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ABSTRAK 

Nama  :   Nurul Hidayat Saleh 

Nim  :   90300115056 

Judul skripsi : Pengaruh  Produk Domestik Regional Bruto, Upah 

Minimum Kabupaten,Indeks Pembangunan Manusia 

Terhadap Pengangguran Di Kaupaten Gowa 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah  dengan adanya 

produk domestik regional bruto,upah minimum kabupaten  dan indeks 

pembangunan manusia mempunyai pengaruh terhadap pengangguran di 

kabupaten gowa. 

 

Penelitian yang digunakan penulis merupakan jenis penelitian deskriptif 

kuantitatif dengan memaparkan fenomena yang ada di tengah masyarakat 

kabupaten gowa  serta menggunakan angka-angka  untuk menjabarkan 

karakteristik permasalahan dan hasil peelitian yang kemudian akan dipaparkan di 

gambarkan sebagaimana mestinya. 

 

Hasil penelitian ini antara lain: Produk doestik regional bruto,upah 

minimum kabupaten dan indeks pembangunan manusia mempunyasi pengaruh 

terhadap pengangguran di kabupaten gowa.  

. 

 
Kata Kunci: Produk Domestik Regional Bruto, Usaha Minimum Kabupaten,        

Indeks Pembangunan Manuisia, Pengangguran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan suatu wilayah, ditandai oleh perkembangan kota-kota 

sebagai modal yang merupakan pusat konsentrasi penduduk dan segala 

aktivitas/kegiatan, senantiasa akan mengalami pertumbuhan dan berkembang baik 

secara fisik, sosial, maupun ekonomi. Kota merupakan lingkungan binaan yang 

terus tumbuh dan  berkembang sehingga membutuhkan suatu kebijakan terhadap 

perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruangnya. Kota besar memang 

selalu dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, variasi kegiatan 

ekonomi dan lapangan tenaga kerja yang beragam, tetapi memiliki permasalahan 

tersendiri dengan keterbatasan ahan. Pengalokasian guna lahan di perkotaan akan 

mengarah ke lokasi yang dapat memberikan keuntungan tertinggi, sehingga lahan-

lahan yang memiliki tingkat kestrategisan dan potensi yang lebih besar akan lebih 

berpeluang mengalami proses perubahan fungsi ruang. Pada umumnya gejala ini 

terjadi di jalan–jalan utama atau kawasan-kawasan tertentu yang memiliki 

keunikan dan karakteristik tersendiri. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bertujuan untuk membantu 

kebijakan daerah atau perencanaa, evalusi hasil pembangunan, memberikan 

informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. PDRB 

merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu 
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daerah dalamsatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas 

dasar harga konstan.  

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu daerah. 

PDRB juga dapat di gunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan 

menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit 

merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga 

konstan. Sedangkan Upah minimum kota (UMK) merupakan upah bulanan 

terendah yang ditetapkan di sebuah wilayah kabupate/kota yang terdiri atas upah 

pokok dan tunjangan tetap, penetapan upah ini di tetapkan oleh pemerintah 

kota/kabupaten berdasarkan peraturan presiden No.78 tahun 2015 tentang 

pengupahan. Dimana pengupahanya memperhatikan syarat pertumbuhan ekonomi 

daerah atau inflasi kabupaten/kota terkait (BPS,2022).  

Pertumbuhan ekonomi daerah yang dicerminkan oleh laju pertumbuhan 

Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) yang diharapkan dapat menciptakan 

lapangan kerja baru ternyata belum mampum merealisasikan harapan.  
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Tabel 1.1 PDRB di Kabupaten Gowa Tahun2016-2020 

 

TAHUN 

 

PDRB MENURUT HARGA KONSTAN 

 

PERSENTASE (%) 

2016 11.166.021,95 7,57 % 

2017 11.971.358,93 7,21 % 

2018 12.822.678,78 7,14 % 

2019 13.782.114,90 7,46 % 

2020 14.025.755,81 7,75 % 

Sumber :Badan pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2022 

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa PDRB di kabupaten gowa tahun 2010-

2020 mengalami naik turun dimana pada tahun 2010 mengalami penurunan 

sebesar 68,7% dan pada tahun berikutnya mengalami kenaikan sebesar 7,46% 

hingga tiga tahun berturut-turut namun padatahun 2014 kembali menurun sebesar 

7,17%. Sehingga dapat di simpulkan bahwa  PDRB kabupaten gowa mengalami 

fliktuasi, peningkatan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 9,42%.. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan 

manusia berbasis sejumlah komponendasar kualitas hidup. Sebagai ukuran 

kualitas hidup, ipm di bangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi 

tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehdupan yang 

layak. Ketiga dimensi tersebut memilikipengertian yang ssangat luaskarena terkait 

banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan 

hidup waktu lahir. Selanjutnya utuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan 
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gabunganangka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur 

dimensi hidup layak digunakan ndikator kemampuan daya beli masyarakat 

terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang di lihat dari rata-rata besarnya 

pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian 

pembangunan untuk hidup layak (BPS,2022). 

Keberhasilan pembangunan tidak hannya bercermin dari pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi, namu juga harus memberikan dampak terhadap 

peninngkatan kualitas manusia itu sendri. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

memberikan gambaran komprehensif  mengenai tinngkat pencapaian 

pembangunan manusia sebagai dampakdari kegiatan pembangunan yang di 

lakukan setiap daerah. 

Salah satu indicator yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat 

kesejateraan penduduk bekerja adalah besaran upah/pendapatan. Dapat dilihat 

pada tabel 1.2 berikut: 

1.2: Tabel 1.2 UMK di Kabupaten Gowa Tahun 2016-2022 

Tahun  Tingkat Upah Berdasarkan UMR 

2016 2.200.000 

2017 2.435.000 

2018 2.647.000 

2019 2.860.000 

2020 3.103.000 

      Sumber :Badan pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2022  
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Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa adanya peningkatan upah minimum tiap 

tahunya, peningkatan ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomiyang semakin 

membaik daritahun ketahun. 

Dengan melihat perkembangan kabupaten Gowa yang memilki tingkat 

pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan bertambahnya pula jumlah 

angkatan kerja yang tidak di imbagi dengan naiknya jumlah lapangan pekerjaan 

yang tersedia sehingga mengakibatkan terciptanya ketimpangan dan 

penganguran.Kabupaten  gowa yang berada pada urutan ke II di Sulawesi selatan 

yang mempunyai jumlah penduduk terbesar di tahun 2016 sebesar 735,439 jiwa 

dan   jumlah tenaga kerja aktif  sebesar 365 orang yang terbagi  mulai dari usaha 

kecil sebanyak 159 orang,usaha menengah 127 orang dan usaha yang berskala 

besar sebanyak 159 orang. Hal ini tidak sebanding dengan banyaknya jumlah 

pencari kerja yang terdaftar sebanyak 4.130 orang. 

Permasalahan strategis di pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan  tidak 

jauh  berbeda dengan di pemerintahan pusat (problem nasional), yakni masih 

tingginya  angka pengangguran jika di bandingkan dengan provinsi lain di pulau 

Jawa. Oleh  karena itu, pengangguran menjadi tanggung jawab bersama, terutama 

pemerintah  sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam 

sebuah  pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar. 

Masalah pengangguran memang selalu menjadi suatu persoalan yang perlu 

dipecahkan dalam perekonomian negara Indonesia. Jumlah penduduk yang 

bertambah semakin besar setiap tahun membawa akibat bertambahnya jumlah 
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angkatan kerja dan tentunya akan memberikan makna bahwa jumlah orang yang 

mencari pekerjaan akan meningkat, seiring dengan itu tenaga kerja juga akan 

bertambah. 

Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang 

sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi. BPS 

mendefinisikan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke 

atas, sedang bekerja adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan maksud 

memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling 

sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Penduduk usia kerja 

tersebut terbagi dalam angkatan kerja yang mencakup bekerja dan mencari kerja 

serta bukan angkatan kerja terdiri dari sekolah, mengurus rumah tangga. 

Pencapaian pemerintah di Kabupaten Gowa untuk  mengurangi 

pengangguran belum sepenuhnya berhasil dan dapat dilihat pula melalu  berbagai 

aspek, ini  bisa terlihat dari banyaknya  pengangguran yang masih relatif tinggi 

dan dapat dilihat pada Tabel  

Tabel 1.3 Pengangguran di Kabupaten Gowa Tahun 2016-2022 

Tahun  Pengangguran Terbuka (%) 

2016 5,61 % 

2017 5,14 % 

2018 4,80 % 

2019 4,35 % 

2020 6,44 % 

     Sumber  : Badan pusat statistik kabupatn gowa,2022  
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Berdasarkan  tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di 

kabupaten Gowa  di mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2022 terus mengalami 

naik turun  (fluktuasi) dari tahun ke tahun. 

Pengangguran terjadi akibat bertambahnya jumlah pencari kerja yang tidak 

di imbangi dengan banyaknya jumlah  lapangan pekerjaan yang  tersedia,sehingga 

mengakibatkan rendahnya  kesempatan  untuk memdapatkan pekerjaan.Ketika 

masyarakat menjadi pengangguran maka pendapatannya juga mengalami 

penurunan sedangkan perlu juga kita mengetahui bahwa pendapatan merupakan 

salah satu cara untuk melihat tingkat kesejahteraan pada masyarakat. 

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al- Najm/53 :39 Sebagai 

berikut: 

نِ إلََِّّ مَا سَعَىَٰ   نسََٰ  وَأنَ لَّيۡسَ للِِۡۡ

Terjemahnya: 

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 

yang telah diusahakannya”. 

Menurut QS AL-Najm /100 ;39 menjelaskan bahwa manusia tidak akan 

memperoleh apa-apa kecuali dari apa yang telah di kerjakan sebelumnya,dengan 

arti lain bahwa seseorang tidak akan bisa pernah berubah kecuali seseorang mau 

berusaha untuk merubah hidupnya.   

Salah satu masalah yang dihadapi oleh hampir setiap Kabupaten/kota 

terkhususnya dikabupaten Gowa, bertambah suburnya jumlah pekerja pada sektor 

informal. Sebagian besar penduduk yang menggantungkan hidupnya dari sektor 

informal tersebut. 
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Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik mengkaji seberapa 

besar prngaruh Produk Domestik Regioal Bruto (PDRB),Upah Minimum 

Kabuaten (UMK),Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap 

Pengangguran Di Kabupaten Gowa’’ 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap 

tingkat pengagguran di kabupaten gowa? 

2. Apakah Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) berpengaruh terhadap 

tingkat pengangguran di kabupaten gowa? 

3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap 

tingkat pengangguran kabupaten Gowa? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitaan yaitu menganalisis dan mengetahui pengaruh : 

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap pengangguran di 

kabupaten gowa. 

2. Upah Minimum kabupaten/kota (UMK) terhadap tingkat pengangguran di 

kabupaten gowa. 

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat pengangguran di 

kabupaten gowa. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai bahandan pertimbangan bagi pihak pemerintah, khususnya 

pemerintah kabupaten gowa dalam upaya menanggulangi tingkat 

pengangguran. 

b. Sebagai masukan kepada masyarakat kabupaten gowa  agar 

mengetahui peningkatan perekonian kabupataen/kota. 

c. Bagi peneliti sendri sebagai latihan dalam mengembangkan 

kemampuan dalam bidang penelitian dan agar dapat nerapkan teori 

yang didapat peneliti di bangku perkuliahan..  

2. Kegunaan Praktis  

a. Untuk menambah wawasan penulis dalam perekonomian khususnya 

tentang pengangguran di kabupaten gowa 

b. Sebagai referensi penulis lain yang meneliti tentang pengaruh PDRB 

UMK IPM terhadap pengangguran di masa yang akan datang secara 

efisien dan efektif. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengangguran 

1. Pengertian pengangguran  

Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak 

mempunyai pekerjaan.Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat 

pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal da nada juga yang karena 

malas mencari pekerjaan atau malas bekerja. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah angka yang menunjukkan 

banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan 

kerja. Pengangguran terbuka (open unemployment) didasarkan pada konsep 

seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan 

pertama kali maupun yang sedang bekerja sebelumnya. Sedang pekerja yang 

digolongkan setengah penganguran (underemployment) adalah pekerja yang 

masih mencari pekerjaan penuh atau sambilan dan mereka yang bekerja dengan 

jam kerja rendah (di bawah sepertiga jam kerja normal, atau berarti bekerja 

kurang dari 35 jam dalam seminggu). Namun masih mau menerima pekerjaan, 

serta mereka yang tidak mencari pekerjaan namun mau menerima pekerjaan itu. 

Pekerja digolongkan setengah pengangguran parah (severely underemployment) 

bila ia termasuk setengah menganggur dengan jam kerja kurang dari 25 jam 

seminggu. 
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Menurut BPS, Pengangguran terbuka terdiri atas:  

1. Penduduk yang sedang mencari pekerjaan. 

2. Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha. 

3. Penduduk yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. 

4. Penduduk yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. 

Pengangguran terbuka biasanya terjadi pada geerasi muda yang baru 

menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Ada kecenderung mereka yang 

baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari kerja sesuai dengan aspirasi 

mereka. Aspirasi mereka biasanya adalah bekerja disektor modern atau di kantor. 

Untuk mendapatkan pekerjaan itu mereka bersedia menunggu untuk beberapa 

lama. Tidak tertutup kemungkingan mereka berusaha mencari pekerjaan itu di 

kota atau di provinsi atau daerah yang kegiatan industry telah berkembang. Ini 

yang menyebabkan angka pengangguran terbuka cenderung tinggi di kota atau 

daerah yang kegiatan industry atau sektor modern telah berkembang. 

Sebaliknya angka pengangguran terbuka rendah di daerah atau provinsi 

yang kegiatan ekonomi masih bertumpu pada sektor pertanian. Apalagi tingkat 

pendidikan di daerah tersebut rendah. Pada umumnya, mereka yang 

berpendidikan rendah bersedia bekerja apa saja untuk menopang kehidupan. Bila 

sektor pertanian kurang dapat menjamin kelangsungan hidup, mereka bersedia 

berusaha di kantor informal. Mereka tidak memperdulikan apakah jam kerja 

panjang atau penghasilan rendah. Bagi mereka yang penting dapat bertahan hidup. 
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Beberapa akibat buruk dari pengangguran dibedakan kepada dua aspek 

dimana dua aspek tersebut yaitu: 

a. Akibat buruk ke atas kegiatan perekonomian  

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan 

masyarakat mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Hal ini dapat 

dengan jelas dilihat dari memperlihatkan berbagai akibat buruk yang 

bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat-

akibat buruk tersebut dapat dibedakan sebagai berikut: 

1) Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimumkan 

tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya. Hal ini terjadi karena 

pengangguran biasa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) 

yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan 

pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, 

kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah. 

2) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. 

Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, 

dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak 

pemerintah semakin sedikit. Jika penerimaan pajak rendah, dana untuk 

kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan 

pembangunan pun  akan terus menurun. 

3) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. 

Pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor 
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swasta. Yang pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh 

kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran 

yang diakibatkan keuntungan kelesuan berkurang. Kegiatan 

Keuntungan perusahaan yang rendah menyebabkan mengurangi 

keinginan untuk melakukan investasi.  

b. Akibat buruk ke atas individu dan masyarakat   

Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan 

kestabilan sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang 

diakibatkan oleh pengangguran adalah: 

1) Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencarian dan 

pendapatan. 

2) Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. 

Keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat 

dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek. 

3) Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. 

Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat 

menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah. 

Berlebihnya tenaga kerja yang ada di pedesaan yang tidak di imbangi 

dengan jumlah lowongan kerja yang besar pula akan menciptakan masalah 

ketimpangan ekonomi, banyak dari mereka yang mau atau tidak mau, terpaksa 

atau tidak terpaksa harus menganggur karena lapangan pekerjaan yang tersedia 

terbatas dan tidak semuanya dari jumlah tenaga kerja yang telah mendaftar pada 
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lapangan pekerjaan yang tersedia  di sektor formal dapat di terima secara 

menyeluruh. 

Menurut Sukirno (2006), pengangguran adalah suatu keadaan dimna 

seseorang yang tergolong dalam dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan 

pekerjaan tetapi mereka belum mendapatkan pekerjaan-pekerjaan tersebut.  

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Bruto adalah seluruh jumlah barang dan jasa akhir yang 

merupakan hasil di produksi dari kegiatan-kegiatan ekonomi dalam suatu daeah 

pada periode tntentu.(Susana, 2006) PDRB  masing-masing daerah berbeda-

berdeda  hal ini tergantung pada kemampuan suatu daerah  dalam mengelola 

sumber daya alam yang dimilikinya.Berdasarkan perhitungannya  PDRB terbagi 

dua yaitu PDRB atas dasar harga berlaku(nomilal) dan PDRB atas dasar harga 

konstan(riil). PDRB atas dasar harga dasar harga berlaku yang menggambarkan 

nilai tambah barangdan jasa yang di hitung berdasarkan harga pada  tiap tahun, 

digunakan untuk mengukur  kemampua sumber daya ekonomi yang di hasilkan 

oleh suatu wilayah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai 

tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu 

sebagai tahun dasar.PDRB atas dasar harga konstan menggunakan tahun dasar 

untuk nilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian karena PDRB  atas 

dasar harga konstan tidak dipengaruhi  oleh perubahan harga.Perubahab PDRB 

atas dasar harga konstan hanya mencerminkan perubahan  jumlah yang di 

produksi ( Mankiw dkk, 2013 ).  
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Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik itu atas harga berlaku 

maupun atas dasar harga konstan merupakan indokator penting yang digunakan 

utuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dalam satu periode. PDRB 

merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada 

suatu daerah tertentu dan dapat juga dikatakan sebagai jumlah dari nilai barang 

dan jasa akhr (neto) yangdi hasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS. 2013). 

C. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 

 Menurut  Sumarsono ( 2003 ) upah merupakan sebuah imbalan yang 

harus dikeluarkan pengusaha untuk membayar tenaga kerja atas pekerjaan yang 

mereka lakukan untuk menghasilkan suatu produk. Dalam peraturan perundang-

undangan tentang tenaga kerja No.13 Tahun 2000 yang meyebutkan bahwa upah 

dan imbalan  yang di terima pekerja di nyatakan  dalam bentuk uang dan di 

bayarkan menurut  kesepakatan termasuk tunjangan kinerja untuk  pekerja sendiri 

dan keluarganya. 

Upah minimum kabupaten dan kota adalah standar upah  minimum yang 

harus di bayarkan oleh pengusaha kepada para pekerjanya.Penetapan upah 

minimum  dilakukan setiap satu tahun sekali oleh gubernur berdasarkan 

rekomendasi dari komisi penelitian pengupahan dan jaminan social Dewan 

Ketenagakerjaan Daerah.  

D. Indek Pembangunan Manusia (IPM) 

Menurut Badan Pusat Statistik, dalam mengukur kualitas hidup 

pembanguan manusia maka ukuran yang dapat digunakan adalah IPM darisuatu 
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wilayah tersebut.IPM menjelaskan bagaimana suatu produk dapat mengakses 

hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan,keehatan dan pendidikan  

untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. 

Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) Memberikan peringkat tigkat kinerja 

pembangunan manusia degan meetapkan suatu kategori.IPM yang tinggi 

mempunyai skala lebih dari 80‟0 dan IPM dengan kategori menengah atas yaitu 

66,-79,9. Kategori menengah bawah yaitu IPM antara 50,0 -65,9 dan kategori 

rendah dengan IPM di bawah 50,0.   

E. Penelitian Terdahulu 

1. Dini Anriane Prawoto (2018) dengan penenlitian yang berjudul, 

“Pengaruh IPM, Upah Minmum, PDRB dan Inflasi  Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja Di Jawa Tengah Tahun 2011-2015. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa IPM berpengaruh negative dan tidak signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerj, Upah berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, PDRB dan Inflasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadappenyerapantenaga kerja. 

Metode variabel PDRB, IPM, Upah Minimun. Meneliti variabel inflasi. 

2. Ika Rahmawati (2019) dengan penelitian yang berjudul“ Pengaruh Upah 

Minimum, ProdukDomestik Regional Bruto (PDRB) dan Investasi 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur. Hasil 

penelitian menunjukan Upah minimum dan PDRB berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi jawa timur, 

investasi PMDN berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap 
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penyerapan tenaga kerja di prpvinsi jawa timur. Meneliti variabel upah 

Minimum dan PDRB, tidak meneliti Variabel tingkat penyerapan tennaga 

kerj dan investasi. 

F. Kerangka Pikir 

Dalam kerangka pikir merupakan gambaran alur penelitian yang akan 

dilakukan antinya. Dalam kerangka pikir perlu dijelaskan secara teoritis antara 

variable bebas dan variable terikat. Berdasarkan pada uraan berikutnya maka 

kerangka pikir penelitian ini adalah bagaimna mengatasi tingkat pengangguran 

(variable terikat) yang di pengaruhi oleh PDRB, UMK, dan IPM (variable 

dependen). Utuk lebih jelasnya dapat dilihat kerangka pikir penelitian ini sebgai 

berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 
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G. Hipotesis 

Berdasarkan pemikiran yang terkandung dalam masalah pokok dan tujuan 

yang hendak di capai maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut: 

1. Diduga bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di kabupaten gowa. 

2. Diduga bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaru positif 

terhadap  tinngkat pengangguran di kabupaten gowa. 

3. Diduga bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif 

terhadap tingat pendidikan di kabupaten gowa. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian yang digunakan penulis merupakan jenis penelitian deskriptif 

kuantitatif dengan memaparkan fenomena yang ada di tengah masyarakat 

kabupaten gowa serta menggunakan angka-angka untuk menjabarkan 

karakteristik permasalahan dan hasil penelitian yang kemudian akan dipaparkan 

digambarkan sebagaimana mestinya 

Penelitian ini di lakukan di yang merupakan salah satu kabupaten yang ada 

di kabupaten gowa Sulawesi Selatan. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini 

2 bulan (Agustus-Oktoberr 2022) 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Jenis Data 

Data yang digunakan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), Upah Mininum Kabupaten/kota (UMK), Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), terhadap tingkat pengangguran di kabupaten gowa 

ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. 

2. Sumber Data 

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 

masyarakat bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten gowa, 

lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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C. Metode Pengumpulan Data 

Metode dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi. Dokumentasi 

merupakan metode pengumpulan data berdasarkan dokumen, literatur, jurnal 

ilmiah dan laporan tertulis lainnya yang berkaitan dengan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), Terhadap Tingkat Pengangguran. Metode 

dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data atau informasi tentang 

berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dengan melihat kembali laporan 

tertulis, baik yang berupa angka-angka maupun informasi (tulisan atau papan, 

kertas dan tempat hiasan). Untuk kepentingan peneliti ini juga digali berbagai 

data, informasi dan referensi dari berbagai perpustakaan dan sumber internet. 

D. Metode Analisis Data 

 Dalam analisis data ini menggunakan metode deskriftif,yaitu analisis yang 

digunakan dengan tujuan untuk  menggambarkan sesuatu mengenai keadaan yang 

sesuai dengan fakta yang akurat dari tempat yang ingin diteliti.  Sesuai dengan 

teori yang berlaku serta diikuti. Teknik ini juga digunakan untuk mencari selusi 

dari masalah yang terjadi terkait denagn pengaruh Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) terhadap tingkat pengangguran di kabupaten gowa. 

Dengan melihat tingkat pengagguran di kabupaten gowa maka model 

analisis yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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1. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan yang harus dilakukan    pada 

analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary.Uji asumsi klasik terbagi 

menjadi empat yaitu:  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas adalah sebuah uji yang  dilakukan dengan bertujuan untuk 

menilai sebaran data pada sebuah kelompok atau variabel ,apakah sebuah data 

tersebut  berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normlitas berguna untuk 

menentukan data yang  telah  di kumpulkan berdistribusi normal ataudi amil dari 

populasi normal. 

Salah satu alasan mengapa data tidak normal adalah adanya 

outliers.Outliers adalah databyag memiliki skor ekstrem,baikekstrem rendah 

daekstrem tinggi.Adanya outliers dapat membuat distribusi skor cndong ke kiri 

atau ke kanan .Beberapa  kriteria data berdistribusi normal adalah mempunyai 2 

parameter populasi yang lengkap yaitu mean dan standar deviasi.Kurva  

mempunyai bentuk seperti lonceng,mean,media dan modus dari seluruh distribusi 

adalah sama. 

Metode untuk mengetahui normalitas dapat juga dengan menggunakan 

metode Kolmogorof Smirnov.Metode kolmogrof smirnov adalah uji beda antara 

yang diuji normalitasnya dengan data normal baku.seperti pada uji beda biasa 

,jika signifikan si di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan  yang signifikan dan 

jika signifikansi berada di atas 0,05 mada tidak terjadi perbedaan yang 

signifikansi.  
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b. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearritas ini dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat 

korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas atau tidak dalam model 

regresi. Uji multikoliearitas  ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model yang baik 

sebaiknya  tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel bebas.Pada mulanya 

multikoliearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti nilai 

korelasi yang terjadi antar variabel independen sama dengan satu. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini tujuannya untuk mengetahui model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual yang ingin di amati dengan residual lainnya.. Jika variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain maka disebut homoskedastisitas 

dan jika hasilnya berbeda maka disebut heteroskeditas. Suatu model regresi 

dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas,  melainkan 

homoskedastisitas. Heteroskedastisitas di deteksi dengan menggunakan analisis 

grafik.  

Ada atau tidaknya gejala heteroskedastsitas dpatpula di uji menggunakan 

glejser.Glejser merupakan uji hipotesis untuk mengetahui apakah sebuah model 

regresi memiliki gejala heteroskedastisitas degan cara meregres absolut 

residual.,Jika nilai signifikan < 0,05 maka terjadi heteroskedatisitas.namun 

apabila nilai signifikan >0,05 artinya tidak terjadi heteroskedatisitas.  

Y1= f(X1,X2, X3) 
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Dimana: 

X1  = Produk Domestik Regional Bruto (Ha) 

X2  = Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rp) 

X3  = Indeks Pembangunan Manusia (HOK)  

Y1  = Pengangguran 

Persamaan di atas dapat di tulis kembali menjadi: 

Y1 = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3+µ1 ...................................................................................................  (3.6) 

Dari persamaan dibuat Logaritma Natural: 

LnY1 = Lnβ0 + β1LnX1 + β2LnX2 + β3LnX3 +µ1 ................................................................  (3.7) 

 Untuk mengistemasi persamaan di atas, tidak dapat dilakukan dengan OLS 

(Ordinary Least Square) sebelum dilakukan indetifikasi koefisien dengan 

memindahkan semua variabel endogen kesebelah kiri dan variabel eksogen ke 

sebelah kanan, sebagai berikut: 

LnY1  = Lnβ0 + β1LnX1 + β2LnX2 + β3LnX3 + β4LnX4 +µ1 ........................................  (3.8) 

Sehingga diperoleh reduced form sebagai berikut: 

LnY1   = Lnβ0 + β1LnX1 + β2LnX2 + β3LnX3 +µ1  ......................................... (3.9) 

Dimana: 

a) Konstanta 

β0  = Konstanta untuk Y1 

 

b) Pengaruh Langsung (Direct effect) 

β1   = Pengaruh langsung Produk Domestik Regional Bruto (X1) terhadap 

Pengangguran (Y1) 
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β2   = Pengaruh langsung Upah Minimum Kabupaten/Kota (X2) terhadap 

Pengangguran (Y1) 

β3  = Pengaruh langsung Indeks Pembangunan Manusia (X3) terhadap 

Pengangguran (Y1) 

c) Pengaruh Tidak Langsung (Indirect effect) 

α6Β1 = Pengaruh tidak langsung Produk Domestik Regional Bruto (X1) 

terhadap pengangguran (Y1) 

α6Β2 = Pengaruh tidak langsung Upah Minimum Kabupaten/Kota (X2) 

terhadap pengangguran(Y1) 

α6Β3 = Pengaruh tidak langsung Indeks Pembangunan Manusia (X3) terhadap 

Pengangguran (Y1) 

2. Uji Statistik 

a) Uji-t 

Uji t di kenal dengan uji parsial,yaitu untuk menguji  bagaimana pengaruh 

masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel 

terikatnya.Uji t merupakan uji yang mengukur perbedaan dua atau beberapa mean 

antar kelompok.Uji ini dapat di lakukan dengan membandingkan t hitung dengan t 

tabel atau dengan cara melihat kolom signifkansi pada masing-masing t hitung . 

Untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat maka dapat dilihat taraf sig penelitian dan dibandingkan dengan taraf α 0,1 

dengan kriteria sebagai berikut: 
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(a) Apabila α < 0,1, maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya variabel 

bebas (PDRB, UMK dan IPM) berpengaruh terhadap variabel terikat 

(pengangguran). 

(b) Apabila α > 0,1, maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya variabel 

bebas (PDRB, UMK, dan IPM) tidak berpengaruh terhadap 

(pengangguran). 

b) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R2) adalah mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel devenden.Nilai koefisien determinasi 

adalah 0 dan1.Nilai R2 yang  kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen 

sangat terbatas.  

Koefisien determinasi merujuk kepada kemanpuan dari variabel 

independen produk domestic regional bruto, upah minimum kabupaten/kota, 

indeks pembangunan manusia (X) dalam menerangkan variabel dependen 

pengangguran (Y). Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung seberapa 

besar varian dan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel 

independen. Nilai R
2 

paling besar 1 dan paling kecil 0 ( 0 ˂ R
2 

˂ 1). Bila R
2
 sama 

dengan 0 maka garis regresi tidak dapat digunakan untuk membuat ramalan 

variabel dependen, sebab variabel-variabel yang dimasukkan ke dalam persamaan 

regresi tidak mempunyai pengaruh varian variabel dependen 0. Tidak ada ukurun 

yang pasti berapa besar R
2
 untuk mengatakan bahwa suatu pilihan variabel sudah 

tepat. 
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Jika R
2
 semakin besar atau mendekati 1, maka model makin tepat data. 

Untuk survey yang berarti bersifat cross section, data yang diperoleh dari banyak 

responden pada waktu yang sama, maka nilai R
2
 = 0,3 sudah cukup baik. 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional dari masing-masing variabel 

1. Pengangguran (Y1) 

Pengangguran adalah totaal output  

2. Produk Domestik Reginal Bruto (X1) 

Menurut BPS, Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB) adalah jumlah 

nilai tambah atas dasar harga produsen atas barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh berbagai unt produksi di wilayah dalam jangka waktu 

tertentu (biaya satu tahun) 

3. Upah Minimum Kabupaten/Kota (X2) 

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah suatu standar yang 

digunakan oleh pemerintah setempat untuk memberikanupah kepada 

pegawai, karyawan, atau butuh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya . 

4. Indeks Pembangunan Manusia (X3) 

Indeks pembanguna mausia (IPM) merupakan indicator utuk mengukur 

keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM 

dibentukoleh tiga dimensidasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, 

pengetahuan, dan standar hidup layak. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Sejarah Kabupaten Gowa 

Kabupaten gowa adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi 

selatan ,indonesia,.Ibu kota kabupaten ini terletak di kelurahan sungguminasa 

.Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,33 km2 dan jumlah penduduk 

sebanyak 768.682 jiwa.Kemampuan kabupaten gowa menyuplay kebutuhan bagi 

daerah sekitarnya dikarenakaan keadaan alamnya hal ini menjadikan kabupaten 

gowatanahnya subur serta kaya akan bahan galian yang menjadi sumber 

pendapatan asli daerah (PAD).  

Tefografi kabupaten gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-

bukit, bergunung-gunng diantaranya gunung lompbantang (2.871 M) yang  

berlokasi di wilayah bagian timurserta serta gunung bawa karaeng yang 

merupakan gunung tertinggi di kabupaten gowa. Wilayah kabupaten gowa 

semakin kebarat medanya tidak terjal dengan perbukitan dan dataran rendah yang 

terhampar luas yang dialiri sungai berang dan sampai ke pesisir selat makassar  

Kabupaten gowa berbatasan dengan 8 ( delapan ) kabupaten /kota ,yaitu : 

1. Sebelah utara = Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone 

2. Sebelah timur = Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng 

3. Sebelah selatan = Kabupaten Takalar  dan Jeneponto 

4. Sebelah barat  = Kabupaten Takalar dan Kota Makassar 
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B. Statistik Deskriptif Karakteristik Variabel 

1. Pengangguran 

Pengangguran bisa menjadi suatu kondisi di mana seseorang yang 

termasuk dalam angkatan kerja yang perlu menginduksi pekerjaan tetapi belum 

mampu mendorongnya atau secara efektif berusaha untuk menemukan pekerjaan 

(Sukirno, 2010). Sesuai dengan Organisasi Wawasan Pusat Indonesia, penduduk 

yang memiliki tempat kerja terbatas adalah penduduk berusia 15 hingga 64 tahun 

yang benar-benar perlu bekerja untuk pengiriman barang dan administrasi. 

Perkembangan angka pengangguran menurut BPS di kabupaten gowa dapat 

dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.  

Tabel 4.1 

Tigkat Pengangguran Kabupaten Gowa 

Tahun 2016-2020 

 

Tahun  
Tingkat Pengangguran Terbuka 

( % ) 

2016 2,63 

2017 2,30 

2018 4,96 

2019 6,14 

2020 4,80 

Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2022 

Dapat di lihat pada  tabel 4.1 tingkat pengangguran dari tahun 2016 

sampai 2020 mengalami kenaikan  diman pada tahun 2016 tingkat  pengangguran  

sebanyak 2,63%, dan pada tahun 2019 meningkat sebanyak 6.14%. namu pada 

tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 480%. 
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2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai sesuatu dalam 

perekonomian yang menjadi penilaian kondisi ekonomi  di suatu daerah dengan 

peningkatan dalam produksi produk dan administrasi di daerah tersebut. Dalam 

Islam, pembangunan ekonomi  dianggap sebagai peningkatan tanpa henti dari 

variabel yang tepat dari generasi yang mampu memberikan kontribusi bagi 

kesejahteraan manusia. Pembangunan ekonomi ini juga dianggap multi-dimensi 

yang menggabungkan sudut pandang subjektif dan kuantitatif yang tujuannya 

bukan seperti kesejahteraan kain di dunia ini, tetapi juga kesejahteraan di masa 

depan. 

Dalam pembahasan ini, variabel perkembangan keuangan dinyatakan 

dengan harga barang rumah tangga bersih (PDRB) pada biaya yang konsisten. 

Sementara itu, PDRB atas dasar biaya tetap dicirikan sebagai keseluruhan harga 

yang termasuk untuk produk dan administrasi yang dibuat oleh unit pembangkit 

yang berbeda di suatu wilayah dalam jangka waktu satu tahun di mana produk 

dan administrasi dihitung dengan biaya tetap, khususnya biaya. dalam tahun 

dasar. Perkembangan keuangan dari Sulawesi Selatan terus berlanjut, namun 

pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu khususnya 

tahun 2019 yang dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini 
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Tabel 4.2 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Tahun 2016-2020 

 

Lapangan 

Usaha PDRB 

 

PDRB Menurut Lapngan Usaha di Kabupaten Gowa 

Menurut Harga Konstan 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

Pertanian, 

Kehutanan, dan 

Perikanan 

3401020.89 3555186.33 

 

3708332.48 

 

3751393.20 

 

3852275.45 

 

Pertambangan 

dan Penggalian 

3401020.90 

 

379938.24 

 

427992.83 

 

495072.00 

 

500616.85 

Industry 

Pengolahan  

3401020.91 779610.50 

 

 

811124.76 

 

911423.80 

 

853488.16 

 

Pengadaan 

Listrik dan Gas 

3401020.92 

 

23068.37 

 

24324.25 

 

25329.40 

 

26550.64 

 

 

Pengadaan Air, 

Pengolaan 

Sampah, 

Limbah dan 

Daur Ulang 

3401020.93 15683.14 

 

17265.91 

 

18131.20 

 

19739.66 

 

Konstruksi  3401020.94 

 

1281846.65 

 

1390947.66 

 

1530242.40 

 

1536083.36 

 

Perdagangan 

Besar dan 

Eceran:Reparasi 

Mobil dan 

Sepeda Motor 

3401020.95 1443815.78 

 

1585644.38 

 

1732685.30 

 

1695556.61 

 

Trasportasi dan 

Pergudangan  

 

3401020.96 

 

166749.27 

 

181622.81 

 

203959.70 

 

193505.43 
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Penyedian 

Akomodasi dan 

Makan Minum 

3401020.97 294345.27 

 

329238.00 

 

354208.00 

 

316985.75 

 

Informasi dan 

Komunikasi 

3401020.98 

3401020.99 

1289479.78 

 

1423443.84 

 

 

1581122.70 

 

1752990.69 

 

Jasa keungan 

dan Asuransi 

3401020.100 

 

279051.22 

 

289657.77 

 

296632.00 

 

308685.28 

 

Real Estat 3401020.101 909802.43 

 

963116.85 

 

1024450.60 

 

1070836.71 

 

Jasa Perusahaan 3401020.102 

 

14149.63 

 

15463.14 

 

17062.00 

 

15221.03 

 

Adminitrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan dan 

Jaminan Sosial 

Wajib 

3401020.103 

 

610188.98 

 

632192.43 

 

741126.40 

 

738992.27 

 

Jasa Pendidikan   540487.02 

 

594121.44 

 

634285.70 

 

673344.35 

 

Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan 

Sosial 

3401020.104 

 

219050.93 

 

237653.13 

 

 

257151.70 

 

283838.89 

 

Jasa Lainya 3401020.105 

 

168905.39 

 

190537.10 

 

208838.70 

 

187044.66 

 

PDRB 3401020.106 

 

11971358.93 

 

12822678.78 

 

13783114.90 

 

14025755.81 

 

Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2022  

3. Upah Minimum Kabupaten/Kota 

Upah minimuml adalah gaji bulanan terkecil (paling sedikit) sebagai 

kompensasi dari manajer yang diberikan kepada spesialis untuk pekerjaan atau 

tunjangan yang telah atau dilakukan dalam bentuk uang tunai yang diputuskan 

berdasarkan persetujuan atau kontrol undang-undang. dan dibayar berdasarkan 

kesepakatan kerja antara visioner bisnis dan manajer. buruh menghitung 



32 
 

 
 

tunjangan, baik untuk dokter spesialis itu sendiri maupun untuk keluarganya. 

Sebagaimana diatur dalam PP No. 8/1981, kompensasi paling sedikit dapat diatur 

pada minimal teritorial, teritorial dan subsektoral, meskipun saat ini kompensasi 

paling kecil. lokal yang dimiliki oleh masing-masing lokal. Pemerintah Indonesia 

setiap tahun mengeluarkan pengaturan untuk memperpanjang upah terendah. 

Pendekatan ini menguntungkan bagi para spesialis karena dapat 

meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan cara ini, spesialis terlalu diantisipasi 

untuk dapat bekerja lebih keras karena mereka telah mendapatkan kompensasi 

konvensional sesuai dengan standar kebutuhan spesialis (Rahmah & Murgianto, 

2016). Upah terendah Sulawesi Selatan telah meningkat setiap tahun. kondisi 

perbaikan seperti dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini: 

Tabel 4.3 

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Di Kabupaten Gowa. 

Tahun 2016-2020. 

Tahun  Tingkat Upah Berdasarkan UMK 

2016  

2017 2.435.625,00 

2018 2.647.767,00 

2019 2.860.382,00 

2020 3.103.800,00 

Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2022 

4. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia dapat mengukur pencapaian kemajuan 

manusia dalam berbagai hal berdasarkan komponen penting dari kualitas hidup. 

Perhitungan Daftar Kemajuan Manusia didasarkan pada informasi yang 
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menggambarkan empat komponen, yaitu harapan hidup tertentu yang berbicara 

tentang segmen kesejahteraan, tingkat kecakapan dan lama sekolah normal yang 

mengukur prestasi dalam bidang pengajaran, dan penguasaan penguasaan atas 

masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari jumlah normal 

konsumsi per kapita sebagai pendekatan upah yang berbicara tentang pencapaian 

kemajuan untuk kehidupan yang tidak terlalu buruk (Istiyani & Priyono, n.d.). 

Daftar Peningkatan Manusia (IPM) di wilayah Sulawesi Selatan semakin 

berkembang dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini: 

Tabel 4.4 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Gowa 

 

Koponen IPM  

 

Komponen Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

Angka Harapan Hidup 

(AHH) 

69,92 96,95 70,11 70,37 70,43 

Harapan Lama 

Sekolah (HLS) 

13,03 13,04 13,29 13,48 13,64 

Rata-rata Lama 

Sekolah (RLS)  

7,52 7,74 7,75 7,97    8,19 

Daya Beli  8.717,00 9.009,00 9 369,00 9 369,00 9 394,00 

 

Indeks pembangunan 

Manusia ( IPM ) 

67,70 68,33 98,87 96,66 70,14 

Sumber : BPS Sulawesi Selatan, 2022 

Pada tabel 4.4,  komponen indeks   pembangunan manusia (IPM) di tahun 

2016,angka harapan hidup mencapai 69,92 ,harapan lama sekolah mencapai 13,03 
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,rata-rata lama sekolah mencapai 7,52 ,daya beli mencapai 8.717,00 , indeks 

pembangunan manuisa mencapai 67,70 . ,  komponen indeks   pembangunan 

manusia  di tahun 2017 angka harapan hidup mengalami kenaikan dibandingkan 

dari tahun sebelumnya,yakni angaka harapan hidup mencapai 96,95 ,harapan lama 

sekolah mencapai 13,04 , rata-rata lama sekolah  mencapai 7,74  ,daya beli 

mencapai 9.009,00 ,indeks  pembangunan manusia mencapai 68,33. ,  komponen 

indeks   pembangunan manusia  di tahun 2018 angka harapan hidup mencapai 

mencapai 70,11, harapan lama sekolah mencapai 13,29 , rata-rata lama sekolah 

mencapai 7,75, daya beli mencapai 9,369,00, indeks pembangunan mencapai 

98,87. ,  komponen indeks   pembangunan manusia  di tahun 2019 mengalami 

kenaikan dibandikan dari tahun sebelumnya yaitu  angka  harapan hidup  

mencapai 70,37, harapan lama sekolah mencapai 13,48 rata-rata lama sekolah  

mencapai 9,97 , daya beli  mencapai 9,369,00 dan indeks pembangunan manusia 

96,66.  komponen indeks   pembangunan manusia  di tahun 2020,angka harapan 

hidup mencapai 70,43 , harapan lama sekolah  mencapai 13,64, rata-rata lama 

sekolah mencapai 8,19 ,daya beli mencapai 9,394,00 , indeks pembangunan 

manusia mencapai 70,14 

C. Hasil Pengolahan Data 

1. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik biasanya digunakan untuk menguji kemungkinan 

kambuhnya gejala yang digunakan dalam penelitian. Hal ini terlihat dari tipikal 

penyampaian informasi yang ada, dan tidak muncul masalah multikolinearitas, 

heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Ada empat uji kecurigaan klasik yang harus 
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dipenuhi, yaitu:  

1) Uji Normalitas  

Uji normalitas dengan grafik normal P-Plot akan membentuk satu garis 

lurus diagonal, kemudian plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. 

Jika distribusi normal garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis di diagonal. Sebagaimana terlihat pada gambar 4.5 

Gambar  4.1 

Hasil uji normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Predicted Value 

N 11 

Normal Parameters
a,b

 Mean 5.0090909 

Std. 

Deviation 
.80843915 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .148 

Positive .095 

Negative -.148 

Test Statistic .148 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Suber: Output SPPS 21 data di olah, tahun 2022 
 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai nilai Asymp-Sig (2-tailed) 

yaitu 0,200 > 0,05 artinya data berdistribusi normal. 

2)  Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas di maksudkan untuk meguji apakah terdapat 

korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas atau tidak dalam  
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regresi.Model regresi yang di maksud  dalam hal ini antara lain, regresi 

linear,regrsi logistic,regresi data panel dan cox regression. Beberapa cara dapat 

di lakukan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam model regresi 

adalah dengan cara : 

a) Melihat  kekuatan korelasi antar variabel bebas 

b) Melihat nilai standar eror koefisien regresi parsial 

c) Melihat rentang confidence interval. 

d) Melihat nilai condition index dan eigenvalue 

Uji multikolinearitas di lakukan untuk melihat nilai toleransi dan nilai 

variance inflation factor (VIF).Hipotesis yang dapat di lakukan dalam 

ujimultikolinearitas adalah HO:VIF<10 artinya tidak terdapat 

multikolinearitas,Ha : > 10 artinya terdapat multikolinearitas.  

 

Gambar  4.2 

Hasil uji Multikolinearits 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Ln_XI .968 1.033 

Ln_X2 .968 1.033 

Ln_X3 ,555 1,803 

o Dependent Variable: Pengangguran Terbuka 

Suber: Output SPPS 21 data di olah, tahun 2022 
 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, maka diketahui nilai VIF untuk masing-

masing variabel penelitian sebagai berikut: 



37 
 

 
 

1) Nilai VIF unttuk variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

1,033 < 10 dan nilai toleransi sebesar 0,968 > 0,10 sehingga variabel 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dinyatakan tidak terjadi gejala 

multikolinearitas. 

2) Nilai VIF unttuk variabel  Upah Minimum Kabupaten/Kotan(IPM) 

sebesar 1,033 < 10 dan nilai toleransi sebesar 0,968 . >  0,10 sehingga 

variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terjadi 

gejala multikolinearitas. 

3) Nilai VIF untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 1,803 < 

10 dan nilai toleransi sebesar 0,555 > 0,10 sehingga variabel Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) dinyatakan tidak terjadi gejala 

multikolinearitas 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah adanya ketidak samaan varian dari residual 

untuk semua pengamatan pasda model regresi.Tujuan dari uji  heteroskedastisitas  

adalah untuk mengetahui adanya penyimpangan saat uji regresi linear, 

Uji heteroskedastisitas  bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke penamatan 

lain.Jika varian dari  residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap,maka di sebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan di sebut 

heteroskedastisitas.    

Berdasarkan ketentuan pada uji  glejser dimana apabila nilai signifikan 

(Sig) > 0,05 ,maka tidak terjadi gejaala heteroskedastisitas namun sebaliknya 
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apabila nilai signifikan (Sig)   < 0,05 maka bisa dinyatakan telah terjadi gejala 

heteroskedastisitas. Berikut hasil uji glejser pada penelitian kali ini yang bisa 

dilihat pada tabel 4.7 

Tabel 4.5 

Uji Heteroskeditastisitas dengan Metode Glenjser  

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 

 
.000

a
 .000 -.111 3.13557028 

o Predictors: (Constant), Pred_kua 

Suber: Output SPPS 21 data di olah, tahun 2022 
 

Dari hasil  regresi ditunjukkan pada tabel 4.7 diatas secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap Pegangguran dngan tingkat signifikan 0,000 ˂ 

0,05. Hal ini dapat menunjukkan bahwa, ke tiga variabel tersebut, yakni Produk 

Domestik Regional Bruto  (X1), Upah Minimum Kabupaten/Kota (X2), Indeks 

Pembangunan Manusia (X3), secarasimultan berpengaruh signifikan terhadap 

Pengangguran. 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t merupakan uji parsial variabel independen  Produk Domestik 

Regional Bruto (X1), Upah Minimum Kabupaten/Kota  (X2), Indeks 

Pembangunan Manusia (X3), terhadap pengangguran (Y1). Kriteria dalam 

pengambilan keputusan dalam uji t yaitu apabila thitung ˂ ttabel maka H0 diterima, 

sedangkan apabila  thitung ˃ ttabel maka H0 ditolak  
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b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Dari tabel  4.4 dapat di lihat bahwa variabel Produk Domestik Regional 

Bruto (X1) menunjukannilai signifikan < α (0.000 < 0.167) dengan nilai β1 

sebesar -1.109 , berarti variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

berpengaruh positif terhadap dan signifikan terhadap  pendapatan pada taraf 

kepercayaan sebesar 95% dengan hasil tersebut maka hipotesis pertama diterima. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

 

Pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa variabel Produk Domestik Regional 

Bruto (X1), Upah Minimum Kabupate/Kota (X2), berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pengangguran, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia 

(X3),  berpengaruh positif dan tidak signifikan karena. 

c. Upah Minimum Kabupaten/Kota 

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa variabel Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (X2) menunjukkan nilai signifikan  ˂ α (0,641 ˂ 0.05) dengan 

nilai β2 sebesar 0-3.517E-7, berarti , 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 14.070 5.944  2.367 .045 

Ln_X1 -1.109 .728 -.480 -1.522 .167 

Ln_X2 -3.517E-7 .000 -.153 -.484 .641 

Ln_X3 -,004 ,082 -,007 -,043 ,966 

a. Dependent Variable: Pengangguran Terbuka 

Suber: Output SPPS 21 data di olah, tahun 2022 
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Variable modal berpengaruh positif dan signifikan positif terhadap 

Pengangguran pada taraf kepercayaan sebesar 95% dengan hasil tersebut maka 

hipotesis kedua tidak diterima. 

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia 

(X3) menunjukkan nilai signifikan < α (0. 966 < 0.05) dengan nilai β3 sebesar 0,-

004, berarti variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap prendapatan  pada taraf kepercayaan sebesar 95% dengan 

hasil tersebut maka hipotesis ketiga diterima.  

e. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi  di lakukan untuk mengetahui seberapa besar 

variabel endogen secara simultan mampu menjelaskan variabel eksogen.Semakin 

tinggi nilai R2 berarti semakin baik model penelitian yang di ajukan.R square di 

sebut juga sebagai koefisien  determinasi yang menjelaskan seberapa jauh data 

dependen dapat di jelaskan oleh data independen. R square bernilai antar 0-1 

dengan ketentuan semakin mendekati angka satu berarti semakin baik.

 Adapun hasil koefisien determinasi dapat di lihat pada tabel 4.9 berikut :  

Tabel 4.7 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 6.536 2 3.268 1.182 .355
b
 

Residual 22.122 8 2.765   

Total 28.657 10    

a. Dependent Variable: Pengangguran  

b. P, Upah Minimum kabupaten, Pertumbuhan Ekonomi 

Suber: Output SPPS 21 data di olah, tahun 2022 
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Tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil dari perhitungan yang diperoleh dari 

koefesien determinasi yang telah disimbolkan dengan R
2 

sebesar 0,355. Dengan 

kata lain hal ini dapat menunjukkan bahwa besar persentase variasi pendapatan 

yang bisa dijelaskan oleh tiga variabel bebas yaitu Produk Domestik Regional 

Bruto  (X1), Upah Minimum Kabupaten/Kota (X2), Indeks Pembangunan 

Manusia (X3) 49% sedangakan sisanya 56% dijelaskan oleh variabel-variabel lain 

yang tidak ada dalam penelitian ini.  

D. Pembahasan 

1. Pengaruh produk domestik regional bruto terhadap tingkat 

pengangguran.  

Namun Hasil penelitian, pada tahun 2016-2020 tampak bahwa 

perkembangan ekonomi di Daerah Sulawesi Selatan berdampak positif pada 

tingkat pengangguran. Hal ini dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang 

didasarkan pada angka-angka skala besar seperti laju ekspansi yang terkendali, 

peningkatan Net Teritorial Residential Item (PDB), nilai tukar uang, dan 

sebagainya, sedangkan segmen masyarakat asli, khususnya Kecil dan Men engah 

Usaha (UKM) kurang tercipta dan terlibat sehingga kurang atau tidak mampu 

menahan jumlah pengangguran. Hipotesisnya, jika pertumbuhan ekonomi 

meningkat, diharapkan dapat mempertahankan tenaga kerja, sehingga dapat 

menurunkan tingkat pengangguran dalam arti bahwa pembangunan keuangan 

berdampak negatif terhadap tingkat pengangguran. Pembangunan ekonomi  yang 

diperluas ini diatur secara padat modal, di mana generasi menjalankan hasil panen 
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dan menghasilkan upah yang diperluas, yang diprioritaskan daripada 

pembangunan ekonomi  yang diatur secara padat karya. 

Pada tabel 2.4 dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi pertumbuhan 

ekonomi   terhadap tingkat pengangguran adalah 0,167 yang lebih kecil dari 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak kritis 

terhadap tingkat pengangguran karena nilai kritisnya lebih rendah dari 0,05. 

Perkembangan keuangan juga berdampak positif pada tingkat pengangguran. 

Besarnya pembangunan keuangan di suatu kawasan tentu akan sangat diwadahi 

dalam pengembangan kawasan yang dapat menambah jumlah tenaga ahli dan 

memiliki peluang kerja, memajukan taraf hidup masyarakat, dan menumbuhkan 

peluang usaha dan penyebaran upah masyarakat yang tidak memihak, memperluas 

keberhasilan dan besaran kesejahteraan masyarakat sehingga dapat memajukan 

kualitas hidup masyarakat. 

Menurut   Herman (2011), Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat 

menghasilkan   lapangan   kerja   baru   sehingga mampu  menjamin  pentingnya  

kondisi  ekonomi dan     pembangunan     didalam     suatu     daerah sehingga 

pemerintah    dalam    hal    ini    perlu melakukan tindakan dalam meningkatkan 

intensitas   pertumbuhan   ekonomi   agar   tingkat  pengangguran berkurang. 

Beberapa  kebijakan  yang  telah  ditempuh  oleh pemerintah untuk mengurangi 

angka pengangguran, salah satunya dengan  mendorong pertumbuhan  ekonomi  

agar  dapat  menciptakan kesempatan    kerja    (Siregar    &    Wahyuniarti, 2008).    

Hal    ini    sesuai    dengan    apa    yang dikemukakan  oleh  Okhun  dalam  

teorinya  yang berjudul derive demand theory, yang mengatakan    adanya    
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peningkatan    permintaan output didalam suatu perusahaan, akan mendorong   

permintaaan    akan    tenaga    kerja (Juwita, 2014). 

2. Pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat 

pengangguran. 

Upah  juga  merupakan  salah  satu  faktor  yang berpengaruh    terhadap    

tingkat    pengangguran suatu   daerah,   karena   rendahnya   tingkat upah dapat  

pula  menjadi  masalah  ketenagakerjaan  di Provinsi  Maluku  Utara. Penetapan  

tingkat  upah merupakan  kewenangan  dari  pemerintah  yang  berpengaruh 

terhadap besarnya tingkat pengangguran  di  suatu  daerah.  Semakin  tinggi 

tingkat  upah  yang  ditetapkan  oleh pemerintah, maka  akan  menyebabkan  

semakin  sedikit  pula jumlah  tenaga  kerja  yang  bekerja  (Alghofari, 2009) 

Dapat dilihat pada tabel 2.10, bahwa tingkat kepentingan upah minimum  

terhadap tingkat pengangguran adalah 0,641 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa upah minimum memiliki dampak penting pada tingkat 

pengangguran. karena harga signifikan lebih rendah dar apalagi memasukkan 

dampak positif pada tingkat pengangguran. Pengaturan pengupahan paling kecil 

yang ditetapkan pemerintah menunjukkan langkah untuk mensejahterakan rakyat. 

Meskipun demikian, dapat dibayangkan bahwa pendekatan dengan niat baik ini 

akan membawa dampak positif dan negatif bagi pihak-pihak terkait. Kenaikan 

upah serendah-rendahnya diterima untuk meningkatkan taraf hidup, mengurangi 

kemiskinan, mendorong pengusaha yang lebih produktif sekaligus meraih sukses, 

memperluas pemanfaatan pada lapangan kerja yang tidak terpakai. Hubungan   
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upah   yang   berpengaruh   terhadap tingkat  pengangguran  dijelaskan  oleh 

Kaufman dan    Hotckiss    (1999).  

3. Pengaruh indeks pembangunan manusia  terhadap tingkat 

pengangguran. 

Pada tabel 2.10 dapat dilihat bahwa tingkat kepatutan indeks 

pembangunan manusia pada tingkat pengangguran adalah 0,966 yang lebih kecil 

dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa catatan kemajuan manusia memasukkan 

dampak penting pada tingkat pengangguran. karena harga signifikan lebih rendah 

dari 0,05. apalagi memasukkan dampak positif pada tingkat pengangguran. Oleh 

karena itu peningkatan dalam indeks pembangunan manusia (IPM) terkait dan 

berdampak pada tingkat pengangguran, karena orang tidak sebagai objek 

perbaikan tetapi diantisipasi untuk menjadi subjek sehingga mereka dapat 

berkontribusi untuk kemajuan suatu daerah yang di Istilah skala besar dapat 

menjadi kemajuan suatu bangsa, dengan kemajuan kualitas aset manusia dapat 

mempengaruhi tingkat pengangguran. 

Maka dari itu peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) 

berkaitan dan berpegaruh terhadap tingkat pengangguran, karena manusia bukan 

hanya merupakan obyek pembangunan tetapi diharapkan dapat menjadi subyek 

sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan suatu wilayah yang secara 

makro menjadi kemajuan suatu negara, dengan peningkatan mutu sumber daya 

manusia dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. 

Menurut Napitupulu (2007), indeks pembangunan manusia memuat tiga 

ukuran penting dalam kemajuan, yang berkaitan dengan sudut pemenuhan 



45 
 

 
 

kebutuhan hidup yang panjang dan sehat, untuk memperoleh pengetahuan dan 

mampu memenuhi standar hidup konvensional. Semakin tinggi tingkat 

kesejahteraan tenaga kerja, informasi yang tinggi dan mendapatkan kehidupan 

yang tidak terlalu buruk, maka pekerjaan yang dihasilkan akan jauh lebih baik dan 

berkualitas, sebaliknya semakin disesalkan kondisi tenaga kerja, semakin hasil 

pekerjaan memang akan lebih buruk atau kualitas. Hal ini tampak bahwa tiga 

ukuran vital dalam kemajuan manusia menjadi petunjuk untuk mensurvei kualitas 

aset manusia yang siap bekerja sehingga dapat mengurangi tingginya tingkat 

pengangguran di suatu daerah. Menurut Sukirno 2013 hipotesis klasik Adam 

Smith tentang pembangunan ekonomi yang cepat dan tinggi dapat mengurangi 

pengangguran di daerah, yang berarti bahwa pembangunan ekonomi  akan secara 

khusus sesuai dengan tingkat pengangguran.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) positif dan signifikan 

terhadap Pengngguran di kabupaten Gowa.. 

2. Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh (UMK) posiftif 

dan signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Gowa.. 

3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pengangguran di Kabupaten Gowa. 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah Daerah  

Sebagi informasi bagi pemerintah supaya  bisa di tindak lanjuti dengan 

berbagai kebijakan,daerah dalam hal memberikan peluang kepada 

masyarakat, khususnya para pengangguran  agar dapat meningkatkan 

pendapatan daerah. 

2. Bagi Masyarakat 

Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat khususnya di kabupaten gowa 

kiranya mampu meningkatkan skill yang  dimilikiny dalam meningkatkan 

pendapatan dirinya sendiri, keluarga, maupun negara. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu memformulasikan model 

penelitian yang lebih komprehensif dalam mengungkap apa saja dibalik 

fenomena, dan hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi dalam 

menujang pembangunan penelitian yang relevan dengan topik tersebut 

selanjutnya. 

4. Bagi Akademik  

Dapat membantu bagi peneliti selanjutnya agar dapat diarahkan dan di beri 

informasi yang detail supaya peneliti selanjutnya bisa lebih mudah dalam  

penelitian selanjutnya. 
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