islam di antara agama-agama yang ada di dunia, adalah satu-satunya 

agama yang menjunjung tinggi nilai kerja. Ketika masyarakat dunia pada umum-

nya menempatkan kelas pendeta dan kelas militer di tempat yang tinggi, Islam 

menghargai orang-orang yang berilmu, petani, pedagang, tukang dan pengrajin. 

Sebagai manusia biasa mereka tidak diunggulkan dari yang lain, karena Islam 

menganut nilai persamaan di antara sesama manusia di hadapan manusia. Ukuran 

ketinggian derajat adalah ketakwaannya kepada Allah, yang diukur dengan iman 

dan amal salehnya (Irham, 2012). 

Al-Quran memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan 

menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan dibumi ini untuk bekerja 

keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Allah berfirman dalam 

 

نْسَانَ فيِْ كَبدَ     لَقَدْ خَلَقْناَ الِْْ

Terjemahnya : 

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.” 

Kata kabad, berarti kesusahan, kesukaran, perjuangan dan kesulitan akibat 

bekerja keras. Ini merupakan suatu cobaan bagi manusia yakni dia telah 

ditakdirkan berada pada kedudukan yang tinggi (mulia) tetapi kemajuan tersebut 

dapat dicapai melalui ketekunan dan bekerja keras. Setiap penaklukan manusia 
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terhadap alam ini merupakan hasil dari kerja keras yang dijalani. Dengan 

demikian setelah manusia berjuang dengan sungguh-sungguh dan dalam waktu 

yang lama barulah manusia dapat mencapai kebahagiaan dalam hidupnya (Nurul, 

2008). 

Salah satu yang faktor yang mempengaruhi naik turunnya tenaga kerja 

adalah upah minimum dan tingkat pendidikan, upah minimum yang ditetapkan 

pemerintah akan menaikkan output konsumsi masyarakat namun berdasarkan 

teori perusahaan cenerung mengurangi pekerja, dan tingkat pendidikan akan 

menentukan seberapa banyak tenaga kerja yang terserap. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Upah Dan Pendidikan Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja Di Sulawesi Selatan melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai 

Variable Intervening” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka 

akan disajikan rumusan masalah: 

1. Apakah Upah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan? 

2. Apakah Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh dari Upah terhadap penyerapan tenaga kerja 

melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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2. Untuk menguji pengaruh dari Pendidikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

D. Manfaat Penelitian  

Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut  

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait 

pentingnya Upah dan Pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja 

dan juga meninjau kebermanfaatannya terhadap pertumbuhan 

ekonomi di suatu daerah. Selain daripada itu, penelitian ini juga 

diharapkan bisa memberikan informasi terkait peranan dari tenaga 

kerja untuk pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.  

2. Penelitian ini diharapkan mampu menambah penghetahuan pada 

bidang Ilmu Ekonomi khususnya yang berkaitan tentang pendidikan, 

upah dan penyerapan tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi. Selain 

daripada itu, diharapkan pula dapat menjadi rujukan terhadap 

penelitian selanjutnya yang relevan dengan permasalahan pada 

penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Tenaga kerja 

Tenaga kerja memiliki peranan yang begitu penting dalam perekonomian 

suatu daerah karena menjadi pelaksana dalam proses produksi. Tenaga kerja 

didefinisikan sebagai penduduk yang telah berusia di atas 15 tahun dan memiliki 

potensi dalam memproduksi barang dan jasa (Tyas, 2010). Dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat.  

Simanjuntak dalam (Idris, 2018) mendefinisikan tenaga kerja itu 

mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, penduduk yang sedang 

mencari pekerjaan, bahkan yang sedang melakukan kegiatan lain seperti 

bersekolah ataupun mengurus rumah tangga karena dianggap sewaktu-waktu 

dapat ikut bekerja. Dari definisi ini, dapat diketahui bahwa tenaga kerja dapat 

terbagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja meliputi 

golongan yang bekerja, golongan yang sedang menganggur dan sedang mencari 

pekerjaan. Dan untuk yang bukan angkatan kerja meliputi golongan yang sedang 

menempuh pendidikan atau bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, 

dan golongan penerima pendapatan.  

Dalam menjalankan roda perekonomian suatu daerah, tentunya akan ada 

permintaan terhadap tenaga kerja yang diharapkan mampu meningkatkan 
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perekonomian dari daerah tersebut. Peningkatan pendapatan suatu daerah akan 

dapat menyebabkan peningkatan permintaan dari suatu perusahaan atau badan 

usaha terhadap tenaga kerja di daerah tersebut. Peningkatan produktivitas seorang 

tenaga kerja akan dapat berdampak pada pengurangan permintaan terhadap tenaga 

kerja, karena dengan produksi yang sama dapat diasumsikan bahwa hal tersebut 

dapat dikerjakan oleh pekerja yang memiliki produktivitas yang tinggi bahkan 

dengan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit. Adanya perubahan cara produksi 

di masa sekarang ini dapat berakibat juga pada berkurangnya permintaan terhadap 

tenaga kerja, dimana kebanyakan perusahaan atau badan usaha menggunakan 

berbagai macam mesin yang dapat lebih efektif dan efisien dalam sistem produksi. 

Mulyadi (2003) ada beberapa pengertian terkait dengan ketenagakerjaan 

antara lain:  

1) Tenaga kerja Adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-65 tahun) 

atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat 

memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga 

mereka, dan jika mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. 

2) Angkatan kerja Adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya 

terlibat dalam kegiatan produktif yaitu barang dan jasa.  

3) Tingkat partisipasi angkatan kerja Adalah menggambarkan jumlah 

angkatan kerja dalam suatu kelompok umum sebagai persentase penduduk 

dalam kelompok umum tersebut.  

4) Tingkat pengangguran Adalah angkatan yang menunjukkan berapa 

banyak angka kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pengertian 

menganggur disini adalah aktif mencari kerja.  
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5) Pengangguran terbuka Adalah bagian arti angka kerja yang sekarang ini 

tidak dan sedang aktif mencari kerja.  

6) Setengah menganggur Adalah perbedaan jumlah pekerjaan yang betul 

dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya dengan jumlah pekerjaan yang 

secara normal mampu dan ingin dikerjakan.  

7) Pengangguran struktural Adalah pengangguran yang disebabkan karena 

tidak cocokan antara para pencari kerja sehubungan dengan keterampilan, 

bidang keahlian maupun daerah lokasinya.  

8) Pengangguran friksional Adalah pengangguran yang terjadi akibat 

pindahnya seseorang dari suatu pekerjaan yang lain.  

9) Pengangguran tidak ketara Dalam angkatan kerja mereka dimasukkan 

dalam kegiatan bekerja, tetapi sebetulnya pengangguran jika dilihat dari 

segi produktifitasnya. 

Penyerapan tenaga kerja merupakan penduduk yang mampu bekerja dalam 

usia kerja (15-64 tahun) yang terdiri dari orang yang mencari kerja, punya 

pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau menganggur. Sedangkan Menurut 

UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang 

yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja 

dapat dilihat secara mikro dan makro.  

Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja 

untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaaan yang 

menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh 

pencari kerja. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan 
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akan tenaga kerjan (Todaro, 2006). 

Pandangan mikro merupakan pandangan yang tidak hanya 

menyumbangkan potensi kerja namun dengan kerja mampu menerima imbalan 

berupa barang atau uang. Sedangkan secara makro adalah setiap orang yang 

mampu memenuhi kebutuhan masyakarat sebagai upaya dalam menghasilkan 

barang dan jasa (Mankiw, 2010). 

Sudarsono (1989), menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja berkaitan 

dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi 

tertentu, permintaan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan 

perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi, 

antara lain: naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan 

yang bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume produksi, dan harga 

barang-barang modal yaitu nilai mesin atau alat yang digunakan dalam proses 

produksi. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta adalah lebih ditujukan 

pada kuantitas dan banyaknya permintaan tenaga kerja pada tingkat upah tertentu. 

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan 

oleh perusahaan atau instansi (Sumarsono, 2003). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah sebagai berikut: 

a. Investasi 

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman-

penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan 

perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi 

barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 1997). 
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Mesin digerakkan oleh tenaga kerja atau sumber-sumber serta bahan-bahan 

dikelola oleh manusia. 

b. Upah  

Menurut Sumarsono (2003), upah diartikan sebagai sejumlah dana yang 

dikeluarkan pengusaha untuk membayar tenaga kerja karena telah melakukan 

pekerjaannya yaitu menghasilkan produk. Upah yang terus meningkat secara 

langsung akan membawa dampak signifikan pada penawaran tenaga kerja, karena 

dengan adanya tingkat upah yang dinaikkan tersebut para pengusaha akan 

berupaya untuk meningkatkan atau menambah jumlah unit usahanya sehingga 

dengan adanya penambahan unit usaha, pengusaha akan menambah jumlah tenaga 

kerjanya. 

c. Nilai produksi 

Nilai produksi adalah tingkat produksi atau keseluhan jumlah barang yang 

dihasilkan di industri mebel. Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi 

dari perusahaan yang bersangkutan, akan berpengaruh apabila permintaan hasil 

produksi barang perusahaan meningkat, maka produsen cenderung untuk 

menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut produsen akan 

menambah penggunaan tenaga kerjanya (Sumarsono, 2003). 

2. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi yang baik dan senantiasa menunjukkan 

peningkatan sangat diperlukan untuk mepercepat terjadinya perubahan struktur 

perekonomian daerah yang lebih berimbang dan dinamis. Prof. Simon Kuznets 

dalam (Jhingan, 2016) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah 

kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan 
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semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan 

yang disebutkan tersebut seiring dengan kemajuan teknologi, penyesuaian 

kelembagaan, dan ideologis yang diperlukannya. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi 

utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan 

peningkatan kesejahteraan. Menurut Iskandar, (2007), pertumbuhan ekonomi 

merupakan kenaikan pendapatan nasional secara berarti dalam suatu periode 

perhitungan tertentu. Sedangkan menurut Schumpeter (Iskandar, 2007), 

pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan output (pendapatan nasional) yang 

disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertambahan penduduk dan 

tingkat tabungan. 

Menurut Kuznets (Jhingan, 2016) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan 

jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin 

banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini 

tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan serta 

ideologis yang diperlukannya.  

Sukirno (2015) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini adalah 

suatu perkembangan kegiatan yang terjadi dalam suatu perekonomian yang 

menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat itu 

mengalami peningkatan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang baik akan 

mengindikasikan bahwa dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu 

negara mengalami peningkatan dalam hal menghasilkan barang dan jasa. 

Definisi tersebut memiliki tiga komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi 

suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang; 
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kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang 

menentukan derajad pertumbuhan ekonomi dalam penyediaan beraneka macam 

barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien 

memerlukan adanya penyesuaian dibidang kelembagaan dan ideologi sehingga 

inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan 

secara tepat. Dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah 

penambahan PDB, yang berarti peningkatan pendapatan nasional.  

Pendapatan nasional memiliki dua arti, yaitu arti sempit dan arti luas. 

Dalam arti sempit, pendapatan nasional adalah pendapatan nasional itu sendiri, 

sedangkan dalam arti luas, pendapatan nasional merujuk ke PDB atau merujuk ke 

PNB, atau ke PNN (Tambunan, 2003). Sejak dahulu para ahli ekonomi klasik dan 

neokalsik seperti Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, John 

Stuart Mill, Alfred Marshal, Leon Walras dan Kurt Wicksel telah mengemukakan 

beberapa teori pertumbuhan untuk menjawab berbagai masalah perekonomian. 

Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang pertama kali mengemukakan 

mengenai pentingnya kebijaksanaan lisezfaire atas sistem mekanisme untuk 

memaksimalkan tingkat perkembangan ekonomi suatu masyarakat. 

Mengenai corak dan proses pertumbuhan ekonomi, Smith mengemukakan 

bahwa apabila pertumbuhan telah terjadi, maka proses tersebut akan terus 

menerus berlangsung secara kumulatif. Apabila terdapat permodalam awal dan 

kemungkinan-kemungkinan pasar, pembagian kerja akan terjadi, sehingga timbul 

kenaikan produktivitas dan pendapatan nasional. Adanya kenaikan pendapatan 

nasional akan memperluas pasar dan menciptakan tabungan yang lebih banyak. 

Selain itu, spesialisasi dan perluasan pasar akan menciptakan perangsang yang 
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lebih besar bagi para pengusaha, pengembangan teknologi dan inovasi, sehingga 

pertumbuhan ekonomi akan berlangsung secara terus menerus. 

Menurut Ricardo (Suryana, 2000), peranan teknologi dan akumulasi modal 

akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menghambat bekerjanya The 

Law of Deminishing Returns, meskipun di antara keduanya memiliki peranan 

yang berbeda. Akumulasi kapital mampu menghambat penurunan produktivitas, 

yaitu melalui kemajuan teknologi dan kemajuan teknologi inilah yang dapat 

menghalangi terjadinya stationary state. Sehingga jelas bahwa pertumbuhan 

ekonomi akan merupakan proses tarik menarik antara dua kekuatan, yaitu The 

Law of Deminishing Returns dan kemajuan teknologi. 

Samuelson pada tahun 1955 juga memperkenalkan salah satu teori 

pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan teori pertumbuhan jalur cepat 

(turnpike). Menurut Samuelson (Tarigan, 2005), setiap wilayah perlu melihat 

sektor atau komoditi yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan 

dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor tersebut memiliki 

competitive adventage untuk dikembangkan. Artinya, dengan kebutuhan modal 

yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar dan 

memberikan sumbangan yang besar untuk perekonomian. Agar pasarnya dapat 

terjamin, produk tersebut harus dapat menembus dan mampu bersaing pada pasar 

luar negeri. Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain turut 

berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan dapat bertumbuh.  

Bila dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi regional, pada dasarnya 

konsep pertumbuhan ekonomi yang digunakan hampir sama dengan konsep 

pertumbuhan ekonomi secara nasional. Menurut (Tarigan, 2005), pertumbuhan 
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ekonomi regional adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan 

yang terjadi diwilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) 

yang terjadi. 

3. Upah Minimum 

a. Pengertian Upah 

Upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas 

jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan 

sesuatu, gaji, imbalan, hasil akibat (dari suatu perbuatan) risiko (KKBI, 2002). 

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan 

(Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan). 

b. Jenis-jenis Upah 

Jenis-jenis upah dalam berbagai kepustakaan Hukum Ketenagakerjaan 

Bidang Hubungan Kerja dapat dikemukakan sebagai berikut (Asyhadie, 2007):  

1) Upah Nominal  

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada 

pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasajasa atau 

pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian 

kerja. 
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2) Upah Nyata (Riil Wages)  

Upah nyata adalah uang nyata, yang benar-benar harus diterima seorang 

pekerja/buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut 

yang akan tergantung dari: a) besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima. b) 

besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. 

3) Upah Hidup  

Upah hidup, yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk 

membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya 37 kebutuhan 

pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, 

asuransi, rekreasi, dan lain-lain. 

4) Upah Minimum  

Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar, oleh 

pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang 

bekerja diperusahaanya. Upah minimum ini umumnya ditentukan oleh pemerintah 

(cq. Gubernur dengan memerhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan 

provinsidan/atau bupati/wali kota), dan setiap tahun kadangkala berubah sesuai 

dengan tujuan ditetapaknya upah minimum, yaitu:  

a) untuk menonjolkan arti dan peranan pekerja/buruh sebagai subsistem dalam 

suatu hubungan kerja;  

b) untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang 

sangat rendah dan yang secara materiil kurang memuaskan;  

c) untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai 

pekerjaan yang dilakukan;  
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d) untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam 

perusahaan;  

e) mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara 

normal. 

5) Upah Wajar  

Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha 

dan pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada perusahaan. Upah wajar 

ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antar upah minimum dan upah hidup 

sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah 

: a) kondisi perekonomian negara ; b) nilai upah rata-rata di daerah tempat 

perusahaan itu berada ; c) peraturan perpajakan. 

 Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

No.PER15/MEN/2018 tentang Upah Minimum, upah minimum adalah Upah 

Bulanan Terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Pemerintah 

dalam hal ini Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan 

Pengupahan Provinsi dan/atau bupati/wali kota, menetapkan upah minimum 

berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan 

ekonomi. Sedangkan ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan 

pengupahan, kebutuhan hidup layak dan perlindungan pengupahan, penetapan 

upah minimum dan pengenaan denda terhadap pekerja/buruh yang melakukan 

pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaian diatur dengan peraturan 

pemerintah (Rusli, 2011).  

Upah minimum diarahkan kepada pencapaian KHL yaitu setiap penetapan 

upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah 
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minimum dengan kebutuhan hidup layak yang besarnya ditetapkan MENAKER 

(Menteri Tenaga Kerja). Pencapaian KHL perlu dilakukan secara bertahap karena 

kebutuhanhidup minimum yang sangat ditentukan oleh kemampuan dunia usaha 

(Rusli, 2011) 

Dalam teori ekonomi, upah dapat diartikan sebagai pembayaran atas 

jasajasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para 

pengusaha (Sukirno, 2013). Menurut Sumarsono (2003), perubahan tingkat upah 

akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila 

digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai 

berikut.  

Pertama naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi 

perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang 

diproduksi. Konsumen akan memberikan respons apabila terjadi kenaikan harga 

barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang 

yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan terpaksa 

produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, 

mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah 

tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut 

dengan efek skala produksi atau scale effect.  

Kedua apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya 

tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi 

padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga 

kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lainnya. 

Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau 
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penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja 

(substitution effect).  

Kontroversi tentang upah minimum bukanlah isu baru. Perbedaan 

pendapat ini dapat dilihat dari perselisihan antara kelompok serikat pekerja yang 

menghendaki kenaikan upah minimum yang signifikan, sementara kelompok 

pengusaha melihat bahwa tuntutan ini bertentangan dan tidak kompatibel dengan 

upaya pemerintah mendorong pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. 

Perdebatan yang muncul antara lain menyangkut sejauh mana upah riil mengikuti 

pertumbuhan produktivitas, kebutuhan terhadap penentuan upah minimum. Yang 

pertama berkait dengan upaya mempertahankan daya saing industri padat karya 

Indonesia, sementara yang kedua berkait dengan upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan buruh termasuk didalamnya dimensi pemerataan yang sering harus 

mengalami trade-off dengan tujuan pertumbuhan ekonomi (daya saing).  

Bagi para ekonom, masalah ini pun sering mengundang perdebatan baik 

dalam aplikasinya dinegara maju maupun berkembang. Satu kelompok ekonom 

melihat, upah minimum akan menghambat penciptaan lapangan kerja dan 

menambah persoalan pemulihan ekonomi. Sementara sekelompok lain dengan 

bukti empiris menunjukkan, penerapan upah minimum tidak selalu identik dengan 

pengurangan kesempatan kerja, bahkan akan mampu mendorong proses 

pemulihan ekonomi. 

Munculnya ketentuan upah minimum akan mendorong terjadinya distorsi 

dalam pasar tenaga kerja. Artinya dengan ketentuan upah minimum, maka buruh 

mempunyai kekuatan monopoli yang cenderung melindungi buruh yang telah 

bekerja dalam industri itu. Kekuatan serikat buruh yang cenderung 
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memaksimumkan pendapatan dari buruh yang ada akan mendiskriminasi 

pendatang baru dalam pasar tenaga kerja. Pandangan serupa valid dalam kondisi 

di mana perusahaan tidak mempunyai kekuatan monopsoni untuk menekan buruh. 

Jika ada monopsoni dalam pasar tenaga kerja, maka pengaruh ketentuan upah 

minimum dapat mendorong peningkatan kesempatan kerja. 

4. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan dalam arti umum mencakup segala usaha dan buatan dari 

generasi tua untuk mengalihkan pengalamannya, pengetahuannya, kecakapnnya 

serta keterampilannya kepada generasi muda untuk memungkinnya melakukan 

fungsi hidupnya dalam pergaulan bersama dengan sebaik-baiknya. Pendidikan 

adalah proses pengembangan kualitas pribadi individu. Maka dari itu pendidikan 

juga dapat dikatakan sebagai penyiapan tenaga kerja (Idris, 2016). Pendidikan 

adalah sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai nilai-nilai di 

dalam masyarakat dan kebudayaannya. Dalam perkembangannya, istilah 

pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja 

oleh orang dewasa agar dia menjadi dewasa (Hasbullah, 2012). 

Frank & Bernanke (2007) berpendapat bahwa human capital adalah 

perpaduan antara pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, 

kesehatan, energy dan inisiatif yang memengaruhi produktifitas manusia. Menurut 

Schultz (1961) menyatakan bahwa human capital merupakan salah satu faktor 

penting dalam peningkatan produktifitas ekonomi di suatu negara. Human capital 

dapat dicapai atau diperoleh melalui dua cara. Pertama, manusia digunakan 

sebagai tenaga kerja berdasarkan jumlah kuantitatifnya. Hal ini menyatakan 

bahwa semakin banyak jumlah manusia atau tenaga kerja maka produktifitas 
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semakin tinggi. Kedua, investasi merupakan cara utama dalam meningkatkan atau 

mendapatkan human capital. Pendidikan dan pelatihan yang didaptkan manusia 

akan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, sehingga produktifitas juga 

akan meningkat. Cara kedua ini tidak lagi mementingkan kuantitas jumlah tenaga 

kerja. 

Modal manusia (human capital) adalah kumpulan investasi yang 

dilakukan di masyarakat. Jenis modal manusia yang terpenting adalah pendidikan 

seperti semua jenis modal lainnya pendidikan mencerminkan suatu pengeluaran 

sumber-sumber daya pada suatu titik dalam waktu yang tujuannya meningkatkan 

produktivitas masa depan (Mankiw, 2006). Asumsi dasar teori human capital 

adalah bahwa seorang dapat meningkatkan penghasilan melalui pendidikan. 

Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti disatu pihak meningkatakan 

kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang. Akan tetapi pihak lain 

menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah 

tersebut. Disamping penundaan penerimaan penghasilan tersebut orang yang 

melanjutkan sekolah harus membayar biaya secara langsung seperti uang sekolah, 

pembelian buku dan yang lainnya (Abdul Ghani et al., 2015). 

Fungsi pendidikan terhadap masyarakat setidaknya ada dua bagian besar 

yaitu fungsi preservatif dan fungsi direktif. Fumgsi preserveratif dilakukan dengan 

melestarikan tata sosial dan tat nilai yang ada dalam masyarakat, sedangkan 

fungsi direktif dilakukan oleh pendidikan sebagai agen pembaharuan sosial 

sehingga dapat mengantisipasi masa depan. Selain itu pendidikan mempunyai 

fungsi (Dwi, 2007):  

a) Menyiapkan sebagai manusia  
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b) Menyiapkan tenaga kerja  

c) Menyiapkan warga negara yang baik. 

Pada hakikatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional 

mempunyai fungsi sebagai pemersatu bangsa, penyamaan kesempatan, 

pengembangan potensi diri. Menurut Nuansa, (2008) pendidikan diharapkan dapat 

memperkuat keutuhan bangsa dalam NKRI, memberi kesempatan yang sama bagi 

setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan 

memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang 

dimilikinya secara optimal. 

Salah satu permasalahan dalam pendidikan adalah prestasi kerja pendidik 

yang rendah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tentunya seorang pendidik 

dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam mengajar dan memberikan 

materi ajar. Oleh karena itu, tentunya pendidik dapat melihat kondisi peserta 

didiknya sehingga dapat menciptakan kegiatan belajar mengajar yang aktif, agar 

dalam penyelenggaraannya dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas. 

Memasuki era globalisasi yang semakin meluas, pendidikan dituntut untuk 

dapat meghasilkan para peserta didik yang dapat bersaing dalam dunia kerja, serta 

memiliki pengetahuan dan kemampuan yang dapat diaplikasikan dalam dunia 

kerja. Dalam dunia pendidikan kualitas sumber daya manusia juga sangat 

menentukan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan sekolah. Namun pada 

kenyataannya apabila dilihat dari segi kualitas, pendidikan saat ini masih jauh dari 

yang diharapkan, karena belum meratanya mutu pendidikan yang baik di 

Indonesia. 
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Pendidikan mencerminkan tingkat kepandaian (kualitas) atau pencapaian 

pendidikan formal dari penduduk suatu negara. Semakin tinggi tamatan 

pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan kerja (the working 

capacity) atau produktivitas seseorang dalam bekerja. Pendidikan formal 

merupakan persyaratan teknis yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian 

kesempatan kerja. Semakin tinggi tingkat upah maka semakin tinggi pula 

kemampuan untuk meningkatkan kualitas seseorang. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui tamatan pendidikan dan 

tingkat upah diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran, dengan asumsi 

tersedianya lapangan pekerjaan formal. Hal ini dikarenakan semakin tinggi 

kualitas seseorang (tenaga kerja) maka peluang untuk bekerja semakin luas. 

Pada umumnya untuk bekerja di bidang atau pekerjaan yang bergengsi 

membutuhkan orang-orang (tenaga kerja) berkualitas, profesional dan sehat agar 

mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. 

Jumlah tamatan pendidikan penduduk menggambarkan tingkat ketersediaan 

tenaga terdidik atau sumber daya manusia pada daerah tersebut. Semakin tinggi 

tamatan pendidikan maka semakin tinggi pula keinginan untuk bekerja. Dengan 

kata lain, semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi pula 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). 

SDM yang berkualitas dalam ekonomi islam yang berlandaskan pada Al-

Qur‟an, Al-Hadist maupun Ijma telah lama dikumandangkan, ditandai dengan 

banyaknya firman Allah yang berkaitan dengan manusia di antaranya manusia 

yang beriman dan bertakwa sebagaimana yang dijadikan kriteria SDM yang 

berkualitas (Darajat, 2011).  
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Seperti firman Allah dalm Al-Qur’an Surah Al-Mujadalah ayat 11: 

ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنْكمُْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَات    يَرْفعَِ اللََّّ

Terjemaahnya: 

”Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 

 

Manusia merupakan komponen yang sangat penting di dalam proses 

inovasi pada suatu organisasi. Modal manusia (human capital) dari suatu 

organisasi merupakan bagian dari modal intelektual yang dimiliki oleh organisasi 

tersebut, yang bersama-sama dengan modal keuangan yang dapat memberikan 

nilai tambah bagi organisasi tersebut (Akbar et al., 2017). 

 Menurut Becker human capital adalah bahwa manusia bukan sekedar 

sumber daya namun merupakan modal yang menghasilkan pengembalian dan 

setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan 

kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi. Menurut Davenport 

human capital seluruh usaha yang dibawa tenaga kerja untuk di investasikan 

dalam pekerjaan mereka. Termasuk juga didalam kemampuan, tingkah laku, 

semangat dan waktu. Jadi human capital adalah nilai dan atau kualitas dari 

seseorang atau tenaga kerja yang menentukan seberapa tensial orang atau tenaga 

kerja tersebut bisa berproduksi terutama menghasilkan barang dan jasa. Asumsi 

dasar dasar teori human capital adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan 

penghasilannya melalui pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti, 

di satu pihak, meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan selama 

satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut (Suaidah & Cahyono, 2013). 

Analisis modal manusia (human capital) dimulai dengan asumsi bahwa 

individu membutuhkan pendidikan, pelatihan, perawatan medis, dan penambahan 
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lainnya, pada pengetahuan dan kesehatan dengan menimbang manfaat dan biaya. 

Human capital investmentdapat meningkatkan pekerjaan dan penghasilan. 

Meningkatkan pekerjaan berarti bahwa setiap tenaga kependidikan melakukan 

satu kali peningkatan pendidikan maka akan meningkat juga tugas dan jabatan 

dari tenaga kerja kependidikan tersebut, begitu juga penghasilan (Mukminin & 

Fitri Nur, 2017). Secara teoritis pembangunan masyarakat adalah adanya sumber 

daya manusia (SDM) yang berkualitas. SDM ini dapat berperan sebagai faktor 

produksi tenaga kerja yang menguasai teknologi sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas perekonomian. Untuk mencapai SDM yang berkualitas dibutuhkan 

pembentukkan modal manusia (human capital). Pembentukan modal manusia ini 

merupakan sauatu untuk memperoleh sejumlah manusia yang memiliki karakter 

kuat yang dapat digunakan sebagai modal penting dalam pembangunan. Karakter 

ini berupa tingkat keahlian dan pendidikan masyarakat.  

Peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah upaya meningkatkan 

kualitas manusia yang menyangkut pengembangan aktivitas dalam pendidikan 

dan latihan. Pendidikan termasuk kedalam salah satu investasi pada bidang 

sumber daya manusia, yang mana investasi tersebut dinamakan dengan Human 

Capital (teori modal manusia). Pendidikan mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan penghasilan. Secara sederhana hubungan antara pendidikan dan 

penghasilan dapat digambarkan, bahwa makin tingkat pendidikan akan 

menyebabkan makin tinggi produktivitas. Dengan tinggi produktivitas ini akan 

menyebabkan tingginya pendapatan. Pendidikan dapat dipandang sebagai 

aktivitas menyiapkan kehidupan, baik perseorangan maupun masyarakat, menuju 

kepada kehidupan lebih baik (Amiruddin, 2014). 
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B. Pengaruh Antar Variable 

1. Pengaruh Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. 

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi 

perusahaan. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, 

yang selanjutnya akan diikuti dengan meningkatnya harga per unit barang yang 

diproduksi. Terjadinya kenaikan harga mengakibatkan para konsumen akan 

mengurangi konsumsi atau bahkan tidak membeli barang yang bersangkutan.  

Menurut Pracoyo, (2007) di Indonesia banyak orang yang bekerja tetapi 

pekerjaannya adalah mencari pekerjaan, artinya pengangguran di Indonesia sudah 

menjadi suatu masalah ekonomi yang harus menjadi perhatian pemerintah dan 

segera diatasi. Karena pengangguran merupakan salah satu indikator kunci 

kesehatan perekonomian. Hal tersebut bukti bahwa lapangan kerja yang tersedia 

di dalam negeri tidak mampu menampung orang yang sudah masuk angkatan 

kerja dan karena adanya perbedaan tingkat upah yang signifikan.  

Menurut teori Mankiw, upah senantiasa menyesuaikan diri demi terciptanya 

keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Tingkat upah dan 

kuantitas tenaga kerja telah menyesuaikan diri guna menyeimbangkan permintaan 

dan penawaran. Efek yang paling terasa dari kebijakan penetapan upah minimum 

adalah tingkat upah yang makin tinggi yang dikarenakan perusahaan harus 

menaati kebijakan pemerintah. Sehingga otomatis perusahaan akan mengurangi 

jumlah pekerjanya (menurunkan permintaan tenaga kerja). Teori ini menjelaskan 

bahwa semakin tinggi upah maka akan mengurangi tenaga kerja yang diminta 

oleh perusahaan karena besarnya biaya yang dikeluarkan dan sebaliknya ketika 

upah rendah maka perusahaan akan menarik banyak tenaga kerja.(Mankiw N, 2012) 
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Hubungan upah minimum kabupaten/kota terhadap penyerapan tenaga kerja 

adalah semakin tinggi tingkat upah di pasar tenaga kerja akan semakin tinggi pula 

jumlah penawaran tenaga kerja. Menurut Irawan dan M. Suparmoko (2002) 

semakin tinggi tingkat upah di pasar tenaga kerja akan semakin tinggi pula 

jumlah penawaran tenaga kerja. Atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat 

upah, semakin tinggi kemauan seseorang untuk bekerja atau menawarkan tenaga 

kerjanya.  

Hal ini di perkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Eka, (2012) yang 

menunjukkan hasil bahwa variable upah memiliki pengaruh terhadap tingkat 

penyerapan tenaga kerja. Namun, ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Imam Buchari, (2016) dan Budiarto & Dewi, (2015) dimana dalam hasil 

penelitianya upah minimum memiliki koefisien negatif tapi upah minimum tidak 

memberikan dampak secara parsial dan tidak signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja. 

Peranan tingkat upah dalam mempengaruhi kemauan orang untuk bekerja 

masih cukup besar. Dengan dipenuhinya satu kebutuhan, maka kebutuhan baru 

akan muncul lagi. Begitu seterusnya, sehingga dapat dikatakan bahwa kebutuhan 

itu memang tidak terbatas jumlahnya. 

2. Pengaruh Upah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat kemiskinan yang 

semakin berkurang dan daya beli masyarakat yang meningkat. Daya beli yang 

meningkat dan merata salah satunya bisa dilihat dari distribusi barang dan jasa 

yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan 

merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan 
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ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Jumlah penduduk bertambah setiap 

tahun, sehingga dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga 

bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. 

Selain dari sisi konsumsi dari sisi permintaan, pertumbuhan penduduk juga 

membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). 

Pertumbuhan ekonomi tanpa penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan 

ketimpangan dalam penambahan pendapatan tersebut (cateris paribus) 

peningkatan kemiskinan (Tambunan, 2016). 

Kontroversi tentang upah minimum bukanlah isu baru. Perbedaan pendapat 

ini dapat dilihat dari perselisihan antara kelompok serikat pekerja yang 

menghendaki kenaikan upah minimum yang signifikan, sementara kelompok 

pengusaha melihat bahwa tuntutan ini bertentangan dan tidak kompatibel dengan 

upaya pemerintah mendorong pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.  

Perdebatan yang muncul antara lain; menyangkut sejauh mana upah riil 

mengikuti pertumbuhan produktivitas, kebutuhan terhadap penentuan upah 

minimum. Yang pertama berkait dengan upaya mempertahankan daya saing 

industri padat karya Indonesia, sementara yang kedua berkait dengan upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan buruh termasuk didalamnya dimensi pemerataan 

yang sering harus mengalami trade-off dengan tujuan pertumbuhan ekonomi 

(daya saing). 

Hal ini di perkuat oleh penelitian yang dilakukan Romi et al. (2021) dan 

Utami (2018) yang menejlaskan bahwa upah minimum memiliki pengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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3. Pengaruh Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. 

Hubungan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 

semakin tinggi jenjang atau tingkat pendidikan yang ditamatkan, akan semakin 

tinggi pula standar pekerjaan yang diinginkan tenaga kerja. Standar pekerjaan 

yang dimaksud adalah berupa pilihan pada pekerjaan-pekerjaan yang notabene 

kemampuan (skill) dan keterampilan tinggi pada umumnya. Jumlah tamatan 

pendidikan atau jenis pendidikan diduga dapat mempengaruhi keengganan 

terhadap para pekerja tertentu. 

Frank & Bernanke (2007) berpendapat bahwa human capital adalah 

perpaduan antara pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, 

kesehatan, energy dan inisiatif yang memengaruhi produktifitas manusia. Menurut 

Schultz (1961) menyatakan bahwa human capital merupakan salah satu faktor 

penting dalam peningkatan produktifitas ekonomi di suatu negara. Human capital 

dapat dicapai atau diperoleh melalui dua cara. Pertama, manusia digunakan 

sebagai tenaga kerja berdasarkan jumlah kuantitatifnya. Hal ini menyatakan 

bahwa semakin banyak jumlah manusia atau tenaga kerja maka produktifitas 

semakin tinggi. Kedua, investasi merupakan cara utama dalam meningkatkan atau 

mendapatkan human capital. Pendidikan dan pelatihan yang didaptkan manusia 

akan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, sehingga produktifitas juga 

akan meningkat. Cara kedua ini tidak lagi mementingkan kuantitas jumlah tenaga 

kerja. 

Modal manusia (human capital) adalah kumpulan investasi yang 

dilakukan di masyarakat. Jenis modal manusia yang terpenting adalah pendidikan 

seperti semua jenis modal lainnya pendidikan mencerminkan suatu pengeluaran 
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sumber-sumber daya pada suatu titik dalam waktu yang tujuannya meningkatkan 

produktivitas masa depan (Mankiw, 2006). Asumsi dasar teori human capital 

adalah bahwa seorang dapat meningkatkan penghasilan melalui pendidikan. 

Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti disatu pihak meningkatakan 

kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang. Akan tetapi pihak lain 

menunda penerimaan penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah 

tersebut. Disamping penundaan penerimaan penghasilan tersebut orang yang 

melanjutkan sekolah harus membayar biaya secara langsung seperti uang sekolah, 

pembelian buku dan yang lainnya (Abdul Ghani et al., 2015).  

Menurut teori Tirtarahardja dan Sulo, menjelaskan pendidikan sebagai 

penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik 

sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa 

pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan kerja pada calon luaran. Maka 

tingginya pendidikan akan meningkatkan hasil produksi yang dihasilkan oleh 

suatu perusahaan, tingginya hasil produksi akan mendorong perusahaan untuk 

menambah jumlah tenaga kerjanya. Namun tenaga kerja 29 yang diutamakan 

pada sektor industri tersebut lebih kepada tenaga kerja yang memiliki tingkat 

pendidikan yang lebih bagus dan memiliki keahlian (Buchari, 2016). 

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh 

Nurhayati (2018) dan Anuari (2018) yang menunjukan bahwa tingkat pendidikan 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Prasetya (2021) yang menunjukan hasil bahwa 

pengaruh variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh bernilai positif dan tidak 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 
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Pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi produktivitas 

kerjanya. Karena tenaga kerja yang memiliki pendidikan tahap perguruan tinggi 

dan bekerja dalam suatu perusahaan akan memiliki kemampuan dalam 

mengembangkan output dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan sebagai sarana 

untuk meningkatkan output. Selanjutnya output yang meningkat akan berdampak 

pada penyerapan tenaga kerja. Sehingga antara perusahaan membina hubungan 

dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk mempermudah memperoleh 

tenaga kerja yang dibutuhkan dan berkompeten. 

4. Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Menurut teori human capital, pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. 

Pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara-negara Asia dan perubahan progresif 

dalam produksi menuju industri dan jasa berteknologi tinggi mengakibatkan 

meningkatnya tuntutan dari dunia usaha terhadap perlunya SDM yang terampil 

dan terdidik (berkualitas). SDM sebagai tenaga kerja sangat diperlukan 

keterampilannya dalam melaksanakan tugas, meningkatkan kualitas organisasi 

dan menunjang pertumbuhan ekonomi. (Sulistiawati, 2012) 

Pentingnya peran pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi sutau wilayah 

sesuai dengan pendapat Todaro (2006) menyatakan bahwa sektor Pendidikan 

memainkan peran utama untuk membentuk kemampuan sebuah negara 

berkembang untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas 

produksi agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Pada 

penelitian ini didasarkan teori teori ekonomi baru (new growth theory or 

endogenous growth theory) oleh Robert Solow. Teori ini menempatkan modal 
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manusia sebagai faktor kunci dan dianggap sebagai motor penggerak 

pertumbuhan ekonomi (engine of growth). Dimana ini menunjukan sumber daya 

manusia yang mempunyai kualitas tinggi akan meningkatkan output dan 

pendapatan nasional, dimana kualitas pendidikan akan memberikan banyak 

manfaat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yaitu manajemen perusahaan 

yang dikembangkan akan 16 semakin efisien, penguasaan terhadap 

pengembangan IPTEK, peningkatan produktivitas dan peningkatan daya pikir 

masyarakat. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2014), 

Arifin (2019) dan Budiarti & Seosatyo (2011) yang menyatakan bahwa perbaikan 

di sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

C. Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai penyerapan tenaga masih terus 

dilakukan, baik yang berupa pengujian maupun pengembangan mengenai teori 

lebih lanjut. Berikut ini adalah peneliti-peneliti yang telah melakukan penelitian 

mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, antara lain: 

Peneltian yang di lakukan oleh Imam Buchari, (2016) melakukan studi 

mengenai “Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Pendidikan Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur Di Pulau Sumatera Tahun 

2012-2015” yang menunjukkan hasil bahwa variable upah minimum tidak 

memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan variable tingkat 

pendidikan memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja yang terjadi di 

pulau Sumatera.  
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Penelitian lain yang dilakukan oleh Hutagalung & Santosa, (2013) 

melakukan studi penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Upah Minimum Dan 

Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja Sektor Industri Pengolahan Besar Dan 

Sedang Di Jawa Tengah (35 Kab/Kota)” menunjukkan hasil bahwa upah 

minimum berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja dilihat dari nilai 

probablitas sebesar 0,000 dengan menggunakan derajat kepercayaan 0,05 Dengan 

t hitung sebesar 4,637 dan artinya jika upah minimum naik maka kesempatan 

kerja di kabupaten/kota di Jawa Tengah meningkat. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Heni Nurmayanti et al., (2018) 

melakukan studi mengenai “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa 

Tahun 2011-2018” menunjukkan hasil bahwa tingkat pendidikan dan UMP 

berpengaruh dan signifikan dengan Penyerapan tenaga kerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, (2014) mengenai penelitian 

“Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia” 

menunjukan hasil bahwa secara empiris pendidikan yang diproxy dengan Angka 

Melek Huruf (AMH) berpengaruh secara siginifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi yang diproxy dengan Produk Domestik Bruto (PDB). 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Hasil 

1 Imam Buchari 

(2016) 

Pengaruh Upah Minimum Dan 

Tingkat Pendidikan Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja 

Sektor Industri Manufaktur Di 

Pulau Sumatera Tahun 2012-

2015 

Berdasarkan hasil analisis upah 

minimum memiliki koefisien 

negatif tapi upah minimum tidak 

memberikan dampak secara 

parsial dan tidak signifikan 

terhadap penyerapan tenaga 

kerja. tingkat pendidikan 

pemberian dampak signifikan 
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positif pada Penyerapan Tenaga 

Kerja. 

2 Heni Nurmayanti, 

Whinarko 

Juliprijanto, dan 

Yustirania 

Septiani (2018) 

Analisis Penyerapan Tenaga 

Kerja Di Pulau Jawa Tahun 

2011-2018 

Penelitian ini menyatakan 

tingkat pendidikan berpengaruh 

dan signifikan dengan 

Penyerapan tenaga kerja, UMP 

berpengaruh dan signifikan 

terhadap penyerapan tenaga 

kerja dan investasi tidak 

berpengaruh dan tidak 

signifikan dengan penyerapan 

tenaga kerja. Tingkat 

pendidikan, UMP, dan investasi 

secara bersamaan berpengaruh 

terhadap penyerapan tenaga 

kerja 

3 Izatun Purnami 

(2015) 

Pengaruh Tingkat Pendidikan 

Dan Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (Umk) 

Terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja Di Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2010 – 2013 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel tingkat 

pendidikan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja sebesar 

0.0098 dan variabel upah 

minimum kabupaten/kota 

berpengaruh positif dan 

signifikan sebesar 0.0123 

terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Jawa Barat periode 

2010 – 2013 

4 Danu Anuari 

(2018) 

Pengaruh Upah Minimum 

Dan Tingkat Pendidikan 

Terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja Di Provinsi Lampung 

Tahun 2010-2016 Perspektif 

Ekonomi Islam 

Disimpulkan bahwa secara 

simultan (Uji F) upah minimum 

dan tingkat pendidikan 

berpengaruh positif terhadap 

penyerapan tenaga kerja, secara 

parsial (Uji T) upah minimum 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Kabupaten/Kota 

provinsi Lampung dikarenakan 



42 
 

 

ketika upah naik maka output 

yang dikeluarkan juga naik 

maka perusahaan akan 

menambah tenaga kerja 

sedangkan tingkat pendidikan 

berpengaruh signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja di 

Kabupaten/Kota Provinsi 

Lampung. 

5 Adamas Adhy 

Prasetya (2021) 

Pengaruh Tingkat Pendidikan, 

Upah Minimum, Pertumbuhan 

Ekonomi Dan Inflasi 

Terhadap Penyerapan Tenaga 

Kerja Di Indonesia 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara parsial variabel 

yang signifikan mempengaruhi 

variabel penyerapan tenaga 

kerja yaitu upah minimum (X2) 

dan inflasi (X4). Sedangkan 

variabel tingkat pendidikan (X1) 

dan pertumbuhan ekonomi (X3) 

secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Indonesia. 

Selanjutnya variabel tingkat 

pendidikan (X1), upah 

minimum (X2), pertumbuhan 

ekonomi (X3) dan inflasi (X4) 

secara bersama-sama (simultan) 

mempunyai pengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja di 

Indonesia. Kontribusi masing-

masing variabel bebas sebesar 

99,7% dan sisanya 0.3% 

dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak dibahas dalam 

penelitian ini. 

6 Nugroho, (2014) Pengaruh Pendidikan 

Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Di Indonesia 

bahwa secara empiris 

pendidikan yang diproxy dengan 

Angka Melek Huruf (AMH) 

berpengaruh secara siginifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi 

yang diproxy dengan Produk 

Domestik Bruto (PDB). 
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7 Utami, (2018) Pengaruh Upah Minimum 

Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Provinsi Banten 

Tahun 2010 –2016 

bahwa upah minimum 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Provinsi 

Banten selama tahun 2010-

2016. Hal ini dilihat dari uji t 

terdapat nilai thitung lebih besar 

dari ttabel yaitu 2,786 > 2,0048, 

dengan taraf kesalahan atau 

alpha 0,05/2 yaitu (0,025) 

 

 

D. Kerangka Pikir 

Menurut Sukirno, (2006) pengangguran merupakan masalah yang 

berakibat buruk pada perekonomian dan masyarakat. Dengan masih kurangnya 

penyerapan tenaga kerja dengan tingkat pengangguran yang masih tinggi di 

beberapa daerah di Indonesia, beberapa indikator ekonomi berikut diduga 

memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu: Tingkat Pendidikan, 

Upah Minimum, dan Pertumbuhan Ekonomi. 

Yang pertama penyerapan tenaga kerja yang tinggi di negara maju 

dikarenakan didukung oleh kualitas sumber daya manusianya. Sebuah bangsa 

yang maju dan besar tentu ditunjang dengan kualitas pendidikan yang memadai 

bagi warganya. Kualitas pendidikan yang tinggi akan mempertinggi kualitas 

sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber 

daya manusia yang berkualitas (Widyaningrum, 2019). Sikap yang terbentuk 

pada masing-masing tenaga kerja pada setiap jenjang pendidikan formal akan 

berbeda-beda antara lulusan sekolah dasar, lulusan sekolah menengah pertama, 

lulusan sekolah menengah atas, dan lulusan perguruan tinggi.  
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Selanjutnya upah dapat mempengaruhi minat pekerja, apabila upah yang 

diberikan suatu perusahaan dirasa tinggi, tenaga kerja akan berupaya untuk 

bekerja di perusahaan tersebut. Demi menjamin kesejahteraan tenaga kerja, maka 

pemerintah menetapkan upah minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan 

atau pengusaha demi terciptanya pemerataan distribusi pendapatan. Upah 

minimum di Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Upah 

minimum Kota/Kabupaten adalah besaran upah minimum yang diterima pekerja 

tetap di sektor formal di suatu kota/kabupaten berdasarkan kriteria hidup layak 

(KHL) yang diajukan tiap tahunnya. Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah dengan tegas mengatur tentang 

Pengupahan. Pemerintah daerah telah mengatur tentang Upah Minimum 

Kota/Kabupaten (UMK) yang merupakan upah minimum berdasarkan wilayah 

kabupaten/ kota, untuk melindungi upah tenaga kerja dan diarahkan kepada 

pencapaian kebutuhan hidup layak.  

Kemudian Pertumbuhan ekonomi yang meningkat adalah salah satu 

indikator dalam menilai kinerja suatu perekonomian. Secara umum pertumbuhan 

ekonomi mempengaruhi jumlah angkatan kerja dengan asumsi bila pertumbuhan 

ekonomi meningkat di suatu wilayah, berarti output kegiatan ekonomi meningkat. 

Pertumbuhan ekonomi memberikan kesempatan yang lebih besar kepada negara 

atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Tetapi sejauh mana 

kebutuhan ini dipenuhi tergantung pada kemampuan negara atau pemerintah 

dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi di antara masyarakat dan 

distribusi pendapatan serta kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. 

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan sarana utama untuk mensejahterakan 



45 
 

 

masyarakat melalui pembangunan manusia yang secara empirik terbukti 

merupakan syarat perlu bagi pembangunan manusia. Dalam hal ini 

ketenagakerjaan merupakan jembatan utama yang menghubungan pertumbuhan 

ekonomi dan peningkatan kapabilitas manusia. Dengan perkataan lain, yang 

diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam arti berpihak kepada 

tenaga kerja. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

E. HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau 

merupakan suatu jawaban sementara atas pernyataan penelitian. Hipotesis dalam 

penelitian kuantitatif dapat berupa hipotesis satu variabel dan hipotesis dua atau 

lebih variabel yang di kenal sebagai hipotesis kausal (Prasetyo & Jannah, 2010). 

Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya 

masih harus diuji secara impiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan 

yang mungkin benar atau salah. 

Upah 

Minimum 

Tingkat 

Pendidikan 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Pertumbuhan 

Ekonomi 
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Berdasarkan rumusan masalah, maka akan disajikan beberapa hipotesis 

penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Bahwa Upah Minimum berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan 

pertumbuhan ekonomi. 

2. Bahwa Tingkat Pendidikan secara langsung maupun tidak langsung 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan 

pertumbuhan ekonomi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang bersifat 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai sebuah jenis penelitian 

yang menggunakan pendekatan deduktif-induktif.  Pendekatan ini beranjak dari 

adanya kerangka teori, berbagai gagasan dari para ahli, maupun pemahaman 

peneliti dari pengalaman yang telah dilaluinya. Hal ini kemudian dikembangkan 

menjadi sebuah permasalahan yang disertai dengan solusinya dan diajukan untuk 

memperoleh kebenaran dengan dukungan data empiris yang ada. Penelitian ini 

dikatakan sebagai kuantitatif karena bertujuan untuk mengembangkan teori-teori 

yang telah ada dengan menggunakan model-model matematis dan disertai dengan 

hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang menjadi fokus pada penelitian ini.  

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi pada penelitian ini adalah Sulawesi Selatan. Dihimpunnya data-data 

dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan,), serta mengumpulkan literatur 

ataupun sumber informasi lainnya dari instansi terkait atau semacamnya baik 

dalam bentuk cetak maupun non-cetak yang berkaitan dengan topik yang diteliti.  

B. Jenis dan Sumber Data  

1. Jenis Data  

Jenis dari data-data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data 

sekunder yang bersifat time series yaitu mulai dari tahun 2006-2020. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari lapangan, tapi 
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melalui lembaga atau instansi penyedia data yang telah mengolahnya dalam 

sebuah laporan atau dokumen.  

2. Sumber Data  

Sumber dari data-data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, 

Sistem Informasi dan Manajemen Data Dasar Regional Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SIMREG BAPPENAS), serta sumber-sumber lainnya 

yang dapat menjadi pendukung dari penelitian ini.   

C. Metode Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah metode dokumentasi. Metode ini dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan 

pengumpulan data dengan memperhatikan bahan-bahan informasi yang telah ada 

pada masa sebelumnya. Bahan informasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan 

yang menjadi fokus pada penelitian ini.  

D. Metode Analisis Data  

Metode untuk melakukan analisis data pada penelitian ini menggunakan 

analisis kuantitatif dengan penggunaan perhitungan statistik. Analisis data yang di 

hasilkan pada penelitian ini akan menggunakan salah satu program pengolah data 

statistik, yaitu Eviews. Metode analisis pada penelitian ini adalah analisis regresi 

linier dengan analisis jalur (Path Analysis) dan uji asumsi klasik yang terdiri dari 

uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.  

E. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik biasanya digunakan untuk pengujian kelayakan terhadap 

model regresi yang digunakan pada suatu penelitian. Hal ini dilihat dari 
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terdistribusinya data yang ada dengan normal, dan tidak terdapatnya masalah 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Terdapat empat uji asumsi 

klasik yang harus dipenuhi, yaitu:   

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel atau 

sekelompok data dalam sebuah regresi terdistribusi dengan normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data yang normal atau 

mendekati normal (Ansofino et al. 2016). Jika uji normalitas ini tidak terpenuhi, 

maka hasil dari uji statistik yang dilakukan menjadi tidak valid terutama untuk 

kelompok data berukuran kecil. Uji normalitas yang digunakan pada penelitian ini 

adalah Uji Jarque-Bera  (JB). Ketentuan dari uji ini adalah sebagai berikut :  

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

persen (>0,05 atau 5%), maka dapat dikatakan bahwa data terdistribusi secara 

normal.  

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

persen (<0,05 atau 5%), maka dapat dikatakan bahwa data tidak terdistribusi 

secara normal.  

b. Uji Multikolinearitas  

Multikolinearitas dapat dikatakan sebagai suatu kondisi dimana terdapat 

hubungan linear antar variabel independen. Uji Multikolinearitas ini bertujuan 

untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel independen dalam suatu model 

regresi. Pendeteksian multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat korelasi 

antar variabel independen melalui koefisien korelasi (r). Aturannya adalah ketika 

keofisien korelasinya lebih besar dari 0,85 (>0,85), maka diduga terjadinya 
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multikolinearitas. Dan jika lebih kecil daru 0,85 (<0,85), maka diduga tidak 

terjadinya multikolinearitas.  

c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk melihat 

apakah terjadinya ketidaksamaan varians dari galat dalam suatu model regresi. 

Ketika varians dari galat itu konstan atau tetap, maka disebut sebagai 

homoskedastisitas. Dan ketika varians dari galat itu bervariasi dan tidak sama, 

maka disebut sebagai heteroskedastisitas.   

Terdapat dua cara untuk mendeteksi terdapatnya heteroskedastisitas ataukah 

tidak, yaitu dengan metode grafik dan metode uji statistik. Pada penelitian ini, 

cenderung digunakan metode uji statistik dengan cara Uji Glejser. Pengujian 

dilakukan guna memperoleh nilai probabilitas Obs*RSquared. Jika nilai 

probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05 (>0,05), maka disimpulkan tidak 

terjadinya heteroskedastisitas. Dan jika nilai probabilitas signifikansinya lebih 

kecil dari 0,05 (<0,05), maka disimpulkan terjadinya heteroskedastisitas.   

d. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat adanya korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada peiode t-1 

(sebelumnya). Untuk melihat ada tidaknya autokorelasi pada suatu model regresi, 

maka dapat dilakukan dengan pengujian nilai Durbin Watson (DW test).  

F.  Uji Hipotesis  

Uji hipotesis ini digunakan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis 

yang telah dibuat untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.  
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a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)  

Uji t ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masingmasing 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan melihat 

tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas. Jika tingkat signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 (>0,05), maka diartikan bahwa variabel bebas tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan ketika tingkat signifikansinya lebih 

kecil dari 0,05 (<0.05), maka diartikan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh 

terhadap variabel terikat.  

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)  

Uji f ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara simultan. Ketika tingkat signifikansinya lebih 

besar dari 0,05 (>0,05), maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh 

dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Dan apabila nilai 

signikansinya lebih kecil dari 0.05 (<0.05), maka diindikasikan bahwa terdapat 

pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan.  

c. Uji Koefisien Determinan (R2)  

Uji koefisien determinan ini digunakan untuk melihat besaran dari variabel 

bebas dalam menerangkan atau menjelaskan variabel terikatnya.  

Pengujian pada penelitian ini akan menggunakan regresi linier dengan 

analisis jalur (Path Analysis). Robert D. Retherford dalam (Sarwono 2012) 

mendefinisikan bahwa analisis jalur adalah suatu teknik untuk menganalisis 

hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya 

mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara 

tidak langsung. Analisis regresi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah :  
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Y1 = f (X1, X2) ...........................................................................................  3.1  

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

Dimana :  

Y1 = Penyerapan Tenaga Kerja  

Y2 = Pertumbuhan Ekonomi  

X1 = Upah Minimum  

X2 = Tingkat Pendidikan  

Hubungan fungsional diatas dapat ditulis dalam bentuk persamaan non-linear 

sebagai berikut :  

Y1 = β0 + β1X1 + β2X2 + µ1 ........................................................................... 3.3  

Y2 = α0 + α1X1 + α2X2 + α3Y1 + µ2 ...................................................................  3.4  

Persamaan non-linear di atas untuk selanjutnya akan dilinearkan dengan 

logaritma, sehingga diperoleh :  

LogY1 = Logβ0 + β1LogX1 + β2LogX2 + µ1 ................................................ 3.5  

LogY2 = Logα0 + α1LogX1 + α2LogX2 + α3LogY1 + µ2 ............................ 3.6  

Untuk mengestimasi persamaan ini, tidak dapat dilakukan dengan Ordinary 

Least Square (OLS) sebelum dilakukan regresi koefisien dengan memutar semua 

variabel X ke sebelah kiri dan variabel Y ke sebelah kanan. Yang dimana: β0 = 

Konstanta untuk Y1 α0 = Konstanta untuk Y2   

LogY1 = Logβ0 + β1LogX1 + β2LogX2 + µ1 + α3LogY1 ...........................  3.7  

Dari persamaan-persamaan di atas yang telah dijabarkan, maka dapat ditulis 

ulang  persamaan reduced form sebagai berikut :  

LogY1 = Logβ0 + β1LogX1 + β2LogX2 + µ1 .............................................  3.8  

LogY2 = Logα0 + α1LogX1 + α2LogX2 + α3LogY1 +  
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                Logα4 (Logβ0 + β1LogX1 + β2LogX2 + µ2) ...............................  3.9  

LogY2 = Logα0 + (α1 + α3Logβ1)X1 + (α2 + α3Logβ2)X2 +   

               (α3 + α3Logβ3)Y1 + α3Logβ0 + α3Logβ2 + µ2 ..............................  3.10  

a. Pengaruh Langsung (Direct Effect)  

β1 = Pengaruh Upah Minimum (X1) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y1)  

β2 = Pengaruh Tingkat Pendidikan (X2) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Y1)  

α1 = Pengaruh Upah minimum (X1) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y2)  

α2 = Pengaruh Tingkat Pendidikan (X2) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y2)  

α3 = Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja (Y1) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

(Y2)  

b. Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect)  

α3β1 = Pengaruh Upah Minimum (X1) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y2) 

Melalui Penyerapan Tenaga Kerja (Y1)  

α3β2 = Pengaruh Tingkat Pendidikan (X2) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y2) 

Melalui Penyerapan Tenaga Kerja (Y1)  

c. Total Pengaruh (Total Effect)  

(α1 + α3β1) = Total Pengaruh Upah Minimum (X1) Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi (Y2)  

(α2 + α3β2) = Total Pengaruh Tingkat Pendidikan (X2) Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi (Y2)  
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G.  Definisi Variabel Operasional   

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

1. Upah Minimum adalah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah 

daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tenaga kerja dari tahun 2006 sampai 

2020 yang diukur dalam rupiah 

2. Tingkat Pendidikan adalah satu aspek yang sangat penting untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Diharapkan melalaui 

pendidikan, ketrampilan dan kemampuan berfikir sesorang akan bertambah 

dan pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitasnya. Tingkat Pendidikan 

disini diukur dengan Rata-rata lama sekolah yang dihabiskan oleh penduduk 

yang berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan 

formal yang pernah dijalani oleh penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan 

periode tahun 2006 sampai tahun 2020 yang di ukur dalam satuan persen. 

3. Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi 

Sulawesi Selatan dari tahun 2006 hingga 2020 yang diukur dalam jumlah ribu 

jiwa. 

4. Pertumbuhan ekonomi adalah tingkat ekonomi yang dicapai oleh Provinsi 

Sulawesi Selatan, parameter yang digunakan adalah nilai dari PDRB atas 

dasar harga konstan menurut lapangan usaha dari tahun 2006 hingga 2020 

yang dinyatakan dalam Rupiah.  
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  BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan  

1. Letak Geografis  

Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Kota Makassar terletak antara 

0º12 - 8º Lintang Selatan dan 116º48’ - 122º36’ Bujur Timur, Dengan batas-batas 

wilayah sebagai berikut:  

Sebelah Utara: Provinsi Sulawesi Barat  

Sebelah Timur: Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara  

Sebelah Selatan: Laut Flores  

Sebelah Barat: Selat Makassar Luas wilayah  

Provinsi Sulawesi Selatan setelah pemekaran dengan sulawesi barat adalah 

45.519.24 km² yang meliputi 20 kabupaten dan 3 kota, 20 kabupaten yaitu 

maliputi: Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, 

Maros, Pangkep, Barru, Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Luwu, 

Tanatoraja, Luwu Utara, Luwu Timur. Sedangkan untuk 3 kota meliputi: 

Makassar, Pare-Pare, Palopo. Kota Pare-Pare merupakan kota yang terkacil yakni 

luasnya hanya sekitar 99.33 km² atau sekitar 0.22% sedangkan daerah yang 

terluas adalah Kabupaten Luwu yaitu sekitar 14. 788.96 km² atau sekitar 32.45 % 

dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.  

Jumlah sungai yang mengaliri wilayah Sulawesi Selatan tercatat sekitar 67 

aliran sungai, dengan jumlah aliran terbesar di Kabupaten Luwu, yakni 25 34 35 

aliran sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Saddang yaitu mengalir meliputi 

Kabupaten Tanatoraja, Enrekang, dan Pinrang. Panjang sungai tersebut masing- 
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masing 150 km.  

Di Sulawesi Selatan terdapat 4 danau yakni Danau Tempe dan Danau 

Sidenreng yang barada di Kabupaten Wajo, serta Danau Matana dan Towuti, yang 

berlokasi di Kabupaten Luwu Timur. Adapun jumlah gunung tercatat sebanyak 7 

gunung, dengan gunung tertinggi adalah Gunung Rantemario dengan ketinggian 

3.470 m diatas permukaan air laut, gunung ini berdiri tegak diperbatasan 

kabupaten enrekang dan luwu. 

B. Statistik Deskriptif Karakteristik Variabel 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa variabel yang diantaranya adalah 

variabel bebas (independen), perantara (intervening), dan terikat (dependen). 

Adapun yang menjadi variabel bebas pada penelitian ini adalah Upah Minimum 

dan Pendidikan dan yang menjadi variabel perantara adalah Pertumbuhan 

Ekonomi serta untuk variabel terikatnya adalah Penyerapan Tenaga Kerja. 

a) Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi dapat dimaknai sebagai suatu hal dalam perekonomian 

yang menjadi penilaian terhadap kondisi ekonomi di suatu daerah dengan adanya 

peningkatan dari produksi barang dan jasa di daerah tersebut. Dalam islam, 

pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai perkembangan yang terus menerus dari 

faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi 

kesejahteraan manusia. Pertumbuhan ekonomi ini juga dianggap bersifat multi 

dimensi yang mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif yang tujuannya bukan 

hanya kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan di akhirat. Dalam 

penelitian ini, variabel pertumbuhan ekonomi diwakili dengan nilai dari produk 

domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Adapun PDRB atas 
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dasar harga konstan dimaknai sebagai penjumlahan nilai tambah atas barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka 

waktu satu tahun dimana barang dan jasa tersebut dihitung 51 pada harga yang 

tetap yaitu harga pada tahun dasar. Pertumbuhan ekonomi dari Sulawesi Selatan 

senantiasa mengalami peningkatan, tapi pada tahun 2020 mengalami penurunan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 yang dapat dilihat pada 

tabel 4.1 berikut ini: 

Table 4.1 Pertumbuhan Ekonomi  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2020  

Tahun 
Pertumbuhan 

Ekonomi 

2006 6.72 

2007 6.34 

2008 7.78 

2009 6.23 

2010 8.19 

2011 8.13 

2012 8.87 

2013 7.62 

2014 7.54 

2015 7.19 

2016 7.42 

2017 7.21 

2018 7.02 

2019 6.91 

2020 (0.70) 

Sumber: Badan Pusat Statistic, 2020 

Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi 

yang kurang baik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), 

pertumbuhan ekonomi dari Sulawesi Selatan pada tahun 2019 berada di angka 

6,92 %  Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2018 yang berada di angka 
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7,07 %, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan mengalami  penurunan. Hal 

ini mengindikasikan bahwa perekonomian di Sulawesi Selatan mengalami sedikit 

masalah. 

b) Penyerapan Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga kerja adalah suatu kegiatan yang ditandai dengan adanya 

tenaga kerja yang berhasil terserap kedalam lapangan kerja yang tersedia di suatu 

wilayah tertentu. Bekerja dimaknai sebagai suatu kegiatan ekonomi yang 

dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan atau 

keuntungan. Dan untuk lapangan kerja didefinisikan sebasgai suatu bidang 

kegiatan dari suatu pekerjaan atau tempat seseorang bekerja. Pada penelitian ini, 

penyerapan tenaga kerja ditandai dengan jumlah penduduk yang bekerja pada 

tahun tertentu. Dengan melihat jumlah penduduk ysng bekerja dari tahun ke 

tahun, dapat menggambarkan kondisi penyerapan tenaga kerja dari suatu wilayah.  

Pada table 4.2 menujukkan bahwa penduduk yang bekerja di Sulawesi Selatan 

cenderung fluktuatif dan relatif menigkat. Pada tahun 2015 penduduk yang 

bekerja di Sulawesi Selatan sebesar 3.485.492 jiwa juta, kemudian meningkat 

pada tahun 2016 sebesar 3.694.712 juta  jiwa. Namun, mengalami penurunan pada 

tahun 2017 sebesar 3.598.663 juta jiwa dan kemudian meningkat dari tahun 2018 

hingga 2019 dan pada tahun 2019 sebesar 3.830.096 juta jiwa. Seiring dengan 

peningkatan penduduk yang bekerja, angkatan kerja pun mengalami peningkatan 

yang membuat diperlukannya perluasan lapangan kerja yang memadai untuk 

menjadi wadah dari angkatan kerja tersebut. 
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Table 4.2 Penduduk Yang Bekerja 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2020  

Tahun 
Penduduk Yang 

Bekerja 

2006 2.635.415 

2007 2.939.463 

2008 3.136.111 

2009 3.222.256 

2010 3.272.365 

2011 3.375.498 

2012 3.351.908 

2013 3.291.280 

2014 3.527.036 

2015 3.485.492 

2016 3.694.712 

2017 3.598.663 

2018 3.774.924 

2019 3.830.096 

2020 4.006.620 

Sumber: Badan Pusat Statistic, 2020 

c) Tingkat Pendidikan 

Hampir tidak ada yang membantah bahwa pendidikan adalah pionir dalam 

pembangunan masa depan suatu bangsa. Sebab, pendidikan menyangkut 

pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri manusia suatu 

bangsa. Banyak orang miskin yang mengalami kebodohan atau bahkan secara 

sistematis. Sehingga, menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwa 

kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan, dan kebodohan jelas identik dengan 

kemiskinan. Untuk memutus rantai sebab akibat diatas, ada satu unsur kunci yaitu 

pendidikan. Karena pendidikan adalah sarana menghapus kebodohan sekaligus 

kemiskinan. Salah satu indikator pendidikan adalah rata-rata lama sekolah di suatu 
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daerah. Berikut disajikan data rata-rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi selatan 

tahun 2006-2020: 

Table 4.3 Rata-Rata Lama Sekolah  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2020  

Tahun 
Rata-Rata Lama 

Sekolah 

2006 7.17 

2007 7.23 

2008 7.23 

2009 7.41 

2010 7.29 

2011 7.33 

2012 7.45 

2013 7.49 

2014 7.69 

2015 7.64 

2016 7.95 

2017 7.95 

2018 8.02 

2019 8.26 

2020 8.38 

Sumber: Badan Pusat Statistic, 2020 

d) Upah Minimum 

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para 

pengusaha atau pelaku pertambangan untuk memberikan upah kepada pegawai, 

karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.  

Perkembangan upah minimum regional provinsi Sulawesi Selatan setiap 

tahunnya mengalami peningkatan hal ini dipertimbangkan karena peningkatan 

biaya hidup dan inflasi yang terus meningkat setiap tahunya. Upah minimum 

regional provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 sebesar Rp.2.000.000, 

kemudian mengalami peningkatan dengan selisih sebesar Rp.250.000 sehingga 
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pada tahun 2016 upah minimum provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp.2.250.000 

kemudian pada tahun 2017 upah minimum sebesar Rp.2.435.625, untuk tahun 

2018 sebesar Rp.2.647.767 serta untuk tahun 2019 upah minimum regional 

Sulawesi Selatan sebesar Rp.2.860.382. 

Table 4.4 Upah Minimum  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2020  

Tahun Upah Minimum 

2006 510.000 

2007 612.000 

2008 679.200 

2009 950.000 

2010 1.000.000 

2011 1.100.000 

2012 1.200.000 

2013 1.440.000 

2014 1.800.000 

2015 2.000.000 

2016 2.250.000 

2017 2.435.625 

2018 2.647.767 

2019 2.860.382 

2020 3.103.800 

Sumber: Badan Pusat Statistic, 2020 

 

C. Hasil pengelohan data 

a) Uji asumsi klasik 

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian 

ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang 

harus dipenuhi diantaranya adalah data tersebut harus terdistribusikan secara 

normal, tidak mengandung multikoloniaritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. 

Oleh karena itu sebelum melakukan pengujian linier berganda perlu dilakukan 
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pengujian asumsi klasik terlebih dahulu (Ghozali & Ratmono, 2013), yaitu: 

1) Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji Jarque-Bera (JB). Dasar 

pengembalian keputusan dalam uji JB adalah apabila nilai signifikansi atau nilai 

probabilitas > 0,05 atau 5 persen maka data terdistribusi secara normal. 

sedangkan, apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 atau 5 persen 

maka data tidak terdistribusi normal. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas 

Jarque-Berra Probability 

1.41109 0.872845 

Sumber: Output Eviews.10 data diolah, 2021 

Pada gambar 4.1 dapat dilihat hasil normalitas residual dari data yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan melalui uji normalitas, maka diperoleh 

nilai probability sebesar 0.872845 (0.08) yang lebih besar dari 0.05. sehingga data 

yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

2) Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 Y1 X1 X2 Y2 

Y1  1.000000  0.852225  0.896714 0.416964 

X1  0.852225  1.000000  0.741320 0.365078 

X2  0.896714  0.741320  1.000000 0.519113 

Y2 0.416964 0.365078 0.519113  1.000000 

Sumber: Output Eviews.10 data diolah, 2021 

Hasil uji multikolinearitas seperti pada tabel 4.6, dapat disimpulkan bahwa 

variabel Upah Minimum (X1), Pendidikan (X2), penyerapan tenaga kerja (Y1), 

dan pertumbuhan ekonomi (Y2) maka diperoleh nilai dari hubungan antara 
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variabel bebas yang masing-masing kurang dari 0.9 maka tidak terdapat korelasi 

antara variabel bebas pada data dalam penelitian ini. 

3) Uji Heterokedastisitas  

Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

Sumber: Output Eviews.10 data diolah, 2021 

Tabel 4.7 berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas, menunjukkan nilai 

signifikansi probability Chi-Square > 0,05, maka hal ini menandakan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi sehingga model tersebut layak 

digunakan. 

4) Uji Autokorelasi 

Penelitian ini uji autokorelasi menggunakan uji Bruesch Godfrey atau biasa 

disebut juga dengan uji Lagrange Multiplier (LM test). Dasar pengambilan 

keputusan uji autokorelasi adalah jika nilai signifikan ≥ 0,05 maka tidak terjadi 

autokorelasi. Sedangkan jika nilai signifikan < 0,05 maka terjadi autokorelasi. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

 

 

Sumber: Output Eviews.10 data diolah, 2021 

Heteroskedasticity Test: Glejser  
     
     F-statistic 1.563740     Prob. F(3,11) 0.2537 

Obs*R-squared 4.484564     Prob. Chi-Square(3) 0.2137 

Scaled explained SS 3.572924 
     

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.045120     Prob. F(2,9) 0.9561 

Obs*R-squared 0.148908     Prob. Chi-Square(2) 0.9283 
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Tabel 4.8 berdasarkan hasil uji autokorelasi, menunjukkan nilai signifikansi 

probability Chi-Square > 0,05, maka hal ini menandakan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi dalam model regresi. 

b) Uji Hipotesis 

1) Model Y1 

Uji Simultan (Uji F) 

 Uji simultan atau uji F merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel populasi, upah minimum kabupaten, dan kontribusi sektor 

pertambangan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika nilai Sig. < 0,05, artinya hipotesis diterima. 

Namun jika nilai Sig > 0,05 maka hipotesis ditolak. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Statistik F Model Y1 

R-squared 0.906733     Mean dependent var 65303.93 

Adjusted R-squared 0.891188     S.D. dependent var 467.6985 

S.E. of regression 154.2780     Akaike info criterion 13.09225 

Sum squared resid 285620.2     Schwarz criterion 13.23386 

Log likelihood -95.19184     Hannan-Quinn criter. 13.09074 

F-statistic 58.33130     Durbin-Watson stat 1.274532 

Prob(F-statistic) 0.000001    

Sumber: Output Eviews.10 data diolah, 2021 

Pada Tabel 4.9 dapat dilihat hasil Uji signifikan simultan (uji statistik F), 

setelah dilakukan Uji signifikan simultan (uji statistik F), maka diperoleh nilai 

probability F-statistic sebesar 0.000001 yang lebih kecil dari 0.05, dan nilai Fhitung 

adalah 58.33130 lebih besar dari Ftabel 3.58 artinya variabel independen secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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Uji parsial (Uji t)  

Uji parsial atau uji t variabel independen Upah minimum (X1), pendidikan 

(X2), terhadap variabel dependen penyerapan tenaga kerja (Y1). Jika nilai Sig. < 

probabilitas 0,05 maka ada pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel 

dependen (Y) dan hipotesis diterima. Namun sebaliknya, jika nilai Sig < 

probabilitas 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel independen (X) terhadap 

variabel dependen (Y). 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Statistik T Model Y1 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 54421.26 13223.28 4.115565 0.0014 

X1 0.173762 0.047816 3.633945 0.0034 

X2 0.126813 0.553547 3.012308 0.0004 
     
     Sumber: Output Eviews.10 data diolah, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa varibel upah minimum (X1) 

menunjukkan nilai signifikansi < α (0,003 < 0,05) dan nilai thitung 3.633945 lebih 

besar dari nilai ttabel 2.20094, berarti varibel upah minimum berpengaruh 

signifikan dan berhubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada taraf 

kepercayaan sebesar 1%. Dengan hasil tersebut maka hipotesis pertama diterima.  

Varibel tingkat pendidikan (X2) menunjukkan nilai signifikansi < α (0,000 

< 0,05) dan nilai thitung 3.012308 lebih besar dari nilai ttabel 2.20094, berarti varibel 

tingkat pendidikan berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap 

penyerapan tenaga kerja pada taraf kepercayaan sebesar 1%. Dengan hasil 

tersebut maka hipotesis kedua diterima. 
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Koefisien Determinasi (R2) 

Analisis koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Jika 

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

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Namun jika nilai R2 

mendekati 1 itu berarti, variabel independen mampu memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Model Y1 
     
     R-squared 0.906733     Mean dependent var 65303.93 

Adjusted R-squared 0.891188     S.D. dependent var 467.6985 

S.E. of regression 154.2780     Akaike info criterion 13.09225 

Sum squared resid 285620.2     Schwarz criterion 13.23386 

Log likelihood -95.19184     Hannan-Quinn criter. 13.09074 

F-statistic 58.33130     Durbin-Watson stat 1.274532 

Prob(F-statistic) 0.000001    
     

Sumber: Output Eviews.10 data diolah, 2021 

Setelah dilakukan uji koefisien determinasi diperoleh hasil bahwa nilai R2 

sebesar 0.906733 (0.90), hal ini berarti 90% penyerapan tenaga kerja dapat 

dijelaskan oleh 2 variabel independen. Sedangkan sisanya 10% dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model. 

2) Model Y2 

Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan atau uji F merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel upah minimum, tingkat pendidikan, dan penyerapan tenaga kerja 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan 

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

0,05 maka hipotesis ditolak. 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Statistik F Model Y2 
     
     R-squared 0.914660     Mean dependent var 65303.93 

Adjusted R-squared 0.891386     S.D. dependent var 467.6985 

S.E. of regression 154.1380     Akaike info criterion 13.13675 

Sum squared resid 261343.8     Schwarz criterion 13.32557 

Log likelihood -94.52564     Hannan-Quinn criter. 13.13474 

F-statistic 39.29878     Durbin-Watson stat 1.472769 

Prob(F-statistic) 0.000004    
     
     

Sumber: Output Eviews.10 data diolah, 2021 

Pada Tabel 4.12 dapat dilihat hasil Uji signifikan simultan (uji statistik F), 

setelah dilakukan Uji signifikan simultan (uji statistik F), maka diperoleh nilai 

probability F-statistic sebesar 0.00004 yang lebih kecil dari 0.05, dan nilai Fhitung 

adalah 39.2987 lebih besar dari Ftabel 3.36 artinya variabel independen secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Uji parsial (Uji t)  

Uji parsial atau uji t variabel independen Upah minimum (X1), pendidikan 

(X2), dan variabel dependen penyerapan tenaga kerja (Y1) terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y2). Jika nilai Sig. < probabilitas 0,05 maka ada pengaruh variabel 

independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dan hipotesis diterima. Namun 

sebaliknya, jika nilai Sig < probabilitas 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel 

independen (X) terhadap variabel dependen (Y). 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Statistik T Model Y2 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     X1 0.196655 0.052869 3.719645 0.0034 

X2 0.369479 0.666659 0.554225 0.5905 

Y1 0.307276 0.007198 4.010841 0.0338 

C 64053.26 16289.08 3.932283 0.0023 
     
     Sumber: Output Eviews.10 data diolah, 2021 
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Berdasarkan Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa varibel Upah minimum (X1) 

menunjukkan nilai signifikansi < α (0,0034 < 0,05) dan nilai thitung 3.719645 lebih 

besar dari nilai ttabel 2.22814, berarti varibel upah minimum berpengaruh 

signifikan dan berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada taraf 

kepercayaan sebesar 1%. Dengan hasil tersebut maka hipotesis pertama diterima.  

Varibel pendidikan (X2) menunjukkan nilai signifikansi < α (0,5905 > 0,05) 

dan nilai thitung 0.554225 lebih kecil dari nilai ttabel 2.22814, berarti varibel 

pendidikan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan hasil 

tersebut maka hipotesis kedua di tolak.  

Varibel penyerapan tenaga kerja (Y1) menunjukkan nilai signifikansi < α 

(0,0338 < 0,05) dan nilai thitung 4,10841 lebih besar dari nilai ttabel 2.22814, berarti 

varibel penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan dan berhubungan positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi pada taraf kepercayaan sebesar 1%. Dengan hasil 

tersebut maka hipotesis ketiga diterima. 

Koefisien Determinasi (R2) 

Analisis koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Jika 

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

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Namun jika nilai R2 

mendekati 1 itu berarti, variabel independen mampu memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 

Setelah dilakukan uji koefisien determinasi diperoleh hasil bahwa nilai R2 

sebesar 0.914660 (0.91), hal ini berarti 91% pertumbuhan ekonomi dapat 
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dijelaskan oleh 3 variabel independen. Sedangkan sisanya 8% dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Model Y1 
     
     R-squared 0.914660     Mean dependent var 65303.93 

Adjusted R-squared 0.891386     S.D. dependent var 467.6985 

S.E. of regression 154.1380     Akaike info criterion 13.13675 

Sum squared resid 261343.8     Schwarz criterion 13.32557 

Log likelihood -94.52564     Hannan-Quinn criter. 13.13474 

F-statistic 39.29878     Durbin-Watson stat 1.472769 

Prob(F-statistic) 0.000004    
     
     

Sumber: Output Eviews.10 data diolah, 2021 

Tabel 4.15 Pengaruh Upah Minimum, Pendidikan, Dan Penyerapan Tenaga 

Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

 

Pengaruh 

Antar 

Variabel 

Pengaruh 

Langsung 

Tingkat 

Signifikan 

Pengaruh 

Tidak 

Langsung Y1 

Total 

Pengaruh 

X1                      Y1 0.173 0.0034 - 0.173 

X2                      Y1 0.126 0.0004 - 0.126 

X1                      Y2 0.196 0.0034 0.053 0.249 

X2                      Y2 0.396 0.5905 0.037 0.433 

Y1                      Y2 0.307 0.0023 - 0.307 

Sumber: Output Eviews.10 data diolah, 2021 

c) Analisi Jalur (Path Analysis) 

Berdasarkan hasil dari model analisis regresi, maka diperoleh hubungan antar 

variabel. Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen dalam sebuah model regresi dapat dilihat dari nilai-nilai koefisien dan 

tingkat signifikansi masing-masing dalam sebuah kerangka analisis berikut: 
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Gambar 4.1 Model Struktural Pengaruh Upah Minimum, Pendidikan, Dan 

Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
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Berdasarkan model, struktural di atas, dapat di interpretasikan sebagai berikut: 

Model 1: Y = 5.4421 + 0.173 X1 + 0,126 X2  

Hasil persamaan regresi diatas dapat di interpretasikan sebagai berikut:  

1. Nilai koefisien β0 sebesar 5.4421. Jika variabel upah minimum (X1), dan 

pendidikan (X2) tidak mengalami perubahan atau konstan, maka akan terjadi 

tingkat produksi (Y1) sebesar 5.4421.  

2. Nilai koefisien β1 sebesar 0,173. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 

penambahan upah minimum (X1) maka akan meningkatkan tingkat produksi 

(Y1) sebesar 0,173 dengan asumsi bahwa vaiabel pendidikan (X2) dianggap 

kostan. 

3. Nilai koefisien β2 sebesar 0,126. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 

penambahan pendidikan (X2) maka akan meningkatkan tingkat produksi (Y1) 

sebesar 0.126 dengan asumsi bahwa vaiabel upah minimum (X1) dianggap 

kostan. 

Upah Minimum 

(X1) 

Pendidikan 

(X2) 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

(Y1) 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(Y2) 
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Model 2: Y = 6.405 + 0.196 X1 + 0,369 X2 + 0,307 Y1  

Hasil persamaan regresi diatas dapat di interpretasikan sebagai berikut: 

1. Nilai koefisien α0 sebesar 6.405 Jika variabel upah minimum (X1), pendidikan 

(X2), dan penyerapan tenaga kerja (Y1) tidak mengalami perubahan atau 

konstan, maka akan terjadi peningkatan pada pertumbuhan ekonomi (Y2) 

sebesar 6.405. 

2. Nilai koefisien α1 sebesar 0.196. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 

peningkatan upah minimum (X1) maka akan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi (Y2) sebesar 0.282 dengan asumsi bahwa variabel pendidikan (X2), 

dan penyerapan tenaga kerja (Y1) dianggap konstan. 

3. Nilai koefisien α2 sebesar 0.142 Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 

peningkatan pendidikan (X2) maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

(Y2) sebesar 0,142 dengan asumsi bahwa variabel upah minimum (X1), dan 

penyerapan tenaga kerja (Y1) dianggap konstan. 

4. Nilai koefisien α3 sebesar 0.307. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 

peningkatan penyerapan tenaga kerja (Y1) maka akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi (Y2) sebesar 0.307 dengan asumsi bahwa variabel upah 

minimum (X1), dan pendidikan (X2) dianggap konstan. 

D. Pembahasan 

1. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa upah minimum berpengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0034. 

Dengan tingkat signifikansi tersebut dapat disimpulkan bahwa upah minimum 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja karena nilai signifikansi upah 
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minimum lebih kecil dari 0,05. Upah minimum yang berpengaruh positif terhadap 

penyerapan tenaga kerja. 

Upah minimum memiliki pengaruh yang besar terhadap pasar tenaga kerja 

kaum muda. Upah keseimbangan bagi kaum muda rendah karena bagi kaum muda 

adalah kelompok yang kurang memiliki keahlian dan pengalaman dibandingkan 

dengan kelompok angkatan kerja yang lain. Dampak upah minimum tergantung 

pada keahlian dan pengalaman pekerja, pekerja dengan keahlian tinggi dan 

pengalaman yang banyak tidak terpengaruh. Hal ini karena upah keseimbangan 

berada diatas upah minimum (Mankiw, 2012). 

Banyak penelitian yang telah riset sebelumnya menemukan faktor-faktor 

yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja diantaranya penelitian Paul Sp 

Hutagalung, Purbayu Budi Santosa (2013), Riky Eka Putra (2012), Arifatul 

Chusna (2013) Rini sulistiawati (2012) bahwa kenaikan upah minimum akan 

mengakibatkan berkurangnya lapangan kerja yang juga akan berimbas pada 

berkurangnya jumlah penyerapan tenaga kerja. Namun, berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Mutiara (2018) dan Susilo & wahyuni (2019), menyimpulkan 

bahwa upah minimum provinsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja. 

2. Pengaruh Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

Hubungan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 

semakin tinggi jenjang atau tingkat pendidikan yang ditamatkan, akan semakin 

tinggi pula standar pekerjaan yang diinginkan tenaga kerja. Standar pekerjaan 

yang dimaksud adalah berupa pilihan pada pekerjaan-pekerjaan yang notabene 

kemampuan (skill) dan keterampilan tinggi pada umumnya. Jumlah tamatan 
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pendidikan atau jenis pendidikan diduga dapat mempengaruhi keengganan 

terhadap para pekerja tertentu.  

Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0004. 

Dengan tingkat signifikansi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja karena nilai signifikansi 

pendidikan lebih kecil dari 0,05. Pendidikan yang berpengaruh positif terhadap 

penyerapan tenaga kerja. 

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh 

Nurhayati (2018) dan Anuari (2018) yang menunjukan bahwa tingkat pendidikan 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Prasetya (2021) yang menunjukan hasil bahwa 

pengaruh variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh bernilai positif dan tidak 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 

3. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat kemiskinan yang 

semakin berkurang dan daya beli masyarakat yang meningkat. Daya beli yang 

meningkat dan merata salah satunya bisa dilihat dari distribusi barang dan jasa 

yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan 

merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan 

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. 

Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa upah minimum berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0034. 

Dengan tingkat signifikansi tersebut dapat disimpulkan bahwa upah minimum 
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berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai signifikansi upah 

minimum lebih kecil dari 0,05. Upah minimum yang berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini di perkuat oleh penelitian yang dilakukan Romi et al. (2021) dan 

Utami (2018) yang menejlaskan bahwa upah minimum memiliki pengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Widyana & dasarna (2020) yang menujukkan hasil lain terkait 

dengan pengaruh upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi, dalam 

penelitianya menunjukkan hasil bahwa upah minimum memiliki pengaruh secara 

negative artinya peningkatan terhadap variable upah minimum tidak akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

4. Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut teori human capital, pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. 

Pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara-negara Asia dan perubahan progresif 

dalam produksi menuju industri dan jasa berteknologi tinggi mengakibatkan 

meningkatnya tuntutan dari dunia usaha terhadap perlunya SDM yang terampil 

dan terdidik (berkualitas). SDM sebagai tenaga kerja sangat diperlukan 

keterampilannya dalam melaksanakan tugas, meningkatkan kualitas organisasi 

dan menunjang pertumbuhan ekonomi. (Sulistiawati, 2012). 

Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi dengan tingkat signifikansi sebesar 0,5905. Dengan 

tingkat signifikansi tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai signifikansi tingkat 
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pendidikan lebih besar dari 0,05. Pendidikan yang tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayati, dkk (2019) 

dan Safitri & Wikarya (2017) yang menunjukkan hasil bahwa pendidikan 

memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya selama ini 

pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hanya menitik beratkan perbaikan di sektor 

modal fisik saja sedangkan perbaikan di sektor human capital harus juga di 

perhatikan demi kemajuan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. 

5. Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Makin banyak jumlah tenaga kerja dapat digunakan secara penuh dan 

produktif dalam pembangunan, maka makin besarlah pasar dalam negeri akan 

dapat dikembangkan. Ini berarti makin banyak anggota masyarakat yang dapat 

memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Pasar dalam negeri yang besar dan kuat 

tersebut akan memberikan kepada dunia usaha kesempatan untuk hidup dan 

berkembang (Suroto, 2008). 

Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,0034. Dengan tingkat signifikansi tersebut dapat disimpulkan bahwa penyerapan 

tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai signifikansi 

upah minimum lebih kecil dari 0,05. Penyerapan tenaga kerja yang berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mulyati Ningsih 2020 meunjukan 

hasil bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap 
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pertumbuhan. Namun, hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyu Ilham 2020 yang menujukkan hasil Penyerapan tenaga kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil yang 

diperoleh menunjukan bahwa semakin besar penyerapan tenaga kerja tidak akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

6. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melui 

Penyerapan Tenaga Kerja 

Besarnya pengaruh tidak langsung upah minimum terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja sebesar 0.053, namun dalam hasil 

analsis data ternyata ditemukan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara 

jumlah upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan 

tenaga kerja, hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (tingkat signifikansi). 

7. Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melui 

Penyerapan Tenaga Kerja 

Besarnya pengaruh tidak langsung pendidikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja sebesar 0.037, namun dalam hasil 

analsis data ternyata ditemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 

pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja, hal 

ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (tingkat signifikansi). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Variabel upah minimum berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Provinsi Sulawesi Selatan.  

2. Variable pendidikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja 

di Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Variabel upah minimum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.  

4. Variabel pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Sulawesi Selatan.  

5. Variabel penyerapan tenaga kerja signifikan dan berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

6. Varibable upah minimum memiliki perngaruh tidak lagsung terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

7. Varibable pendidikan memiliki perngaruh tidak lagsung terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan sebelumnya, maka saran yang dapat 

diberikan, yaitu: 

1. Kepada pemerintah, Perlu ada kebijakan untuk mendorong perbaikan di 

sektor human capital. Karena selama ini pemerintah provinsi Sulawesi 

selatan hanya memfokuskan perbaikan modal fisik di bandingkan dengan 

perbaikan di sisi sumber daya manusia. Sehingga dengan hal ini perlu 

adanya perbaikan di sektor tersebut dengan bentuk pelatihan keterampilan 

maupun peningkatan mutu sumber daya sehingga dapat memberikan 

dampak kepada kegiatan perekonomian.  

2. Kepada peneliti selanjutnya, diperlukan adanya penelitian yang lebih lanjut 

mengenai variabel lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dan 

pertumbuhan ekonomi yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 
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LAMPIRAN 

Lampiran I : Uji Normalitas 

Jarque-Berra Probability 

1.41109 0.872845 

 

Lampiran II : Uji Multikolinieritas 

 Y1 X1 X2 Y2 

Y1  1.000000  0.852225  0.896714 0.416964 

X1  0.852225  1.000000  0.741320 0.365078 

X2  0.896714  0.741320  1.000000 0.519113 

Y2 0.416964 0.365078 0.519113  1.000000 

 

Lampiran III : Uji Heterokedastisitas 

 

Lampiran IV : Uji Autokorelasi 

R-squared 0.906733     Mean dependent var 65303.93 

Adjusted R-squared 0.891188     S.D. dependent var 467.6985 

S.E. of regression 154.2780     Akaike info criterion 13.09225 

Sum squared resid 285620.2     Schwarz criterion 13.23386 

Log likelihood -95.19184     Hannan-Quinn criter. 13.09074 

F-statistic 58.33130     Durbin-Watson stat 1.274532 

Prob(F-statistic) 0.000001    

Heteroskedasticity Test: Glejser  
     
     F-statistic 1.563740     Prob. F(3,11) 0.2537 

Obs*R-squared 4.484564     Prob. Chi-Square(3) 0.2137 

Scaled explained SS 3.572924 
     

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.045120     Prob. F(2,9) 0.9561 

Obs*R-squared 0.148908     Prob. Chi-Square(2) 0.9283 
     
     

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 54421.26 13223.28 4.115565 0.0014 

X1 0.173762 0.047816 3.633945 0.0034 

X2 0.126813 0.553547 3.012308 0.0004 
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Lampiran V : Uji Analisis jalur (path analysis) 

Model Y1  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     X1 0.196655 0.052869 3.719645 0.0034 

X2 0.369479 0.666659 0.554225 0.5905 

Y1 0.307276 0.007198 4.010841 0.0338 

C 64053.26 16289.08 3.932283 0.0023 
     
      

     
     R-squared 0.906733     Mean dependent var 65303.93 

Adjusted R-squared 0.891188     S.D. dependent var 467.6985 

S.E. of regression 154.2780     Akaike info criterion 13.09225 

Sum squared resid 285620.2     Schwarz criterion 13.23386 

Log likelihood -95.19184     Hannan-Quinn criter. 13.09074 

F-statistic 58.33130     Durbin-Watson stat 1.274532 

Prob(F-statistic) 0.000001    
     

 

 

Model Y2 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     X1 0.196655 0.052869 3.719645 0.0034 

X2 0.369479 0.666659 0.554225 0.5905 

Y1 0.307276 0.007198 4.010841 0.0338 

C 64053.26 16289.08 3.932283 0.0023 
     
          

 

 

 

 

     
     R-squared 0.914660     Mean dependent var 65303.93 

Adjusted R-squared 0.891386     S.D. dependent var 467.6985 

S.E. of regression 154.1380     Akaike info criterion 13.13675 

Sum squared resid 261343.8     Schwarz criterion 13.32557 

Log likelihood -94.52564     Hannan-Quinn criter. 13.13474 

F-statistic 39.29878     Durbin-Watson stat 1.472769 

Prob(F-statistic) 0.000004    
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