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ABSTRAK 

NAMA : SELVIANTI 

NIM : 90300117092 

JUDUL :PENGARUH GDP, SUKU BUNGA, DAN UPAH MINIMUM 

TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh GDP, suku bunga, 

dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Pada 

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu data sekunder periode triwulan mulai dari tahun 1997-

2021 yang diperoleh dari Website Resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Sistem 

Informasi dan Manajemen Data Dasar Regional Badan Perencanaan 

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

yang dapat menjadi pendukung dari penelitian ini. Adapun teknik analisis data 

yang digunakan adalah regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa GDP (X1) berpengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja, Suku bunga (X2) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja, dan Upah minimum (X3) berpengaruh 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Implikasi penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam 

meningkatkan laju pertumbuhan GDP, menjaga stabilitas suku bunga melalui 

serangkaian kebijakan, serta penentuan upah minimum agar dapat 

memaksimalkan penyerapan tenaga kerja. 

 

 

Kata Kunci: GDP, Suku Bunga, Upah Minimum, Penyerapa
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang masih berada dalam kategori Negara 

berkembang. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara berkembang 

mempunyai tujuan guna memeratakan pembangunan ekonomi yang berorientasi 

kepada hasil seluruh masyarakat, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, 

meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, mengurangi perbedaan 

kemampuan antar daerah, serta struktur perekonomian yang seimbang (Malika, 

2013). Pembangunan nasional di Indonesia tidak terlepas dari pembangunan 

daerah sebab wilayah Indonesia terdiri dari provinsi-provinsi, kabupaten/kota 

serta daerah-daerah yang lebih kecil. Menurut tujuan dari proses pembangunan 

guna meningkatnya ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang 

kehidupan pokok, meningkatnya standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan 

pekerjaan, dan perbaikan kualitas pendidikan) serta perluasan pilihan-pilihan 

ekonomis dan social (Arsyad, 2010). 

Membangun ekonomi di setiap negara termasuk Indonesia bertujuan agar 

tercapainya pembangunan ekonomi yang adil dan merata. Pembangunan ekonomi 

merupakan sebuah usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang dapat 

diukur melalui tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita di negara tersebut. 

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses multidimensi yang melibatkan 

perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan 

kelembagaan nasional seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, 
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pengurangan ketidakmerataan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, M, 

2004). Pembangunan ekonomi melibatkan sumber daya manusia sebagai salah 

satu pelaku pembangunan (Kuncoro. M, 2007). 

Pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu negara pada dasarnya adalah 

interaksi dari berbagai kelompok variabel antara lain sumber daya manusia, 

sumber daya alam, modal, teknologi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, 

pembangunan ekonomi tidak terlepas dari berbagai peran manusia dalam 

mengelolanya. Manusia adalah tenaga kerja, input pembangunan, dan juga 

sebagai konsumen hasil pembangunan itu sendiri (Pangastuti, 2015). Faktor 

tenaga kerja sebagai bagian dari sumber daya manusia (SDM) pada masa 

pembangunan nasional termasuk faktor penting untuk keberhasilan 

terselenggaranya pembangunan nasional di Indonesia. Pemberdayaan jumlah 

angkatan kerja tentunya akan mampu mempercepat pembangunan dan 

pertumbuhan nasional (I. G. Indradewa, 2015).  

Jumlah penduduk yang besar tidak selalu menjamin keberhasilan 

pembangunan bahkan dapat menjadi beban bagi keberlangsungan pembangunan 

tersebut. Jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak sebanding dengan 

ketersediaan lapangan pekerjaan yang akan mengakibatkan sebagian penduduk 

berada pada usia kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan (Nashrullah, 2019). Hal 

ini lebih diperparah dengan banyaknya tenaga kerja yang kena pemutusan 

hubungan kerja (PHK), pesangon karyawan PHK seringkali tidak sesuai 

nominalnya, prosesnya yang lama bahkan tidak dibayar. PHK karyawan bisa 

terjadi karena banyak hal di antaranya seperti keadaan perusahaan yang pailit, 
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peleburan, pemisahan, dan juga pengusaha yang tidak bersedia menerima tenaga 

kerja di perusahaan. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2017-2021 

 

Tahun 

Penduduk 15 Tahun ke Atas 

Angkatan Kerja 

(Jiwa) 
Bekerja (Jiwa) 

Pengangguran 

(Jiwa) 

2017 128,062,746 121,022,420 7,040,323 

2018 133,355,571 126,282,190 7,073,385 

2019 135,859,695 128,775,270 7,104,424 

2020 138,221,938 128,454,180 9,767,754 

2021 140,152,575 131,050,520 9,102,052 

 Sumber: Badan Pusat Statistik,2022 

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tren tenaga kerja meningkat setiap 

tahunnya dari tahun 2017-2021. Jumlah tenaga kerja tertinnggi yaitu di tahun 

2021 sebesar 131,050,520 jiwa dan berbanding terbalik dengan pengangguran yang 

setiap tahunnya justru mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai angka 

sebesar 9,767,754 jiwa, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar 

9,102,052 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa ketika tenaga kerja mengalammi 

peningkatan, maka jumlah pengangguran akan menurun. Jika jumlah 

pengangguran menurun maka angka kemiskinan akan berkurang, sehingga dengan 

adanya penyerapan tenaga kerja akan berdampak pada penigkatan taraf hidup 

masyarakat.  

Dalam perpektif Islam, bekerja merupakan kemuliaan dan kebanggaan bagi 

seorang muslim, baik kerja dengan tenaga fisik, pikiran, maupun administrasi. 

Sebagai keahlian dan pekerjaan yang diperlukan bagi kehidupan dan 
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kelangsungan hidup masyarakat, hukumnya fardhu kifayah seperti tukang kayu, 

dokter, buruh, tukang besi, ahli kimia, akuntan, dan lain-lain. 

Masalah tenaga kerja telah dijelaskan Allah swt dalam Q.S  At-Taubah/9: 105 

yang berbunyi: 

مُ 
ْ
هٗ وَال

ُ
مْ وَرَسُوْل

ُ
ك
َ
ُ عَمَل وْا فَسَيَرَى اللّٰه

ُ
غَيْبِ  وَقُلِ اعْمَل

ْ
ى عٰلِمِ ال

ٰ
وْنَ اِل ؤْمِنُوْنََۗ وَسَتُرَدُّ

وْنََۚ 
ُ
نْتُمْ تَعْمَل

ُ
مْ بِمَا ك

ُ
ئُك ِ هَادَةِ فَيُنَب 

 ١٠٥وَالشَّ

Terjemahannya: 

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

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

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

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

Dapat diketahui bahwa Tuhan menyuruh manusia bekerja sesuai dengan bakat 

dan bawaannya, serta tenaga dan kemampuannya, dan mengajarkan pada manusia 

akan saling ketergantungan dan kerjasama antara sesama manusia dengan 

mempertimbangkan aspek proporsional. Hal tersebut tertuang dalam Q.S Az-

Zukhruf/43: 32 yang berbunyi: 

نُ  حْ
َ

كََۗ ن ِ
هُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَب 

َ
نْيَاۙ وَرَفَعْنَا  ا حَيٰوةِ الدُّ

ْ
ال عِيْشَتَهُمْ فِى  قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّ

يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا  ِ
 
ا  بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ ل كَ خَيْرٌ مّ َِّ ِ

سُخْرِيًّا َۗوَرَحْمَتُ رَب 

مَعُوْنَ   ٣٢يَجْ

Terjemahannya: 

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang 

menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami 

telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa 
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derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. 

Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” 

Ada beberapa variabel yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Dalam 

penelitian ini Variabel yang digunakan adalah Variabel GDP, Suku Bunga dan 

Upah Minimum. 

Tabel 1.2 

PDB Atas Dasar Harga Konstan 

Menurut Pengeluaran, Tingkat Suku Bunga Bank dan Upah Minimum 

Nasional di Indonesia  Tahun 2017-2021 

 

Tahun PDB (Milyar) 
Tingkat Suku 

Bunga (%) 

Upah Minimum 

Nasional (Rupiah) 

2017 991,292,000 4,25 2,063,984,00 

2018 249,869,000 6,00 2,268,874,00 

2019 284,585,000 5,00 2,455,662,00 

2020 111,188,600 3,75 2,672,371,00 

2021 281,877,000 3,50 2,672,371,00 
Sumber: Badan Pusat Statistik dan  Bank Indonesia,2022 

Variabel yang pertama adalah GDP. Salah satu ukuran pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari pendapat nasional yang 

diperoleh. Ukuran pendapatan nasional yang sering digunakan adalah Gross 

Domestic Product yang selanjutnya disebut dengan GDP (Malika, 2013). GDP 

dapat diartikan sebagai total nilai atau harga pasar (market prices) dari seluruh 

barang dan jasa akhir (final goods and services) yang dihasilkan oleh suatu 

perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun) (Nanga, 2011). 

GDP adalah indikator penting untuk mengetahui keadaan ekonomi di suatu 

negara. Jika GDP menunjukkan adanya peningkatan, maka dapat dikatakan bahwa 

perekonomian Indonesia tersebut menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya dan 

diikuti jumlah penyerapan tenaga kerja yang ikut mengalami peningkatan. 
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Sebaliknya, jika GDP mengalami penurunan, maka perekonomian Indonesia akan 

berakibat buruk dan jumlah penyerapan tenaga kerja juga ikut mengalami 

penurunan. Dalam penelitian ini, komponen GDP yang dipakai adalah PDB atas 

harga konstan menurut pengeluaran di Indonesia (Malika, 2013). 

Dilihat dari Tabel 1.2, selama lima tahun terakhir PDB Indonesia terus 

mengalami peningkatan dan mengalami penurunan yang cukup besar di tahun 

2020. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 111,188,600 

dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 284,585,000. Hal itu terjadi karena 

hampir semua komponen pengeluaran mengalami kontraksi, komponen ekspor 

barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70 

persen. Sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang 

terkontraksi sebesar 14,71 persen. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksono, 2008) menunjukkan bahwa PDB 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Diartho, 2018) dan (Heijnen et 

al., 2013). Hal ini menandakan bahwa peningkatan terhadap PDB akan 

menyebabkan penyerapan tenaga kerja juga naik. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nopeline, 2015)  

membuktikan bahwa PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja. Artinya, peningkatan PDB tidak menjamin penyerapan tenaga kerja 

yang besar. 
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Variabel lainnya ialah suku bunga. Suku bunga adalah salah satu variabel 

dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat sebab dampaknya 

yang luas. Suku bunga mempengaruhi secara langsung kondisi keseharian 

masyarakat dan memiliki dampak penting dalam perekonomian (Indriyani, 2016). 

Suku bunga mempunyai hubungan yang negatif dengan penyerapan tenaga kerja. 

Dengan kata lain, apabila suku bunga mengalami peningkatan maka akan 

menurunkan jumlah permintaan tenaga kerja. Begitupun sebaliknya, apabila suku 

bunga mengalami penurunan, maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja 

(Malika, 2013). Dengan demikian, untuk keadaan seperti ini peran pemerintah 

sangat diperlukan. Pemerintah melalui Bank Indonesia selaku otoritas moneter 

dianggap dapat menstabilkan kembali keadaan perekonomian Indonesia agar 

terhindar dari penurunan penyerapan tenaga kerja melalui kebijakan-

kebijakannya. Salah satunya yaitu dengan penetapan suku bunga (Rozak, D, 

2013). Suku bunga dalam penelitian ini diekspresikan sebagai persentase 

pertahun. 

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa suku bunga di Indonesia mengalami 

fluktuasi yang beragam, dimana suku bunga tertinggi terjadi di tahun 2018 yaitu 

sebesar 6,00 persen dan terendah terjadi pada tahun 2021 yatu sebesar 3,50 

persen. Penurunan  suku bunga acuan ini didorong oleh kondisi perekonomian 

nasional yang mengalami tekanan akibat pandemic Covid-19. Penurunan suku 

bunga acuan ini bertujuan untuk mendorong para pengusaha agar bias 

melakkukan usahanya kembali sehingga roda perekonomian kembali bergerak.  
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Penelitian yang dilakukan oleh (Malika, 2013) menunjukkan bahwa suku 

bunga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Setiap suku bunga yang naik 1 persen menyebabkan penyerapan tenaga kerja naik 

sebesar 0,006 persen. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Basriwijaya & Maryoni, 

2015) dan (Situmorang, 2005) membuktikan bahwa suku bunga tidak memiliki 

pengaruh yang nyata terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal itu dikarenakan suku 

bunga tidak memiliki hubungan langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Variabel selanjutnya adalah upah minimum. Besarnya tenaga kerja yang 

terserap salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan tingkat upah minimum. Upah 

minimum yang dimaksud ialah bagian dari biaya produksi yang diberikan oleh 

pengusaha sebagai timbal balik dari aktivitas produksi yang dikerjakan oleh 

pekerja. Pada penelitian ini, perubahan besaran upah akan memengaruhi total 

pekerja yang akan dipekerjakan. Untuk menetapkan tingkat upah minimum, maka 

pemerintah harus memperhatikan berbagai aspek ekonomi untuk terwujudnya 

keseimbangan antara permintaan dan penawaran pada pasar tenaga kerja 

(Mankiw, G, 2006). Tingkat upah adalah salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap penyerapan tenaga kerja.  

Upah minimum bertujuan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja 

sehingga berdampak pada meningkatnya hasil produksi suatu perusahaan dan 

kemudian akan diikuti dengan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja 

(Sembiring, D, 2019). Penyerapan tenaga kerja tidak terlepas dari peran 
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pemerintah dalam menyusun regulasi terkait standar pendapatan untuk 

kesejahteraan tenaga kerja dan strategi yang harus dilakukan untuk mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Sembiring, D, 2019). Menurut teori 

permintaan tenaga kerja, kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun yang 

disebabkan oleh kenaikan upah minimum. Jika tingkat upah naik, sementara harga 

input yang lain tetap (cateris paribus), artinya harga tenaga kerja relatif lebih 

mahal dibandingkan dengan input lain. Hal ini akan mendorong pengusaha untuk 

mengurangi jumlah tenaga kerja guna dapat mempertahankan keuntungan yang 

maksimum (Malika, 2013).  

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya upah minimum di 

Indonesia terus mengalami peningkatan. Kenaikan upah tersebut didasarkan pada 

pertimbangan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) seorang pekerja untuk hidup layak 

secara fisik dalam satu bulan. KHL dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja 

dalam memenuhi kebutuhan mendasar yang meliputi kebutuhan akan pangan, 

perumahan, pakaian, pendidikan dan sebagainya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tahir, (2018) menunjukkan bahwa Upah 

Minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari (Warapsari et al., 

2020). Artinya jika upah minimum semakin meningkat maka permintaan pasar 

juga akan meningkat, sehingga perusahaan juga akan menyerap tenaga kerja yang 

lebih banyak untuk memenuhi permintaan pasar. Dengan begitu perusahaan akan 

mendapatkan keuntungan dan membuka unit usaha yang baru. 
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Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusniati dkk., (2018) 

menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin 

tinggi upah minimum akan menyebabkan berkurangnya penyerapan tenaga kerja. 

Tenaga kerja adalah aspek dasar dalam kehidupan manusia sebab tenaga kerja 

mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang 

terserap dan bekerja di Indonesia didguga dipengaruhi oleh terkendalinya 

bertambahnya jumlah Gross Domestic Product, suku bunga yang menurun, dan 

besar kecilnya pertumbuhan upah minimum. Sebaliknya, berkurangnya jumlah 

penyerapan tenaga kerja diduga karena dipengaruhi oleh menurunnya jumlah 

Gross Domestic Product, kenaikan suku bunga, dan terlalu besarnya pertumbuhan 

upah minimum yang ditentukan. Tujuan pembangunan ekonomi salah satunya 

ialah sebagai penyedia lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan 

angkatan kerja. Seperti yang diketahui bahwa pertumbuhan tenaga kerja lebih 

cepat dibandingkan dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Permasalahan paling 

pokok dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia terletak pada tingkat 

kesempatan kerja. Terdapat ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia 

kerja dengan ketersediaan kesempatan kerja (Pangastuti, 2015). 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul 

penelitian “Pengaruh GDP, Suku Bunga, dan Upah Minimum Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah GDP berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia? 

2. Apakah Suku Bunga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di 

Indonesia? 

3. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di 

Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian data yang diperoleh dan dikaji, maka tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh GDP terhadap penyerapan tenaga kerja di 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Suku Bunga terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Bagi Penulis, berharap dari penelitian ini akan mampu menambah 

pengetahuan serta lebih memahami teori-teori yang telah didapatkan 

selama proses perkuliahan khususnya yang berhubungan dengan ilmu 
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ekonomi yang membahas tentang GDP, Suku bunga dan Upah minimum 

terharap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi almamater, penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi 

yang ada dan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan, serta 

diharapkan pula dapat memberikan sumbangsi pemikiran terutama dalam 

bidang ilmu ekonomi.  

b. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan 

kepustakaan yang menjadi sumber informasi tambahan bagi pembaca dan 

diharapkan pula dapat menjadi solusi permasalahan yang sama atau sedang 

ingin melakukan penelitian lebih lanjut. 

c. Bagi Pemerintah, diharapkan mampu menjadi bahan masukan agar bisa 

lebih meningkatkan kinerja dalam mengatasi permasalahan penyerapan 

tenaga kerja khususnya dalam menentukan kebijakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Teori Permintaan Tenaga Kerja 

Masalah tenaga kerja adalah masalah yang sangat kompleks dan besar. 

Kompleks karena masalahnya mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak 

faktor yang saling berinteraksi dengan pola yang tidak selalu mudah dipahami. Besar 

karena menyangkut jutaan jiwa. Untuk menggambarkan masalah tenaga kerja dimasa 

yang akan datang tidaklah gampang karena disamping mendasarkan pada angka 

tenaga kerja di masa lampau, harus juga diketahui prospek produksi di masa 

mendatang. Kondisi kerja yang baik, kualitas output yang tinggi, upah yang layak 

serta kualitas sumber daya manusia adalah persoalan yang selalu muncul dalam 

pembahasan tentang tenaga kerja disamping masalah hubungan industrial antara 

pekerja dengan dunia usaha. Tulisan ini ingin memaparkan teori yang berhubungan 

dengan tenaga kerja beserta beberapa potretnya di Indonesia, dimana pembahasannya 

dengan tenaga kerja, teori penawaran kerja, teori upah serta potret tenaga kerja di 

Indonesia. Diharap dengan paparan ini maka kompleksitas ketenagakerjaan dapat 

lebih di pahami (Sumarsono, 2003). 

Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah 

maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk dibelinya 
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pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu (Sumarsono, 2003). 

Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan 

antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk 

dipekerjakan. Sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah 

tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat 

upah dalam jangka waktu tertentu.  

Miller & Meinners, berpendapat bahwa permintaan tenaga kerja dipengaruhi 

oleh nilai marjinal produk (Value of Marginal Product, VMP). Nilai marjinal produk 

(VMP) merupakan perkalian antara Produk Fisik Marginal (Marginal Physical 

Product) dengan harga produk yang bersangkutan. Produk Fisik Marginal (Marginal 

Physical Product, MPP) adalah kenaikan total produk fisik yang bersumber dari 

penambahan satu unit input variabel (tenaga kerja). Dengan mengasumsikan bahwa 

perusahaan beroperasi pad pasar kompetitif sempurna maka besarnya VMP yang 

merupakan perkalian antara MPP x P akan sama dengan harga input produk yang 

bersangkutan yaitu PN. besarnya VMP = P didapatkan dari pernyataan bahwa 

kombinasi input optimal atau biaya minimal dalam proses produksi akan terjadi bila 

kurva isoquan menjadi tangens terhadap isocost. Bila sudut garis pada isoquant sama 

dengan w/r. sedangkan besarnya sudut disetiap titik pada isoquant sama dengan 

MPPI/MPPK, maka kombinasi input yang optimal adalah : w/r = MPPL/MPPK atau 

MPPK/r = MPPi7w. Dimana r adalah tingkat bunga implisit yang bersumber dari 

modal sedangkan w adalah tingkat upah per unit.  
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Ini berarti kurva VMP untuk tenaga kerja merupakan kurva permintaan 

tenaga kerja jangka pendek dari perusahaan yang bersangkutan yang beroperasi 

dalam pasar persaingan sempurna (dengan Catatan kuantitas semua inpu. 

Lainnya,konstan). Bagi setiap perusahaan yang beroperasi dalam pasar kompetisi 

sempurna itu, harga outputnya senantiasa konstan terlepas dari berapa kuantitas 

output yang dijualnya. Harga input disini juga kita asumsikan konstan. Penawarannya 

elastisitas sempurna untuk semua perusahaan. Dengan demikian kuantitas tenaga 

kerja yang memaksimalkan laba perusahaan terletak pada titik perpotongan antara 

garis upah (Tingkat upah /uang berlaku untuk pekerja terampil yang dibutuhkan 

perusahaan) dan kurva VMP perusahaan.  

2. Penyerapan Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang 

digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga 

kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor 

yang menghasilkan barang atau jasa yang relatif besar.  

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi 

yang tercantum dari banyaknya jumlah penduduk kerja. Penduduk yang bekerja 

terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk 

bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, 
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penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja 

(Simanjuntak, 2001). 

Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah 

permintaan dengan harga. Sehubungan dengan tenaga kerja, Permintaan tenaga kerja 

berarti hubungan antara tingkat upah dengan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki 

untuk pekerjaan. permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan denagan 

permintaan masayarakat terhadap barang dan jasa. Masayarakat membeli barang dan 

jasa karena barang dan jasa tersebut memberikan kepuasan kepadanya. Sementara 

pengusaha mempekerjakan seseorang karena orang tersebut membantu memproduksi 

barang dan saja untuk di jual kepada masyarakat. Dengan kata lain, pertambahan 

permintaan terhadap tenaga kerja bergantung pertambahan permintaan masyarakat 

akan barang dan jasa yang diproduksi permintaan tenaga kerja yang seperti itu 

dinamakan derived demand (Simanjuntak, 2001). 

Penyerapan tenaga kerja ini sendiri dipengaruhi oleh adanya permintaan 

tenaga kerja. permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang 

dibutuhkan oleh suatu unit usaha. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi adanya 

perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil 

produksi, yaitu permintaan pasar akan hasil produksi dari suatu unit usaha, yang 

tercermin dari besarnya volume produksi dan harga barang-barang modal seperti 

mesin atau alat proses produksi.  
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Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi 

yang tercermin dari banyaknya pertumbuhan penduduk bekerja. Penduduk yang 

bekerja terserap dan tersebar diberbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk 

bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, 

penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja.  

Menurut Sudarsono dalam Subekti, permintaan tenaga kerja berkaitan 

dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu unit usaha. Permintaan 

tenaga kerja dipengaruhi perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi permintaan hasil produksi, yaitu permintaan pasar akan hasil produksi 

dari suatu unit usaha, yang tercermin dari besarnya volume produksi dan harga 

barang-barang modal seperti mesin atau alat proses produksi (Liow, jeifi Indri, 2016). 

Menurut Sumarono dalam Subekti, permintaan tenaga kerja berkaitan 

dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu lapangan usaha. Faktor-

faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah tingkat upah, pendapatan 

dan investasi. Perubahan pada faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi jumlah 

tenaga kerja yang diserap suatu lapanagan usaha (Liow, jeifi Indri, 2016). 

Tingkat upah akan mempengaruhi tingkat biaya produksi, apabila 

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

berikut:  
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a. Tingkat Upah  

Tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi yang selanjutnya 

meningkatkan harga per unit barang yang di produksi, biasanya konsumen akan 

merespon cepat bila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi kosumsi atau 

bahkan tidak lagi membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yang 

tidak terjual dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target 

produksi mengakibatkan bekurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Turunnya 

jumlah kebutuhan tenaga kerja karena turunnya skala produksi disebut epek skala 

produksi atau scale effect.  

Apabila upah naik (asumsi harga barang-barang modal lainya tidak 

berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi pada modal 

untuk produksinya dan mengganti kebutuhan tenaga kerja dengan barang-barang 

modal seperti mesin dan lainnya. Turunya jumlah kebutuhan tenaga kerja karena 

pengantian atau penambahan mesin-mesin disebut efek substitusi tenaga kerja 

(substitution effect). 

Namun jika sektor rill mengalami kelesuan yang ditandai dengan banyaknya 

perusahaan yang keluar dari pasar barang dan jasa, maka akan menyebabkan 

penurunan tingkat dan penurunan penyerapan tenaga kerja. Sehingga akan ada 

sejumlah pekerja yang keluar dari perusahaan dimana dimana mereka bekerja atau 

akan ada perja menganggur. Pemerintah biasanya mengeluarkan kebijakan di pasar 
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kerja berupa penetapan upah minimum. Berdasarkan teori, jika pemerintah 

menetapkan upah minimum yang lebih tinggi dari sebelumnya, maka akan 

menimbulkan excess di pasar kerja karena kenaikan tingkat upah menyebabkan 

kenaikan biasa produksi sektor rill, maka sektor rill akan menguranggi pemakaian 

tenaga kerja. Sementara itu, kenaikan upah tersebut akan direspon secara positif oleh 

angkatan kerja sehingga penawaran tenaga kerja akan meninkat. Walaupu demikian 

pada tingkat upah minimum tersebut penyerpan tenaga kerja pada sektor rill hanya 

lebih sedikit dari pengurangan jumlah tenaga kerja sehingga kebijakan ini 

menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran.  

Nilai produksi adalah tingkat produksi atau keseluruhan jumlah barang yang 

meruapakan hasil akhir proses produksi pada suatu unit usaha yang selalanjutnya 

akan dijual atau samapai ketangan konsumen. apabila permintaan hasil produksi 

perusahaan atau indutri meningkat, pruduser cenderung untuk menambah kapasitas 

produksinya. Untuk maksud tersebut produsen akan menambah penggunaan tenaga 

kerjanya. Perubahan yang mempengaruhi permintaan hasil produksi, antara lain 

adalah naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang 

bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume produksi, dan harga barag-barang 

modal yaitu nilai mesin atau alat yang digunakan dalam proses produksi.  

Nilai output suatu daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan hasil 

produksi dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang memproduksi barang yang 

sama. Para pengusaha akan membutuhkan sejumlah uang yang akan diperoleh dengan 
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tambahan perusahaan tersebut, demikian juga dengan tenaga kerja. Perusahaan yang 

jumlahnya lebih besar akan menghasilkan output yang besar pula, sehingga semakin 

banyak jumlah perusahaan/unit berdiri maka akan semakin banyak kemungkinan 

untuk menjadi penambahan output produksi. 

Menurut Sudarsono dalam Subekti, perubahan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi permintaan hasil produksi, antara lain adalah naik turunnya 

permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan, teori ini 

melalui besarnya volume produksi, dan harga barang-barang modal yaitu nilai mesin 

atau alat yang digunakan dalam proses produksi. Lain halnya dengan Semanjuntak, 

yang menyatakan bahwa pengusaha memperkerjakan seseorang karena itu membantu 

memproduksi barang/jasa untuk dijual kepada konsumen. Oleh karena itu, kenaikan 

permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja. Tergantung dari kenaikan permintaan 

masyarakat akan barang yang diproduksi. 

b. Investasi  

Investasi didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang 

modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama 

menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk 

memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang. Dengan kata lain dalam teori 

ekonomi, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas 

produksi dalam perekonomian. Secara umum investasi meliputi pertambahan barang 

dan jasa dalam masyarakat seperti pertambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan 
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baru, lahan baru dan sebagainya. Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output 

tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, 

pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi. Sedangkan, Dombush & Fisher 

berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan 

atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan dimasa mendatang (Sukirno, 

2012).  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman uang 

yang dilakukan di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh 

keuntungan. Pada dasarnya investasi adalah membeli suatu aset yang diharapkan 

dimasa yang akan datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. 

Investasi juga pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini 

dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang (Bodie, 

2008). 

Investasi adalah penambahan barang modal secara neto positif. Seseoraang 

yang membeli barang modal tetapi ditujukan untuk mengganti barang modal yang 

telah menggalami kerusakan dalam proses produksi bukanlah merupakan investasi, 

tetapi disebut dengan pembelian barang modal untuk mengganti (replacement). 

Pembelian barang modal ini merupakan investasi pada waktu yang akan datang.  

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus 

meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan 
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nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. peranan ini bersumber 

dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, investasi merupakan salah satu 

komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan 

permintaan agregat pendapatan nasional serta kesempatan kerja adapula pertambahan 

barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi dan yang 

terakhir investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi (Sukirno, 2012). 

Pada umumnya, investasi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:  

1) Investasi pada aset-aset finansial (financial assets) yaitu investasi yang 

dilakukan di pasar uang misalnya berupa sertifikat deposito, commercial 

paper, surat berharga pasar uang dan lain-lain.  

2) Investasi pada asset-asset rill (real assets) yaitu investasi yang dilakukan 

di pasar modal misalnya berupa saham dan lain-lain. Investasi pada 

asset-asset rill ini dapat berbentuk pembelian asset produktif, pendirian 

pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya 

(Halim, 2005). 

Oleh karena itu, invetasi yang dilakukan dalam rangka penyedian barang-

barang modal seperti mesin dan perlengkapan produksi untuk meningkat hasil output 

akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja karena barang-barang modal tersebut 

membutuhkan tenaga manusia untuk mengoperasikannya semakin besar investasi 

yang dilakukan akan semakin banyak tenaga kerja yang diminta, terutama investasi 
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yang bersifat padat karya. Dengan demikian besarnya nilai investasi akan 

menentukan besarnya penyerapan tenaga kerja.  

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa investasi merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja, maka investasi memiliki peran 

yang sangat penting dalam pembangunan nasional, khususnya untuk mendorong 

pertumbuhn ekonomi. Investasi merupakan salah satu komponen dari pembentukan 

pandapatan nasional atau PDB. Sehingga pertumbuhan investasi akan berdampakpada 

pertumbuhan pendapatan nasional. Dengan memperhitungkan efek pengganda, maka 

besarnya persentase pertumbuhan ekonomi yang ditimbilkan menjadi lebih besar dari 

besarnya persentase pertumbuhan investasi (Bodie, 2008). 

c. Pendapatan  

Pendapatan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah usaha, 

karena dalam melakukan suatu usaha tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah 

pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha tersebut. Tohar menyatakan 

bahwa secara umum ada dua segi pengertian dari pendapatan, yaitu dalam arti riil dan 

dalam arti jumlah luar. Pendapatan dalam arti riil adalah nilai jumlah produksi barang 

dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat selama jangka waktu tertentu. Sedangkan 

pendapatan dalam arti jumlah uang merupakan penerimaan yang diterimanya, bisa 

dalam bentuh upah dari bekerja atau uang hasil penjualan, dan lain sebagainya (Huda, 

2009). 
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Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang 

dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang 

sama pada akhir priode seperti keadaan semula. Tingkat pendapatan per kapita dapat 

mencerminkan daya beli. Makin tinggi tingkat pendapatan, daya beli makin kuat, 

sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat (Pratama, 2010). 

Menurut Samuelson dan Nordhaus, pendapatan menunjukan jumlah uang 

yang diterima oleh rumah tangga selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). 

Pendapat terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan 

seperti sewa, bunga dan deviden, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari 

pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi penagangguran.  

Pendapatan dalam bentuk gaji (salaries), upah (wages), sewa (rent), bunga 

(interenst), laba (profit), dan sebagainya, bersama-sama dengan tunjangan 

pengangguran, uang pensiun, dan lain senagainya. Dalam analisis mikro ekonomi, 

istilah pendapatan khususnya dipakai berkenaan dengan aliran penghasilan dalam 

suatu periode waktu yang berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi (sumber 

daya alam, tenaga kerja, dan modal) masing-masing dalam bentuk sewa, upah, dan 

bunga, maupun laba, secara berurutan.  
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Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah :  

a. Kesempatan kerja yang tersedia, semakin banyak kesempatan kerja yang 

tersedia, semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja 

tersebut.  

b. Jenis pekerjaan, terdapat banyak jenis pekerjaan yang dapat dipilih 

seseorang dalam melakukan pekerjaannya untuk mendapatkan penghasilan.  

c. Kecakapan dan keahlian, dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi 

akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang pada akhirnya pula 

terhadap penghasilan.  

d. Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan, semakin 

besar dorongan untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan 

yang diperoleh.  

e. Keuletan bekerja  

f. Banyak sedikitnya modal yang digunakan.(Dasuki, 2019) 

3. Gross Domestic Product (GDP) 

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu 

negara dalam suatu periode tertentu adalah data Gross Domestic Product (GDP) atau 

di Indonesia lebih dikenal dengan Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar 

harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan 

jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara 

tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 
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seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, 

sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa 

tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu 

sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat 

pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui 

pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. 

Dari data PDB dapat juga diturunkan beberapa indikator ekonomi penting 

lainnya, seperti : 

a. Produk Nasional Bruto yaitu PDB ditambah dengan pendapatan neto dari 

luar negeri. Pendapatan neto itu sendiri merupakan pendapatan atas faktor 

produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk Indonesia yang diterima 

dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk 

asing yang diperoleh di Indonesia. 

b. Produk Nasional Neto atas dasar harga pasar yaitu PDB dikurangi dengan 

seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam 

proses produksi selama setahun. 

c. Produk Nasional Neto atas dasar biaya faktor produksi yaitu produk 

nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung 

neto. Pajak tidak langsung neto merupakan pajak tidak langsung yang 

dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi yang diberikan oleh 
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pemerintah. Baik pajak tidak langsung maupun subsidi, kedua-duanya 

dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tidak 

langsung bersifat menaikkan harga jual sedangkan subsidi sebaliknya. 

Selanjutnya, produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi disebut 

sebagai Pendapatan Nasional. 

d. Angka-angka per kapita yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi 

sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan 

tahun. 

 Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat 

menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat 

diperoleh dari data ini antara lain adalah : 

a. PDB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya 

ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDB yang besar 

menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. 

b. PNB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk 

dinikmati oleh penduduk suatu negara. 

c. PDB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setipa sektor dari tahun ke 

tahun. 

d. Distribusi PDB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur 

perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. 
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Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis 

perekonomian suatu negara. 

e. PDB harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan produk barang dan 

jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan 

dengan pihak luar negeri. 

f. Distribusi PDB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan 

dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor 

ekonomi. 

g. PDB penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju 

pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri. 

h. PDB dan PNB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB 

dan PNB per kepala atau per satu orang penduduk. 

i. PDB dan PNB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk 

mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. 

Konsep dan definisi PDB Pengeluaran: 

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) merupakan pengeluaran atas 

barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah 

tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (final demand) dari berbagai jenis barang 

dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga didefinisikan sebagai 

individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat 
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tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta 

mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan 

dan perumahan (UN, 1993). 

b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adalah nilai seluruh jenis output 

pemerintah dikurangi nilai output untuk pembentukan modal sendiri dikurangi nilai 

penjualan barang/jasa (baik yang harganya signifikan dan tdk signifikan secara 

ekonomi) ditambah nilai barang/jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk diberikan 

pada RT secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi (social 

transfer in kind-purchased market production). 

c.  Pembentukan Modal Tetap Bruto 

Secara garis besar PMTB didefinisikan sebagai pengeluaran unit produksi 

untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas. 

Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal 

baru dari dalam negeri dan barang modal  baru maupun bekas dari luar negeri 

(termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang 

modal meliputi penjualan barang modal (termasuk barang modal yang ditransfer atau 

barter kepada pihak lain).  Disebut sebagai pembentukan modal tetap bruto karena 

menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu. 

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun serta akan mengalami 
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penyusutan. Istilah ”bruto” mengindikasikan bahwa didalamnya masih mengandung 

unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (Consumption of Fixed 

Capital) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan pada proses 

produksi secara normal selama satu periode. 

d. Inventori 

Inventori adalah persediaan yang dikuasai oleh unit yang menghasilkan 

untuk digunakan dalam proses lebih lanjut, dijual, atau diberikan pada pihak lain, atau 

digunakan dengan cara lain. Merupakan persediaan yang berasal dari pihak lain, yang 

akan digunakan sebagai input antara atau dijual kembali tanpa mengalami proses 

lebih lanjut. 

e. Ekspor - Impor 

Secara umum, konsep ekspor-impor luar negeri yang digunakan dalam 

penyusunan PDB/PDRB Penggunaan mengacu pada System of National Accounts 

(SNA) 1993. Dalam SNA 1993, transaksi ekspor-impor barang luar negeri dalam 

komponen PDRB Penggunaan Provinsi merupakan salah satu bentuk transaksi 

internasional antara pelaku ekonomi yang merupakan residen suatu wilayah Provinsi 

terhadap pelaku ekonomi luar negeri (non-resident). Transaksi ekspor 

barang didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik 

berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari residen suatu 

wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (non-resident). 

Sebaliknya, impor barang didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan 
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ekonomi (mencakup pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari pelaku 

ekonomi luar negeri (non-resident) terhadap residen suatu wilayah Provinsi. 

Menurut Dumairy (1995) dalam muslikhah (2008) terdapat tiga macam 

pendekatan dalam melihat ukuran GDP yaitu menurut pendekatan produksi, 

pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Menurut pendekatan produksi, 

GDP adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit 

produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu satu tahun.  

Menurut pendekatan pendapatan, GDP adalah jumlah balas jasa yang 

diterima oleh faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi di 

wilayah suatu negara dalam jangka satu tahun. Sedangkan menurup pendekatan 

pengeluaran, GDP adalah jumlah seluruh komponen akhir yang meliputi;  

a. pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak 

mencari keuntunga ;  

b. pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stock;  

c. pengeluaran konsumsi pemerintah; dan  

d. ekspor netto, yaitu ekspor dikurangi impor, dalam jangka waktu setahun.  

GDP dalam hal ini output barang dan jasa dalam perekonomian bergantung 

pada jumlah input yakni faktor produksi dan kemampuan mengubah input menjadi 

output yang tercermin dalam fungsi produksi. (Fauziana et al., 2014). 
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Fungsi produksi dalam teori neo-klasik adalah  

Y= f (K,L)  

Keynes dengan teori pendapatan nasional (GDP) yang dapat disederhanakan 

kedalam persamaan:  

Y= C+I+G  

Dimana:  

Y= pendapatan / GDP, C + konsumsi, I = investasi, G = pengeluaran 

pemerintah. 

4. Upah Minimum 

Upah minimum adalah sebuah kontrofersi , bagi yang mendukung kebijakan 

tersebut mengemukakan bahwa upah minimum diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan "living wage", yang berarti 

bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. 

Upah minimum dapat mencegah pekerja dalam pasar monopsoni dari eksploitasi 

tenaga kerja terutama yang low skilled. Upah minimum dapat meningkatkan 

produktifitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang 

diperkirakan teori ekonomi konverisional (Kusnaini, D, 1998). 

Bagi yang tidak setuju dengan upah minimum mengemukakan alasan bahwa 

penetapan upah minimum rnengakibatkan naiknya pengangguran dan juga 
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memungkinkan kecurangan dalam pelaksanaan yang selanjutnya berpengaruh pada 

penurunan tingkat upah dalam suatu sektor yang tidak terjangkau kebijakan upah 

minimum. Disamping itu penetapan upah minimum tidak memiliki target, yang jelas 

dalam pengurangan kemiskinan. Dari perbedaan-perbedaan pandangan tersebut kita 

bisa melacak akibat-akibat dari penetapan upah minimum yang mungkin timbul -

dengan beberapa asumsi, pertama bahwa semua sektor dan semua tenaga kerja 

terjangkau kebijakan upah minimum, kedua konsekuensi potensial dari efek shock 

terhadap pekerja diterapkan. Dalam sejarah perkembangannya terdapat berbagai teori 

untuk menentukan tingkat upah berlaku/ penganut klasik menyatakan bahwa upah 

ditentukan oleh produktivitas marginal tetapi Marshall dan juga Hicks menyatakan 

bahwa produktivitas marjinal hanyalah menentukan permintaan terhadap buruh saja, 

jadi bukan terhadap penawaran tenaga kerja. Namun akhirnya permintaan dan 

penawaran tenaga kerja menentukan tingkat upah yang berlaku. 

Isu umum dalam pembahasan mengenal pasar' kerja selalu diasumsikan 

terdapatnya keseimbangan antara penawaran dan permintaan pekerja pada tingkat 

tertentu dengan jumlah pekerja tertentu pula. Namun adakalanya keseimbangan ini 

tidak selamanya menunjukkan tingkat upah yang terjadi di pasar kerja karena dalam 

pelaksanaannya terdapat campur tangan pemerintah atau karena ada yang 

menentukan tingkat upah minimum. Dalam jangka panjang, sebagian pengurangan 

permintaan pekerja bersumber dari berkurangnya jumlah perusahaan, dan sebagian 

lagi bersumber dari perubahan jumlah pekerja yang diserap masing-masing 
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perusahaan. Jumlah perusahaan bisa berkurang karena pemberlakuan tingkat upah 

minimum tidak bisa ditanggung oleh semua perusahaan. Hanya perusahaan yang 

sanggup menanggung upah minimum –atau yang berhasil menyiasati peraturan itu- 

yang akan bertahan. Sebagai contoh anggap saja sejumlah perusahaan tertentu 

membayar upah lebih tinggi dari pada Wm, khusus untuk pekerja unggul 

Pemberlakuan tingkat upah minimum akan meningkatkan upah rata-rata, tapi tidak 

akan memacu kualitas pekerja secara keseluruhan. Akibatnya perusahaan yang 

menyerap pekerja kualitas lebih rendah, tapi harus membayar upah lebih tinggi, akan 

semakin sulit bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sejak semula memberi 

upah tinggi tapi memang kualitas pekerjanya unggul. 

Dampak pemberlakuan hukum upah minimum tergantung pada kadar 

keseriusan pelaksanaannya. Jika hukum itu tidak dipaksakan dan diawasi 

pelaksanaannya, maka takkan ada perubahan yang berarti. Analisis mengenai upah 

minimum identik dengan analisis kontrol harga lainnya. –upah adalah harga tenaga 

kerja- meskipun dampak pemberlakuan tingkat upah minimum gampang dilihat /-

karena ketentuan itu secara jelas menyebutkan bidang kerja apa saja yang upah 

minimumnya diatur dan perkecualian apa saja yang masih mungkin diperbolehkan- 

tidaklah berarti pemberlakuan upah minimum semacam itu selalu efektif. Selalu saja 

ada cara untuk menyiasati atau mengurangi efektivitas hukum upah minimum. 

Sebagai contoh, jika sebelumnya para pekerja berupah rendah memperoleh tunjangan 

atau imbalan tambahan, seperti makan siang murah, tiket murah untuk pertunjukan 
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atau pertandingan bola, maka setelah hukum upah minimum diberlakukan , 

perusahaan mengurangi tunjangan-tunjangan tambahan semacam itu sehingga pada 

akhirnya pengeluarannya untuk pekerja tidak banyak meningkat, dan total pendapatan 

para pekerja itu juga tidak banyak bertambah. Lebih dan itu perusahaan masih 

memiliki segudang cara untuk mengimbangi kenaikan pengeluaran upah untuk para 

pekerjanya. Misalnya perusahaan mengharuskan pekerjanya membeli berbagai 

barang keperluan di toko milik perusahaan, atau tinggal dengan uang sewa -tentunya 

dirumah-rumah milik perusahaan-. Tidak mustahil keuntungan dari toko atau 

perumahan perusahaan tersebut melebihi biaya marginalnya, sehingga praktis 

pengeluaran perusahaan untuk kenaikan upah terimbangi. Dengan demikian, 

meskipun pemerintah memberlakukan tingkat upah minimum, para pekerja belum 

tentu memperoleh upah aktual minimum. Metode lainnya adalah merekrut pekerja 

dari sanak famili atau kalangan dekat pemilik perusahaan. Lewat metode ini 

perusahaan dapat membayar lebih rendah dari tingkat upah minimum, dan itu 

terbebas dari pemantauan departemen tenaga kerja. Cara-cara itu merupakan 

penjelasan mengapa toko-toko kelontong dan restoran kecil mampu bersaing dengan 

yang lebih besar dan biasanya lebih efesien. Binatu yang dikelola oleh suami istri 

pensiunan bisa menyaingi perusahaan mata rantai binatu yang lebih efisien, karena 

"pekerja" di binatu pasangan itu adalah diri mereka sendiri yang tidak perlu "dibayar" 

pada tingkat upah tertentu. 
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Pemberlakuan upah minimum juga bisa menjadi tidak efektif kalau masih 

tertumpu pada asumsi umum bahwa seluruh pekerja itu homogen dan tingkat upah 

minimum berlaku bagi segenap pekerja. Dalam pekerja-pekerja itu tidak homogen, 

melainkan bermacam-macam, dan tingkat upah minimum biasanya hanya 

diperuntukkan untuk kelompok pekerja tertentu, dalam kadar yang bervariasi. Jadi 

disini takkan terlihat pengaruh pemberlakuan upah minimum terhadap total 

employment, melainkan hanya pada kelompok-kelompok tertentu yang mendapat 

perlindungan hukum upah minimum. Atau kelompok-kelompok yang benar-benar 

menerima pengaruh dari hukum tersebut. Pemberlakuan upah minim -im justru 

merugikan kelompok-kelompok tertentu. Peraturan upah minimum membatasi 

peluang kerja bagi mereka yang tidak mempunyai keahlian. Pihak perusahaan 

ternyata kemudian menaikkan keahlian atau ketrampilan dan semakin padat modal; 

selama memungkinkan mereka lebih mengintensifkan pemakaian modal daripada 

tenaga kerja. Disamping itu, adanya peraturan upah minimum justru terkadang 

membatalkan niat perusahaan merekrut pekerja nonahli dan membekalinya dengan 

pelatihan kerja atau ketrampilan khusus. 

5. Suku Bunga 

Pengertian suku bunga menurut Sunariyah (2004) adalah harga dari 

pinjaman. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh 

debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Suku bunga merupakan salah satu 

variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena 
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dampaknya yang luas. Ia mempengaruhi secara lansung kehidupan masyarakat 

keseharian dan mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian. 

Biasanya suku bunga diekspresikan sebagai persentase pertahun yang dibebankan 

atas uang yang dipinjam. Tingkat bunga pada hakikatnya adalah harga. Seperti halnya 

harga, suku bunga menjadi titik pusat dari pasar dalam hal ini pasar uang dan pasar 

modal. Sebagaimana harga, suku bunga dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme 

untuk mengalokasikan sumberdaya dan perekonomian. Tingkat suku bunga Bank 

Indonesia (SBI) atau BI-rate adalah suku bunga instrumen sinyaling Bank Indonesia 

(BI) merupakan suku bunga kebijakan moneter (policy rate). Kenaikan atau 

penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI-rate) akan mempengaruhi tingkat 

suku bunga antar bank dan tingkat suku bunga deposito yang berakibat pada 

perubahan suku bunga kredit. Dengan demikian BI-rate tersebut memberi sinyal 

bahwa pemerintah mengharapkan pihak perbankan dapat menggerakkan sektor riil 

untuk dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kenaikan BI-rate akan 

mendorong kenaikan suku bunga dana antar bank dan suku bunga deposito yang 

mengakibatkan kenaikan suku bunga kredit. Sementara jika BI-rate diturunkan 

dikhawatirkan akan memicu pelarian dana jangka pendek yang akan menganggu 

stabilitas nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi. Adapun fungsi suku bunga 

menurut Sunariyah (2004) adalah : 1. Sebagai daya tarik bagi para penabung yang 

mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan. 2. Suku bunga dapat digunakan sebagai 

alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang 

beredar dalam suatu perekonomian. Misalnya, pemerintah mendukung pertumbuhan 
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ekonomi suatu sektor industry tertentu apabila perusahaan-perusahaan dari industry 

tersebut akan meminjam dana maka pemerintah memberikan tingkat bunga yang 

lebih rendah dibandingkan sektor lain. 3. Pemerintah dapat memanfaatkan suku 

bunga untuk mengontrol jumlah uang beredar. Ini berarti, pemerintah dapat mengatur 

sirkulasi uang dalam suatu perekonomian.  

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar-kecilnya penetapan suku 

bunga adalah sebagai berikut :  

a. Kebutuhan dana; Apabila bank kekurangan dana sementara permohonan 

peminjam meningkat maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut 

cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan 

bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. 

Namun apabila dana yang ada disimpanan banyak sementara permohonan 

simpanan sedikit maka simpanan akan turun.  

b. Persaingan; Dalam memperebutkan dana simpanan maka disamping faktor 

promosi yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. 

Dalam arti jika bunga simpanan rata-rata 16% maka jika hendak 

membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikan diatas 

bunga pesaing misalnya 16%. Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman kita 

harus berada dibawah pesaing.  
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c. Kebijakan pemerintah; Dalam arti untuk bunga simpanan maupun bunga 

pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh 

pemerintah.  

d. Target laba yang diinginkan; Sesuai dengan target laba yang dinginkan jika 

laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.  

e. Jangka waktu; Semakin panjang jangka waktu pinjaman akan semakin 

tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko dimasa 

mendatang.  

Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek maka bunga 

relatif lebih rendah.  

a. Kualitas jaminan; Semakin likuid jaminan yang diberikan semakin rendah 

bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh jaminan 

setifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan 

jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid 

seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih 

mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.  

b. Reputasi perusahaan; Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh 

kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan 

nantinya karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko 

kredit macet dimasa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.  
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c. Produk yang kompetitif; Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut 

laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan 

relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.  

d. Hubungan baik; Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah 

utama (primer) dan nasabah basa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan 

kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhaap bank. 

Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak 

bank sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan 

nasabah biasa.  

e. Jaminan pihak ketiga; Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan 

kepada penerima kredit. Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan 

bonafid baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun 

oyalitasnya terhdap bank maka bunga yang dibebankan berbeda. Demikian 

pula sebaliknya jika penjamin pihak ketiga kurang bonafid atau tidak dapat 

dipercaya maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak 

ketiga oleh pihak perbankan.  

Menaikkan suku bunga adalah alat utama bank sentral untuk memerangi 

inflasi. Dengan membuat biaya pinjaman semakin mahal maka jumlah uang yang 

beredar di masyarakat akan berkurang dan aktivitas perekonomian akan menurun. 

Kejadian sebaliknya akan terjadi. Turunnya suku bunga akan menyebabkan biaya 

pinjaman menjadi semakin murah. Para investor akan cenderung terdorong untuk 
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melakukan ekspani bisnis atau investasi baru dan para konsumen akan menaikkan 

pengeluarannya. Dengan demikian output perekonomian akan meningkat dan lebih 

banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Selain itu investasi ke pasar saham juga akan 

naik. 

Namun ternyata kebijakan pemberian suku bunga yang tinggi dapat pula 

menimbulkan dampak negatif pada kegiatan ekonomi. Tingkat suku bunga tinggi 

ternyata dapat menyebabkan cost of money menjadi mahal, hal yang demikian akan 

memperlemah daya saing ekspor dipasar dunia sehingga dapat membuat dunia usaha 

tidak bergairah melakukan investasi dalam negeri, produksi akan turun dan 

pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan.  

Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi 

pemerintah tersebut maka dalam hal ini pemerintah harus bisa memutuskan 

kebijaksanaan yang harus diambil sehingga dapat memperbaiki maupun 

meningkatkan struktur dan kualitas perbankan Indonesia. 

B. Pengaruh Antar Variabel 

1. Hubungan Gross Domestic Product (GDP) dengan Penyerapan Tenaga 

Kerja 

Produk Domestik Bruto baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas 

dasar harga konstan merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengetahui 

kondisi perekonomian suatu daerah dalam suatu periode. Produk Domestik Bruto atas 
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dasar harga berlaku bertujuan untuk melihat kemampuan sumber daya ekonomi, 

pergeseran dan struktur perekonomian suatu daerah. Sedangkan Produk Domestik 

Bruto atas dasar harga konstan bertujuan untuk mengukur atau mengetahui 

pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi 

yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. 

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan suatu proses yang 

berkesinambungan antara sektor-sektor ekonomi sehingga dengan terciptanya 

pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja, pemerataan 

pendapatan dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam suatu 

proses pembangunan ekonomi mencakup aktifitas ekonomi yang mengupayakan 

pengoptimalan penggunaan faktor-faktor ekonomi yang tersedia sehingga 

menciptakan nilai ekonomis, salah satu faktor ekonomi yang dimaksud adalah tenaga 

kerja. 

Produk Domestik Bruto dapat mempengaruhi jumlah penyerapan tenaga 

kerja dengan asumsi bahwa nilai Produk Domestik Bruto meningkat maka jumlah 

nilai output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi di suatu daerah akan 

meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka 

akan mendorong perusahaan untuk menambah tenaga kerja agar produksinya dapat 

ditingkatkan lagi untuk mengejar peningkatan penjualan. Hal tersebut secara 

langsung dapat meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja (Maryati et al., 2021). 
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Hal tersebut sejalan dengan teori Neo-klasik yang dikemukakan oleh Solow, 

ia berpendapat bahwa pentingnya tenaga kerja dan teknologi dalam meciptakan suatu 

tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat 

dilihat melalui jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan serta pendapatan 

perkapita daerah tersebut. Nilai pertumbuhan ekonomi dapat tercermin dalam tingkat 

produk domestik Bruto yang dihasilkan oleh suatu daerah, secara khusus pada produk 

domestik Bruto atas dasar harga konstan, yang tujuannya untuk mengukur 

petumbuhan ekonomi. 

Akan tetapi pada penelitian lain didapatkan hasil penelitian yang berbeda 

(Candra & Hoetoro, 2013). Didapatkan hasil yang lain yakni Pengaruh PDB terhadap 

penyerapan tenaga kerja bersifat inelastis artinya PDB hanya memiliki peran yang 

sangat kecil dalam penyerapan tenaga kerja pada usaha mikro. Pengaruh elastisitas 

PDB terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha kecil bersifat inelastis 

artinya PDB hanya memiliki peran yang sangat kecil dalam penyerapan tenaga kerja 

pada usaha kecil. Pengaruh elastisitas PDB terhadap penyerapan tenaga kerja pada 

sektor usaha menengah bersifat inelastis artinya PDB hanya memiliki peran yang 

sangat kecil dalam penyerapan tenaga kerja pada usaha menengah. 

2. Hubungan Suku Bunga dengan Penyerapan Tenaga Kerja 

Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh 

debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Suku bunga merupakan salah satu 

variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena 
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dampaknya yang luas. Ia mempengaruhi secara lansung kehidupan masyarakat 

keseharian dan mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian. 

Biasanya suku bunga diekspresikan sebagai persentase pertahun yang dibebankan 

atas uang yang dipinjam.  

Tingkat bunga pada hakikatnya adalah harga. Seperti halnya harga, suku 

bunga menjadi titik pusat dari pasar dalam hal ini pasar uang dan pasar modal. 

Sebagaimana harga, suku bunga dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme untuk 

mengalokasikan sumberdaya dan perekonomian. Teori Karl dan Fair dalam Rezal 

Wicaksono mengatakan bahwa suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari 

suatu pinjaman, dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah 

bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. Berdasarkan teori 

Karl mengatakan suku bunga memiliki hubungan negatif dengan penyerapan tenaga 

kerja, dengan kata lain, apabila suku bunga meningkat maka akan menurunkan 

jumlah permintaan tenaga kerja (Basriwijaya & Maryoni, 2015). Sebaliknya, apabila 

suku bunga menurun maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 

Dalam hasil penelitian yang lain ditemukan juga hal yang berbeda yakni, 

Suku Bunga riil memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di 

Indonesia pada tingkat α 10%. Berdasarkan koefisien elastisitasnya variabel PDB, 

Suku Bunga riil memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 0.096% 

dan 0.006%, yang berarti setiap PDB naik 1% mengakibatkan penyerpan tenaga kerja 

naik 0.096%. Setiap Suku bunga riil naik 1% mengakibatkan penyerpan tenaga kerja 

naik 0.006% (Situmorang, 2005). 
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3. Hubungan Upah dengan Penyerapan Tenaga Kerja 

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para 

pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada tenaga kerja yang 

dipekerjakannya di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Terjadinya perubahan 

tingkat upah dapat mempengaruhi jumlah penyerapan tenaga kerja yang tersedia. 

Bagi perusahaan, upah adalah biaya produksi sehingga akan meminimalkan jumlah 

biaya produksi yang dikeluarkan, yaitu upah untuk mencapai keuntungan yang 

optimal. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang 

selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi. Apabila 

harga naik, konsumen akan mengurangi konsumsi. Akibatnya banyak barang yang 

tidak terjual, dan produsen terpaksa menurunkan jumlah produksinya. Turunnya 

target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. 

Secara teori kenaikkan upah akan mengakibatkan penurunan kuantitas 

tenaga kerja yang diminta oleh pengusaha. Apabila tingkat upah naik sedangkan 

harga input lain tetap, maka harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Hal 

tersebut mendorong pengusaha untuk mengganti tenaga kerja yang relatif mahal 

dengan input-input lain yang harganya lebih murah guna mempertahankan 

keuntungan. Kenaikan upah juga mendorong perusahaan meningkatkan harga per unit 

produk sehingga konsumen cenderung mengurangi konsumsi produk tersebut. Hal ini 

menyebabkan banyak hasil produksi yang tidak terjual, akibatnya produsen terpaksa 
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mengurangi jumlah produksinya. Pengurangan jumlah produksi tersebut pada 

akhirnya akan mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan (Sholeh, 2009). 

Mankiw juga menyatakan pendapatnya mengenai hubungan antara upah dan 

penyerapan tenaga kerja. Ia berpendapat bahwa rendahnya penyerapan tenaga kerja 

disebabkan oleh kekakuan upah akibat penyesuaian antara jumlah tenaga kerja yang 

membutuhkan pekerjaan dan jumlah pekerjaan yang tersedia. Tingkat upah yang 

tinggi akan mengakibatkan rendahnya penyerapan tenaga kerja (Warapsari et al., 

2020). 

C. Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian terdahulu yang mencakup penanaman modal baik itu 

dalam negeri maupun asing, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi dari 

suatu daerah masih terus dilakukan. Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang 

mencakup hal tersebut antara lain : 

Penelitian mengenai Penyerapan Tenaga Kerja telah dilakukan oleh Rudi 

Hartono, Arfiah Busari, dan Muhammad Awaluddin (2018) dengan judul penelitian 

Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kota (UMK) 

terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Hasil penelitian menujukkan bahwa PDRB 

berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, apabila terjadi peningkatan 

nilai PDRB pada sektor-sektor ekonomi yang ada akan dapat meningkatkan jumlah 

tenaga kerja yang bekerja. Dengan adanya pengembangan dan peningkatan sektor 
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ekonomi akan mendorong dibukanya lapangan kerja yang baru. Dari hasil analisis 

juga dapat diketahui hubungan positif antara upah minimum dengan penyerapan 

tenaga kerja disebabkan karena karyawan yang berpendidikan tinggi akan 

mengharapkan upah yang lebih tinggi pula. Karena produktifitasnya akan jauh lebih 

tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Oleh karena itu 

perusahaan akan lebih memilih menyerap tenaga kerja yang berpendidikan yang 

tinggi agar produktifitas dalam menghasilkan barang dan jasa akan menjadi lebih 

tinggi. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Atifatur Rakhmawati dan Arfida 

Boedirochminarni (2018) dengan judul Analisis Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja 

Sektor Industri di Kabupaten Gressik. Upah Minimum Kabupaten (UMK) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri, 

UMK memiliki pergerakan yang stabil setiap tahunnya yang sudah disepakati oleh 

pihak terkait seperti pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Selain itu dimungkinkan 

adanya kinerja aktif dari pekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Jumlah industri 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri, 

dan jumlah tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja sektor industri. Hal tersebut sejalan dengan teori Lewis bahwa kelebihan tenaga 

kerja merupakan kesempatan dan bukan menjadi suatu masalah, karena kelebihan 

pekerja pada satu sektor akan berperan dalam penyediaan pekerja di sektor lain  
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Penelitian ketiga dilakukan oleh Muhammad Aidil Idham dan Alpon 

Satrianto (2018) dengan judul Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan 

Tenaga Kerja di Sektor Industri dan Perdagangan di Kabupaten/Kota di Sumatera 

Barat. Hasil penelitian menunjukkan PDRB berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja. Produktivitas yang dilihat dari meningkatnya 

barang dari beberapa sektor tergambar dari banyaknya lapangan usaha yang ada di 

Sumatera Barat akan berpengaruh pada peningkatan penyerapan tenaga kerja di 

sektor industry dan perdagangan di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Tingkat 

Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Tenaga kerja yang akan di serap merupakan tenaga kerja yang mempunyai kualitas 

dan skill. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting karena semakin 

tingginya tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi peluang seseorang 

tersebut untuk di serap sehingga dengan meningkatkan tingkat pendidikan juga akan 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Tingkat Kesehatan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kesehatan merupakan faktor yang 

penting untuk tenaga kerja yang akan di serap karena dengan tingginya tingkat 

kesehatan pekerja akan meningkatkan produktifitasnya dalam bekerja. Oleh karena 

itu, tingginya tingkat kesehatan akan mendorong meningkatnya penyerapan tenaga 

kerja. 

Penelitian keempat dilakukan oleh A. Rian Patriansyah (2018) Analisis 

Pengaruh Jumlah Penduduk, UMR, PDRB, dan Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga 
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Kerja di Jawa Tengah Tahun 2011-2016. Hasil penelitian menunjukkan Jumlah 

Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Apabila jumlah penduduk meningkat, maka penyerapan tenaga kerja juga akan 

meningkat. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah yang setiap tahunnya terus 

meningkat secara signifikan merupakan modal yang cukup bagi tersedianya tenaga 

kerja untuk menggerakkan roda pembangunan. Hal ini dapat mendorong pembukaan 

lapangan kerja baru dan masuknya investor baru untuk mendirikan perusahaan. Pada 

variable UMR menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja. Apabila upah minimum mengalami peningkatan maka penyerapan 

tenaga kerja cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena tingkat 

upah tinggi akan mendorong perusahaan untuk mengurangi penerimaan tenaga kerja 

agar dapat menekan biaya produksinya dan mengganti dengan mesin untuk 

mengurangi beban gaji yang harus di bayar karna meningkatnya upah minimum. Pada 

variabel Inflasi terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja. Ketika konsumsi masyarakat meningkat maka produktivitas barang dan jasa 

yang dihasilkan semakain banyak, sehingga akan membutuhkan tenaga kerja semakin 

banyak. Pada variabel PDRB tidak terdapat pengaruh terhadap penyerapan tenaga 

kerja.  

Penelitian kelima dilakukan oleh Jefri Antonius Kawet, Vecky A. J. 

Masinambow dan George M. W. Kawung (2019) dengan judul Pengaruh Jumlah 

Penduduk, Pendidikan, dan Tingkat Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota 
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Manado. Hasil penelitian menunjukkan Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Setiap terjadi penyerapan tenaga kerja di Kota Manado 

tidak dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk. Pendidikan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya setiap terjadi 

peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kota Manado dipengaruhi oleh pendidikan. 

Tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu dijelaskan secara sistematis 

tentanghasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu diuraikan pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Penulis 

(Tahun) 

Judul Hasil 

1 Rudi Hartono, 

Arfiah Busari, 

dan 

Muhammad 

Awaluddin 

(2018) 

Pengaruh Produk 

Domestik Bruto 

(PDRB) dan Upah 

Minimum Kota 

(UMK) terhadap 

Penyerapan Tenaga 

Kerja 

Hasil penelitian menunjukkan PDRB 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja dan 

UMK berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja. 

2 Atifatur 

Rakhmawati 

dan Arfida 

Boedirochmi 

narni (2018) 

Analisis Tingkat 

Penyerapan Tenaga 

Kerja Sektor 

Industri di 

Kabupaten Gressik 

Hasil penelitian menunjukkan UMK 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja, 

Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja dan Jumlah 

Industri berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja. 

3 Muhammad 

Aidil Idham 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi 

Hasil penelitian menunjukkan PDRB 

berpengaruh positif dan signifikan 
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dan Alpon 

Satrianto 

(2018) 

Penyerapan Tenaga 

Kerja di Sektor 

Industri dan 

Perdagangan di 

Kabupaten / Kota di 

Sumatera Barat 

terhadap penyerapan tenaga kerja, 

Tingkat Pendidikan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja, dan Tingkat 

Kesehatan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja. 

4 A. Rian 

Patriansyah 

(2018) 

Analisis Pengaruh 

Jumlah Penduduk, 

UMR, PDRB, dan 

Inflasi terhadap 

Penyerapan Tenaga 

Kerja di Jawa 

Tengah Tahun 

2011-2016 

Hasil penelitian menunjukkan Jumlah 

Penduduk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja, UMR berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja, PDRB berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja dan Inflasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja. 

5 Jefri Antonius 

Kawet, Vecky 

A. J. 

Masinambow 

dan George M. 

W. Kawung 

(2019) 

Pengaruh Jumlah 

Penduduk, 

Pendidikan, dan 

Tingkat Upah 

terhadap 

Penyerapan Tenaga 

Kerja di Kota 

Manado 

Hasil penelitian menunjukkan Jumlah 

Penduduk berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja, Pendidikan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja dan Upah 

berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja. Secara simultan Jumlah 

Penduduk, Pendidikan dan Upah 

berpengaruh positif terhadap 

penyerapan tenaga kerja. 

 

D. Kerangka Pikir 

Komponen utama pada kerangka pemikiran yang dikembangkan adalah 

Indevenden Variabel (Variable Bebas), Dependen Variable (Variabel Terikat). 

Maksud dari kerangka pemikiran ini adalah bagaimana alur logita berjalannya 

variabel dalam penelitian,yang baik akan menjelaskan teoritis pertautan antara 
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variabel independen dan dependen. Setelah sentesa atau kesimpulan sementara dapat 

dirumuskan maka selanjutnya disusun kerangka pemikiran. Kerangka berpikir yang 

dihasilkan dapat berupa kerangka berpikir yang asosiatif atau hubungan maupun 

koperatif perbandingan berikut ini alur kerangka pemikiran (Sugiono, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

E. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban yang mempunyai sifat sementara terhadap 

masalah pada penelitian hingga terbukti akurat melalui data yang sudah terkumpul 

dan diolah. Hipotesis juga merupakan dugaan – dugaan benar atau salah. Bedasarkan 

teori yang ada dan latar belakang masalah yang ada hipotesis pada penelitian ini 

adalah :  

1. GDP  berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 

Suku Bunga (X2) 

Upah Minimum (X3) 

Penyerapan Tenaga 

Kerja (Y) 

GDP (X1) 



53 

 

 

 

2. Suku bunga memiliki hubungan negatif dengan penyerapan tenaga kerja di 

Indonesia. 

3. Upah minimum berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di 

Indonesia.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian studi 

kepustakaan. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian 

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan 

mencatat serta mengolah bahan penelitian (Jamaludin, 2018). 

Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil 

penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori 

mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepustkaan juga berarti teknik 

pengumpulan data dengan melakukan penelahan terhadap buku, literatur, catatan, 

serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 

2003) 

B. Jenis dan Sumber Data 

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

kuantitatif, dikatakan kuantitatif karena data penelitian menggunakan angka-angka 

dan di analisis menggunakan statistik, yang bertujuan untuk menjelaskan suatu 

fenomena atau permasalahan dengan menngunakan angka yang dapat 

menggambarkan karakterisktik yang diteliti.  

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder periode triwulan mulai 

dari tahun 1997-2021 yang diperoleh dari Website Resmi Badan Pusat Statistik 
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(BPS), 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. 

Pada penelitian ini, metode dokumentasi yang digunakan ada dua yaitu studi 

pustaka dan dokumen. Studi pustaka berupa jurnal, buku serta artikel yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Sedangkan dokumen berupa data yang diperoleh dari BPS dan 

SIMREG BAPPENAS. 

D. Metode Analisis Data 

1. Analisis Linier Berganda 

Analasis regresi adalah suatu analisis yang bertujuan untuk menunjukkan 

hubungan matematis antara variabel independen terhadap variabel dependen. Model 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda, di mana 

regresi lebih dari satu atau variabel independen yang digunakan untuk menjelaskan 

perilaku atau variabel dependen. Model analisis ini digunakan untuk mengetahui 
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pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen, yaitu GDP (X1), Suku 

Bunga (X2), dan Upah (X3) terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) yang akan diolah 

menggunakan SPSS versi 28.0.1. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana 

besarnya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Maka fungsi persamaan 

dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = b0 + b1 X1 + b2 X2 - b3X3 + e 

Di mana : 

Y   = Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia 

X1   = GDP 

X2   = Suku Bunga 

X3   = Upah 

b0   = Konstanta / intersep 

b1,b2,b3  = Koefisien Regresi 

e   = erorterm 

2. Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengambil kesimpulan berdasarkan hasil regresi, maka model 

persamaan harus terbebas dari penyimpangan asumsi klasik seperti uji normalitas, 

multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. 

3. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk menguji 

apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variable dependen 
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ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Persamaan regresi 

dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat 

berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali. Pada uji normalitas data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov 

Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka 

data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji One Sample Kolmogorov 

Smirnov menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak 

memiliki distribusi normal. Uji statistik Kolmogrow-Smirnov dilakukan dengan 

membuat hipotesis sebagai berikut (Ghozali, 2018).  

H0 : Data residual berdistribusi normal 

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal 

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan Kolmogrow-Smirnov 

adalah: 

a. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal. 

b. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Hal ini berarti data residual terdistribusi normal. 

4. 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. 
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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 multikolinearitas. 

Dan jika lebih kecil daru 0,85 (<0,85), maka diduga tidak terjadinya 

multikolinearitas. 

5. 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*R-Squared. 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. 
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E. Defenisi Variabel Operasional 

1. GDP 

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu 

negara dalam suatu periode tertentu adalah data Gross Domestic Product (GDP) atau 

di Indonesia lebih dikenal dengan Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar 

harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. 

Produk domestik bruto (PDB) atas harga konstan adalah menggambarkan 

nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dengan dihitung menggunakan 

harga pada tahun tertentu yang dijadikan tahun dasar. PDB atas harga konstan 

digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun, 

atau pertumbuhan ekonomi yang tidak terpengaruh oleh faktor harga. 

2. Suku Bunga 

Suku bunga menurut Sunariyah (2004) adalah harga dari pinjaman. Bunga 

merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus 

dibayarkan kepada kreditur. Suku bunga disini adalah SBI, tingkat suku bunga SBI 

ditentukan pada setiap penjualan mekanisme lelang di pasar biasanya dalam periode 

bulanan. Sejak tahun 2005,  

Perhitungan bunga SBI pun jauh berbeda dengan instrumen investasi lain 

seperti tabungan, deposito, serta obligasi. Biasanya instrumen-instrumen tersebut 



60 

 

 
 

dihitung dengan menggunakan cara bunga majemuk. Sementara itu, suku bunga SBI 

dihitung dengan cara diskonto atau sistem bunga tunggal.  

3. Upah Minimum 

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun 

sebagai jaring pengaman di suatu wilayah. Mengenai upah minimum ditetapkan 

berdasarkan kebutuhan hidup pekerja atau disebut kebutuhan hidup layak, sedianya 

tercantum  dalam pasal 88 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 

tentang  (UU 13/2003). Pasal ini menyebut Pemerintah menetapkan upah minimum 

berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi. Namun melalui Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (UU 11/2020), pasal ini telah dicabut. Lebih lanjut pasal 25 PP 36/2021 

yang merupakan aturan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja, menyebut: upah 

minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Atau dengan 

kata lain tidak lagi berdasarkan kebutuhan hidup layak. 

4. Penyerapan Tenaga Kerja 

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi 

yang tercantum dari banyaknya jumlah penduduk kerja. Penduduk yang bekerja 

terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk 

bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, 

penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja 

(Simanjuntak, 2001). Tenaga kerja disini adalah penduduk yang telah memasuki usia 
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kerja, baik yang sudah bekerja atau aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu 

untuk melakukan pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk 

yang sudah memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia minimal 15 tahun 

sampai 65 tahun. Namun, tidak semua penduduk yang memasuki usia tadi disebut 

angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak 

termasuk dalam kelompok angkatan kerja, seperti ibu rumah tangga, pelajar, dan 

mahasiswa, serta penerima pendapatan (pensiunan). 

  



 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Negara Indonesia 

a. Geografi Indonesia 

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah 

pulau sebanyak 17.504 baik pulau yang bernama maupun yang belum bernama. Luas 

wilayah yang di miliki Indonesia seluruhnya adalah 5,2 juta km2 yang terdiri dari 1,9 

juta km2 darataan dan 3,3 juta km2 lautan. Adapun lima pulau besar yang di miliki 

oleh Indonesia yakni meliputi Sumatera dengan luas wilayah 480.793,28 km2, Jawa 

dengan luas wilayah 129.438,28 km2, Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dinia) 

dengan luas wilayah 544.150,07 km2, Sulawesi dengan luas wilayah 188.522,36 km2, 

dan Papua dengan luas wilayah 416.060,32 km2 . Secara geografis, Indonesia berada 

di antara 6º LU-11º LS dan 95º BT-141º BT. Dan jika dibentangkan, wilayah 

Indonesia berada di sepanjang 3.977 mill antara Samudera Hindia dan Samudera 

Pasifik. Posisi Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera yang tentunya 

ini memberi pengaruh besar terhadap kebudayaan, sosial, dan ekonomi 

masyarakatnya. 

b. Administrasi Indonesia 

Bentuk pemerintahan Negara Indonesia adalah Republik dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat dan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya. Pada 
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tiap-tiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur dan mewakili DPRD Provinsi. Dan 

kabupaten atau kota dipimpin oleh bupati atau walikota dan DPRD Kabupaten atau 

DPRD Kota. Negara Indonesia juga menghormati dan mengakui satuan pemerintahan 

daerah yang bersifat khusus atau istimewa sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 34 provinsi (setelah ditetapkannya 

Provinsi Kalimantan Utara pada 2012 silam). Pada tahun 2022, Indonesia terdiri dari 

416 Kabupaten dan 98 kota yang di dalamnya terdapat 7.266 kecamatan. Sementara 

satuan administrasi terkecil adalah desa dengan jumlah sebanyak 74.861 desa. 

c. Keadaan Demografi Indonesia 

Dari Sabang sampai dengan Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai macam 

suku, bahasa dan agama. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah bangsa Melayu 

yang menempati hampir di seluruh wilayah Indonesia yakni di bagian barat dan 

tengah. Ada juga kelompok suku-suku Melanesia, Polinesia dan Mikronesia ini 

berada terutama di Indonesia bagian timur. Selain itu ada pula penduduk pendatang 

seperti Tionghoa, India dan Arab yang masuk ke wilayah nusantara melalui jalur 

perdagangan, yang kemudian menetap dan menjadi bagian dari penduduk Indonesia.  

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 

pertengahan tahun 2022 (Juni), jumlah penduduk Indonesia sebanyak 275.361.267 

juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,42% per tahunnya. Salah satu ciri penduduk 

Indonesia adalah sebaran penduduknya yang kurang merata antar pulau dan 

provinsinya. Sebagian besar penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, 

yakni sebesar 57,06%. Pulau Jawa menjadi salah satu daerah terpadat di dunia dengan 
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jumlah penduduk sebanyak 141.985 juta jiwa. Sebaran penduduk menurut pulau 

besar lainnya adalah Pulau Sumatera sebesar 221,52%, Sulawesi 7,32%, Kalimantan 

5,93%, Bali dan Nusa Tenggara 5,51%, serta Maluku dan Papua 2,65%. 

Tabel 4.1  

Data Persentase Penduduk Indonesia di Berbagai Pulau 

 

Pulau Persentase (%) 

Jawa 57,06 

Sumatra 21,52 

Kalimantan 5,93 

Sulawesi 7,32 

Bali dan Nusa Tenggara 5,51 

Papua dan Maluku 2,65 
       Sumber: BPS, 2022 

2. Deskripsi variabel penelitian 

Gambaran tentang perkembangan variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian yaitu variabel penyerapan tenaga kerja sebagai variabel dependent 

sedangkan GDP, Suku bunga dan Upah minimum sebagai variabel independent. 

Tabel 4.2 

 GDP, Suku Bunga, Upah Minimum, dan Tenaga Kerja Negara Indonesia 

Tahun 1997-2021  

 

Tahun 
GDP (Milyar 

Rupiah) 

Suku Bunga 

(%) 

Upah 

Minimum 

(Rupiah) 

Tenaga 

Kerja 

1997 5087000 20,00 135000 85047010 

1998 3074000 38,44 150900 87292540 

1999 6150000 12,51 175400 88816860 

2000 9389000 14,53 216500 89837730 

2001 9881000 17,62 290500 90807420 

2002 12530000 12,93 362700 91647170 

2003 14848000 8,31 414700 92810790 

2004 16452000 7,43 458500 93722040 
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2005 14690000 12,75 509697 93958390 

2006 22700000 9,75 602702 95456930 

2007 21510000 8,00 672480 99930220 

2008 32060000 9,25 745709 102552750 

2009 22720000 6,50 841530 104870660 

2010 26990000 6,50 908824 108207770 

2011 89825000 6,00 988829 107416310 

2012 94346000 5,75 1088903 112504870 

2013 237814000 7,50 1296908 112761070 

2014 247351000 7,75 1584391 114628030 

2015 255229000 7,50 1790342 114819190 

2016 250897000 4,75 1997819 118411970 

2017 991292000 4,25 2142855 121022420 

2018 249869000 6,00 2268874 126282190 

2019 284585000 5,00 2455662 128755270 

2020 111188600 3,75 2672371 128454180 

2021 281877000 3,50 2672371 131050520 

  Sumber: BPS, SIMREG Diolah  (2022)  

a. Perkembangan GDP di Indonesia 

Dalam perekonomian suatu negara terdapat suatu indikator yang digunakan 

untuk menilai apakah perekonomian berlangsung dengan baik atau buruk. Indikator 

dalam menilai perekonomian tersebut harus dapat digunakan untuk mengetahui total 

pendapatan yang diperoleh semua orang dalam perekonomian. Indikator yang pas dan 

sesuai dalam melakukan pengukuran tersebut adalah Gross Domestic Product (GDP). 

Produk Domestik Bruto atau GDP (Gross Domestic Product) merupakan statistika 

perekonomian yang paling diperhatikan karena dianggap sebagai ukuran tunggal 

terbaik mengenai kesejahteraan masyarakat. Hal yang mendasarinya karena GDP 

mengukur dua hal pada saat bersamaan total pendapatan semua orang dalam 

perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil 
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dari perekonomian. Alasan GDP dapat melakukan pengukuran total pendapatan dan 

pengeluaran dikarenakan untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan 

pasti sama dengan pengeluaran. Berikut perkembangan GDP di Indonesia periode 

tahun 1997-2021. 

Dari Tabel 4.2 di atas dapat dilihat bagaimana perkembangan GDP di 

Indonesia periode tahun 1997-2021. Perkembangan GDP di Indonesia mengalami 

fluktuasi. Tingkat GDP mencapai angka tertinggi pada tahun 2017 dengan tingkat 

rata-rata sebesar 991.292.000 Milyar. Hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut 

meningkatnya konsumsi rumah tangga di tengah menguatnya PDB per kapita serta 

meningkatnya daya beli konsumen dan ledakan harga komoditas pada tahun 2000-an 

(2000s commodities boom).  

b. Perkembangan Suku Bunga di Indonesia 

Suku bunga menurut Sunariyah (2013:80) adalah “harga dari pinjaman. Suku 

bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan 

suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan 

kepada kreditur. Selain suku bunga internasional, tingkat diskonto suku bunga 

Indonesia (SBI) juga merupakan faktor penting dalam penentuan suku bunga di 

Indonesia. Tingkat suku bunga atau interest rate merupakan rasio pengembalian 

sejumlah investasi sebagai bentuk imbalan yang diberikan kepada investor. Besarnya 

tingkat suku bunga bervariatif sesuai dengan kemampuan debitur dalam memberikan 

tingkat pengembalian kepada kreditur. Tingkat suku bunga tersebut dapat menjadi 

salah satu pedoman investor dalam pengembalian keputusan investasi pada pasar 
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modal. Sebagai wahana alternatif investasi, pasar modal menawarkan suatu tingkat 

pengembalian (return) pada tingkat resiko tertentu.  

Pada Tabel 4.2, dapat dilihat bagaimana perkembangan Suku bunga di 

Indonesia periode tahun 1997-2021. Perkembangan Suku bunga di Indonesia 

mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Namun, Tingkat Suku bunga mencapai 

angka tertinggi pada tahun 1998 dengan tingkat rata-rata sebesar 38,44%. Hal ini 

disebabkan karena pada tahun tersebut terjadi krisis moneter (krismon) yang 

menyebabkan Harga-harga barang yang melonjak serta terjadinya kerusuhan hampir 

di seluruh wilayah Indonesia memicu inflasi lebih dari 70%  yang membuat suku 

bunga melambung tinggi. 

c. Perkembangan Upah Minimum di Indonesia 

Pada Tabel 4.2, dapat dilihat bagaimana perkembangan Upah minimum di 

Indonesia periode tahun 1997-2021. Perkembangan upah minimum di Indonesia 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2021 upah minimum di 

Indonesia sebesar Rp2.672.371. Meningkatnya upah minimum di Indonesia dari 

tahun ke tahun didasari beberapa pertimbangan yakni (a) biaya Kebutuhan Hidup 

Minimum (KHM), (b) Indeks Harga Konsumen (IHK), (c) tingkat upah minimum 

antar daerah, (d) kemampuan, pertumbuhan, dan keberlangsungan perusahaan, (e) 

kondisi pasar kerja, dan (f) pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita      

 

     

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/08/14/inilah-10-negara-dengan-suku-bunga-bank-sentral-tertinggi-di-dunia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/08/14/inilah-10-negara-dengan-suku-bunga-bank-sentral-tertinggi-di-dunia
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d. Perkembangan penyerapan tenaga kerja di Indonesia 

Pada Tabel 4.2 dapat dilihat bagaimana perkembangan penyerapan tenaga 

kerja di Indonesia periode tahun 1997-2021. Perkembangan penyerapan tenaga kerja 

di Indonesia mengalami  peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2021 

penyerapan tenaga kerja di Indonesia sebanyak  131.050.520 orang. Penyebab 

meningkatnya penyerapan tenaga  di Indonesia dari tahun ke tahun adalah karena 

Semakin banyak investasi yang terealisasi di Indonesia hal tersebut mengakibatkan  

lapangan kerja yang semakian sehingga tenaga kerja yang bekerja dan melakukan 

proses produksi semakin bertambah. 

3. Hasil pengolahan data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik (classical assumptions) adalah uji statistik untuk mengukur 

sejauh mana sebuah model regresi dapat disebut sebagai model yang baik. Model 

regresi disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi-

asumsi klasik yaitu multikolinearitas, heteroskedastisitas dan normalitas. Proses 

pengujian asumsi klasik menggunakan SPSS 22 dilakukan bersamaan dengan proses 

uji regresi sehingga langkah-langkah menggunakan langkah kerja yang sama dengan 

uji regresi secara berganda. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable 

terikat dan variable bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 
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Salah satu metode untuk mengetahui normalitas adalah dengan menggunakan metode 

analisis grafik, baik dengan melihat secara Normal Probability Plot. Normalitas data 

dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik normal P-

Plot. 

Gambar 4.1 Grafik Uji Normaltas 

 

  Sumber : Output SPSS 26, data diolah 2022 

Dari gambar 4.2 Sebagaimana terlihat dalam grafik Normal P-P plot of 

regression Standardized Residual, terlihat bahwa titik–titik menyebar disekitar garis 

diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal (membentuk garis 

lurus), maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal dan model regresi 

layak dipakai untuk memprediksi penyerapan tenaga kerja berdasarkan variabel 

bebasnya. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel independen. Model yang baik seharusnya tidak terjadi 
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korelasi antara yang tinggi diantara variable bebas. Torelance mengukur variabilitas 

variable bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variable bebas lainnya. 

Jadi nilai toleransi rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance) 

dan menujukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cotuff yang umum dipakai 

adalah tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10. Berdasarkan aturan 

variance inflation factor (VIF) dan tolerance, maka apabila VIF melebihi angka 10 

atau tolerance kurang dari 0,10 maka dinyatakan terjadi gejala multikolinieritas. 

Sebaliknya apabila nilai VIF kurang dari 10 atau tolerance lebih dari 0,10 maka 

dinyatakan terjadi gejala multikolnearitas. 

Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas 

Model Collinearity Statistics 

tolerance VIF 

GDP .595 1.680 

Suku Bunga .139 7.170 

Upah minimum .176 5.673 

  Sumber : Output SPSS 26, data diolah 2022 

Berdasarkan tabel 4.3, maka dapat diketahui nilai VIF untuk masing-masing 

variabel penelitian sebagai berikut : 

1. Nilai VIF untuk variabel GDP sebesar 1,680 < 10 dan nilai toleransi 

sebesar 0.595 > 0,10 sehingga variabel GDP dinyatakan tidak terjadi 

gejala multikoliniearitas. 
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2. Nilai VIF untuk variabel suku bunga sebesar 7,170 < 10 dan nilai 

toleransi sebesar 0.139 > 0,10 sehingga variabel suku bunga dinyatakan 

tidak terjadi gejala multikoliniearitas. 

3. Nilai VIF untuk variabel Upah minimum sebesar 5,673 < 10 dan nilai 

toleransi sebesar 0.176 > 0,10 sehingga variabel upah minimum 

dinyatakan tidak terjadi gejala multikoliniearitas. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual darβi satu pengamatan ke 

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

yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika varians berbeda, disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

Hasil pengujian ditunjukkan dalam gambar berikut: 

Gambar 4.2  Grafik Uji Heterokedastisitas

 

  Sumber : Output SPSS 26, data diolah 2022 
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Dari grafik Scatterplot tersebut, terlihat titik –titik menyebar secara acak dan 

tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun 

dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heretoskedastisitas pada 

model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi penyerapan 

tenaga kerja berdasarkan masukan variabel independen-nya. 

2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah pengaruh 

antara variabel independen dan variabel dependen. Persamaan regresi dapat dilihat 

dari tabel hasil uji coefisient berdasarkan output SPSS versi 22 terhadap kedua 

variabel independent yaitu GDP, Suku bunga, upah minimum terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Indonesia ditunjukkan pada tabel 4.6  berikut : 

Tabel 4.4  Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 6.265 .067  94.176 .000 

LN_X1 -.042 .020 -.188 -2.127 .045 

X2 1.121E-006 .000 .012 .228 .822 

LN_X3 .165 .012 1.136 13.440 .000 

Sumber : Output SPSS 26, data diolah 2022 

Berdasarkan pada tabel 4.4 diatas terlihat bahwa nilai konstanta x sebesar 

6.625 dan koefisien regresi β₁-0,042, β2 1,121, β3 0,165 Nilai konstanta dan koefisien 

regresi (α, β1, β2, β3) ini dimasukkan dalam persamaan regresi linier berganda 

berikut ini ;  
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𝐿𝑛 𝑌 =  β0 - 𝛽1 𝑋1  -  𝛽2  𝐿𝑛 𝑋2  -  𝛽3𝐿𝑛 𝑋3  - ɛ 

sehingga persamaan regresinya menjadi sebagai berikut :  

Penyerapan tenaga kerja = 6.265 konstanta +  (-0,042)  GDP + (1,121) Suku 

bunga +  (0,165) upah minimum  + ε 

Dari persamaan regresi berganda diatas dapat dijelaskan atau di intrepetasikan 

sebagai berikut : 

a. Nilai Konstanta (α) 

Nilai konstanta sebesar 6.625 berarti jika  GDP (X1) nilainya -0,042, suku 

bunga (X2) nilainya 1,121, Upah minimum(X3) 0,165  atau konstan maka 

Penyerapan tenaga kerja (Y)  nilainya sebesar 6.265. 

b. GDP 

Nilai konstanta regresi GDP 0,042 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1% 

(persen) GDP maka akan menyebabkan peningkatan penyerapan tenaga kerja di 

indonesia sebesar 0,042%. Dan sebaliknya jika GDP berkurang 1% maka akan 

menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja di Indonesia sebesar 0,042%. Arah 

hubungan antara GDP dengan penyerapan tenaga kerja adalah negatif (-), dimana 

kenaikan atau penurunan GDP akan mengakibatkan peningkatan atau penurunan 

penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 

c. Suku Bunga 

Nilai konstanta regresi Suku bunga  1,121 menyatakan bahwa setiap 

peningkatan 1% (persen) Suku bunga maka akan menyebabkan peningkatan 
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penyerapan tenaga kerja di indonesia sebesar 1,12%. Dan sebaliknya jika Suku bunga 

berkurang 1% maka akan menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja di 

Indonesia sebesar 1,12%. Arah hubungan antara Suku bunga dengan penyerapan 

tenaga kerja adalah negatif (-), dimana kenaikan atau penurunan Suku bunga akan 

mengakibatkan peningkatan atau penurunan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 

d. Upah Minimum 

Nilai konstanta regresi Upah minimum  0,165 menyatakan bahwa setiap 

peningkatan 1% (persen) Upah minimum maka akan menyebabkan peningkatan 

penyerapan tenaga kerja di indonesia sebesar 0,165%. Dan sebaliknya jika Upah 

minimum berkurang 1% maka akan menyebabkan penurunan penyerapan tenaga 

kerja di Indonesia sebesar 0,165%. Arah hubungan antara Upah minimum dengan 

penyerapan tenaga kerja adalah positif (+), dimana kenaikan atau penurunan Upah 

minimum akan mengakibatkan peningkatan atau penurunan penyerapan tenaga kerja 

di Indonesia. 

3. Uji Hipotesis 

Selanjutnya dari persamaan regresi berganda dilakukan uji hipotesis dengan 

prosedur pengujiannya sebagai berikut : 

a. Analisis Korelasi (R) 

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .978a .956 .950 .01328 

 Sumber : Output SPSS 26, data diolah 2022 
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Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur proporsi atau presentase dari 

variasi total variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh model regresi. Dari tabel 

diatas diperoleh R sebesar 0.978. Hal ini menunjukkan hubungan korelasi positif 

yang sangat kuat serta eratnya hubungan antara variabel Y dan variabel X 

b. R-Square (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

berada diantara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Dari hasil regresi pengaruh variabel GDP, Suku bunga, upah minimum 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia diperoleh nilai R2 sebesar 0,958. 

Hal ini berarti variasi variabel independen (bebas) menjelaskan variasi 

penyerapan tenaga kerja di Indonesia sebesar 95,6%. Adapun sisanya variasi variabel 

lain dijelaskan diluar model sebesar 4,4%. 

c. Uji T (Parsial) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-

masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Dengan mengunakan hipotesis :  

jika t-hitung > t-tabel maka H0 ditolak  

jika t-hitung < t-tabel maka H0 diterima 
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             Tabel 4.6 Hasil Uji T (Parsial) 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 6.265 .067  94.176 .000 

LN_X1 -.042 .020 -.188 -2.127 .045 

X2 1.121E-006 .000 .012 .228 .822 

LN_X3 .165 .012 1.136 13.440 .000 

Sumber : Output SPSS 26, data diolah 2022 

Pada tabel 4.6 perhitungan uji t dapat dilihat hasil pengujian parsial terhadap 

masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependennya 

dapat dianalisis sebagai berikut : 

Variabel GDP, nilai t probabilitas (0,045) lebih kecil dari taraf nyata sebesar 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel GDP memiliki pengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja. Nilai t negatif menunjukkan bahwa GDP 

mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan penyerapan tenaga kerja.  

Variabel Suku bunga, nilai t probabilitas (0,822) lebih besar dari taraf nyata 

sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel suku bunga tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.  

Variabel upah minimum, nilai t probabilitas (0,000) lebih kecil dari taraf nyata 

sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel upah minimum memiliki 

pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Nilai t positif menunjukkan 

bahwa upah minimum mempunyai hubungan yang searah dengan penyerapan tenaga 

kerja. 
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d. Uji F (Simultan) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Uji F digunakan untuk melihat kevalidasan model regresi yang 

digunakan. Dimana nilai F ratio dari koefisien regresi kemudian dibandingkan dengan 

niai F tabel. Dengan kriteria uji: 

 jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak  

jika Fhitung < Ftabel maka H0 diterima  

Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (α = 0,05). Uji F digunakan untuk 

menguji signifikansi pengaruh GDP, Suku Bunga dan Upah minimum terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Indonesia periode 1997-2021. 

Tabel 4.7 Hasil Uji F (Simultan) 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression ,431 3 ,144 157,934 ,000b 

Residual ,019 21 ,001   

Total ,450 24    

 

Dari tabel 4.7 menunjukkan pengaruh variabel GDP (X1), Suku bunga (𝑋2) 

dan upah minimum (X3) terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) dengan nilai Fhitung 

sebesar 157.934 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05 (0,000< 0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 
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variabel dependen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis 

diatas diterima. hal ini menunjukkan bahwa GDP, Suku bunnga dan upah minimum 

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Penyerapan tenaga  kerja di 

Indonesia periode 1997-2021. 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh GDP (X1) terhadap penyerapan tenaga kerja 

Variabel GDP  memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja. GDP mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan penyerapan tenaga 

kerja. Itu artinya, naiknya GDP akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, namun 

turunnya GDP tidak terlalu mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, hal itu 

dikarenakan GDP lebih berfokus pada aktivitas padat modal daripada penyerapan 

tenaga kerja. 

Hasil yang diperoleh sejalan dengan hasil penelitian Indradewa & Natha, 

(2013) yang hasil penelitiannya diperoleh bahwa Nilai p (0,02) < α (0,05) 

menunjukan bahwa H0 ditolak, hal ini berarti variabel PDB (X2) memiliki pengaruh 

yang signifikan secara parsial dan nilai koefisien regresi yang bertanda positif 

(0,011034). Bustam, (2017) juga mengatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja”salah satunya adalah PDB. 

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksono, 2008) 

yang menunjukkan bahwa PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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(Diartho, 2018) dan (Heijnen et al., 2013). Hal ini menandakan bahwa peningkatan 

terhadap PDB akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja juga naik. 

Menurut Sirait (2018) pertumbuhan ekonomi yang dapat dicerminkan melalui 

pertumbuhan GDP yang semakin meningkat menggambarkan pertumbuhan jumlah 

proyek, seperti proyek UMKM dan jumlah kebutuhan tenaga kerja. Sehingga terdapat 

pengaruh langsung yang positif antara PDRB dengan penyerapan tenaga kerja 

2. Pengaruh Suku bunga (X2) terhadap penyerapan tenaga kerja 

Variabel Suku bunga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja. Hasil yang diperoleh sejalan dengan hasil penelitian yang 

diperoleh (Astutik, 2012) diketahui Fhitung sebesar 2,709 dengan nilai signifikansi 

0,198. Karena Sig > 0,05 maka H02 diterima yang artinya tidak terdapat pengaruh 

antara Tingkat Suku Bunga  di Kota Kediri terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Menurut Basriwijaya (2015) suku bunga tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja karena Suku bunga tidak berpengaruh 

secara langsung terhadap penyerapan tenaga kerja karena hubungan antara suku 

bunga dengan penyerapan tenaga kerja tidak langsung. Suku bunga mempengaruhi 

investasi kemudian investasi yang mempengaruhi tenaga kerja. 

Namun berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Malika, 2013)  yang 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa suku bunga memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Setiap suku bunga yang naik 1 persen 

menyebabkan penyerapan tenaga kerja naik sebesar 0,006 persen. 
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3. Pengaruh  Upah minimum (X3) terhadap penyerapan tenaga kerja 

Variabel upah minimum  memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa upah minimum mempunyai hubungan 

yang searah dengan penyerapan tenaga kerja. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai 

jika tenaga kerja memperoleh upah yang dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik kebutuhan yang bersifat ekonomi maupun kebutuhan yang 

bersifat non ekonomi dan bukan hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan layak. 

Hasil penelitian yang diperoleh sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Sulistiawati, (2012) yang menyebutkan bahwa Upah berpengaruh signifikan dan 

mempunyai hubungan yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Koefisien jalur 

yang bertanda positif bermakna bahwa pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga 

kerja adalah searah. 

Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Rusniati dkk., (2018) 

menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

upah minimum akan menyebabkan berkurangnya penyerapan tenaga kerja. 

Menurut Dwiraningsih (2017), tenaga kerja memiliki hubungan antara tingkat 

upah dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan dalam jangka 

waktu tertentu. Secara praktis tenaga kerja berharap akan mendapatkan tingkat upah 

yang lebih besar sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup. Namun sebaliknya 

jika pengusaha memberikan upah yang tinggi maka operasional dan biaya produksi 

akan semakin besar sehingga tingkat keuntungan akan semakin rendah. Dengan 
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demikian jika tuntutan upah semakin tinggi maka untuk menjaga biaya operasional 

dan biaya produksi tetap sama maka kemungkinan besar pengusaha akan mengurangi 

jumlah tenaga kerjanya. Hal ini dapat berakibat pada rendahnya tingkat kesempatan 

kerja. Sehingga tingkat upah mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kesempatan 

kerja. 

  



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. GDP berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, hal tersebut 

berdasarkan nilai t probabilitas (0,045) lebih kecil dari taraf nyata sebesar 

0,05. 

2. Suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, 

hal tersebut berdasarkan nilai t probabilitas (0,822) lebih besar dari taraf nyata 

sebesar 0,05. 

3. Upah minimum berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, hal 

tersebut berdasarkan nilai t probabilitas (0,000) lebih kecil dari taraf nyata 

sebesar 0,05. 

B. Saran 

Dari simpulan penelitian, maka saran yang dapat dikemukakan yaitu:  

1. Penyerapan tenaga kerja di Indonesia dapat dimaksimalkan salah satunya 

dengan cara terus meningkatkan laju pertumbuhan GDP yang dibarengi 

peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga nantinya menghasilkan 

SDM yang siap untuk bekerja. 

2. Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas suku bunga melalui serangkaian 

kebijakan  sehingga tidak berpotensi untuk meningkatkan penyerapan tenaga 

kerja. 



 

 
 

3. Dukungan pemerintah melalui kebijakan dalam mengatur  penentuan upah 

minimum juga dirasakan perlu agar nantinya dapat mempengaruhi dan 

memaksimalkan penyerapan tenaga kerja. 
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Lampiran 1: 

 Input data variabel GDP, Suku Bunga, Upah Minimum dan Tenaga Kerja di 

Indonesia 

No. GDP 
Suku 

Bunga 

Upah 

Minimum 
Y LnY LnX1 LnX2 

1. 5087000 20.00 135000 85047010 18.26 15.44 11.81 

2. 3074000 38.44 150900 87292540 18.28 14.94 11.92 

3. 6150000 12.51 175400 88816860 18.30 15.63 12.07 

4. 9389000 14.53 216500 89837730 18.31 16.06 12.29 

5. 9881000 17.62 290500 90807420 18.32 16.11 12.58 

6. 12530000 12.93 362700 91647170 18.33 16.34 12.80 

7. 14848000 8.31 414700 92810790 18.35 16.51 12.94 

8. 16452000 7.43 458500 93722040 18.36 16.62 13.04 

9. 14690000 12.75 509697 93958390 18.36 16.50 13.14 

10. 22700000 9.75 602702 95456930 18.37 16.94 13.31 

11. 21510000 8.00 672480 99930220 18.42 16.88 13.42 

12. 32060000 9.25 745709 102552750 18.45 17.28 13.52 

13. 22720000 6.50 841530 104870660 18.47 16.94 13.64 

14. 26990000 6.50 908824 108207770 18.50 17.11 13.72 

15. 89825000 6.00 988829 107416310 18.49 18.31 13.80 

16. 94346000 5.75 1088903 112504870 18.54 18.36 13.90 

17. 237814000 7.50 1296908 112761070 18.54 19.29 14.08 

18. 247351000 7.75 1584391 114628030 18.56 19.33 14.28 

19. 255229000 7.50 1790342 114819190 18.56 19.36 14.40 

20. 250897000 4.75 1997819 118411970 18.59 19.34 14.51 

21. 991292000 4.25 2142855 121022420 18.61 20.71 14.58 

22. 249869000 6.00 2268874 126282190 18.65 19.34 14.63 

23. 284585000 5.00 2455662 128755270 18.67 19.47 14.71 

24. 111188600 3.75 2672371 128454180 18.67 18.53 14.80 

25. 281877000 3.50 2672371 131050520 18.69 19.46 14.80 

 



 

 

 

Lampiran 2: 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Hasil Uji Normalitas 

 

2. Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

tolerance VIF 

GDP .595 1.680 

Suku Bunga .139 7.170 

Upah minimum .176 5.673 

a.Dependent Variable: LnY  

 

 

 

 



 

 

 
 

3. Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

Correlations 

 LnY LnX1 Suku Bunga LnX3 

Pearson Correlation 

LnY 1.000 .924 -.694 .972 

LnX1 .924 1.000 -.707 .937 

Suku Bunga -.694 -.707 1.000 -.768 

LnX3 .972 .937 -.768 1.000 

Sig. (1-tailed) 

LnY . .000 .000 .000 

LnX1 .000 . .000 .000 

Suku Bunga .000 .000 . .000 

LnX3 .000 .000 .000 . 

N 

LnY 25 25 25 25 

LnX1 25 25 25 25 

Suku Bunga 25 25 25 25 

LnX3 25 25 25 25 

 



 

 

 
 

Lampiran 3:  

Hasil Uji Analisis Regresi Linear 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 6.265 .067 
 

94.176 .000 

LN_X1 -.042 .020 -.188 -2.127 .045 

X2 1.121E-006 .000 .012 .228 .822 

LN_X3 .165 .012 1.136 13.440 .000 

 

Lampiran 4: 

Hasil Uji Hipotesis 

1. Uji Parsial 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 6.265 .067 
 

94.176 .000 

LN_X1 -.042 .020 -.188 -2.127 .045 

X2 1.121E-006 .000 .012 .228 .822 

LN_X3 .165 .012 1.136 13.440 .000 

 

2. Uji Simultan 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression ,431 3 ,144 157,934 ,000b 

Residual ,019 21 ,001 
  

Total ,450 24 
   

a. Dependent Variable: LnY 



 

 

 
 

b. Predictors: (Constant), LnX3, Suku Bunga, LnX1 

 

3. Uji Koefisien Determinan 

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

Estimate 

1 .978a .956 .950 .01328 

a. Predictors: (Constant), LnX3, Suku Bunga, LnX1 

b. Dependent Variable: LnY 
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