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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dominasi penduduk usia kerja dalam jumlah penduduk secara tidak 

langsung mendorong peningkatan jumlah tenaga kerja. Menurut teori hipotesis 

klasik yang dianut oleh Adam Smith, Adam Smith percaya bahwa penduduk 

merupakan faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran suatu negara. 

Alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan kondisi yang diperlukan 

untuk pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja dibutuhkan untuk mendorong 

pembangunan ekonomi karena merupakan salah satu syarat pertumbuhan ekonomi 

(Wahyuningtias, 2019). 

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang dapat 

berpengaruh dalam mengatur dan mengendalikan produksi, distribusi, konsumsi, 

dan investasi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi suatu negara tidak terlepas 

dari peran serta tenaga kerja dalam mengelola perekonomian. Indonesia memiliki 

kapasitas sumber daya manusia yang cukup untuk berkembang. Perkembangan 

angkatan kerja Indonesia sudah semakin baik, meskipun masih ada orang yang 

kesulitan mencari pekerjaan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti tidak 

adanya dukungan termasuk tingkat pendidikan yang diinginkan oleh perusahaan 

yang ada (I. S. Saputra dkk., 2019). 

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan indikator ketenagakerjaan 

yang memberikan gambaran tentang penduduk yang terlibat dalam kegiatan 

ekonomi  termasuk dalam tenaga kerja wanita pada berbagai waktu selama 
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periode survei. Mulyadi (1999) berpendapat bahwa, angkatan kerja wanita 

meliputi wanita yang tergolong bekerja, mencari pekerjaan dan melakukan 

kegiatan seperti sekolah dan rumah tangga. Pola tingkat partisipasi angkatan kerja 

wanita dapat memberikan petunjuk yang berguna tentang arah dan perkembangan 

kegiatan ekonomi di suatu negara atau wilayah. Dibandingkan dengan pria, wanita 

seringkali berperan ganda sebagai ibu, melakukan pekerjaan rumah tangga, 

mengasuh dan membesarkan anak, serta bekerja paruh waktu untuk menambah  

penghasilan keluarga.  

Reynolds (2000) berpendapat bahwa ada dua alasan utama di balik 

partisipasi wanita dalam angkatan kerja. Pertama, “Keharusan” dan 

mencerminkan keadaan keuangan keluarga yang kurang baik, sehingga penting 

untuk berusaha mengurangi beban rumah tangga, dalam hal ini penghasilan kepala 

rumah tangga tidak cukup. Kedua, “pemilihan pekerjaan”, yang mencerminkan 

kondisi sosial dan ekonomi kelas menengah atas. Pendapatan kepala rumah tangga 

dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga masuknya wanita 

ke pasar tenaga kerja tidak hanya karena tekanan finansial (Kaarib dkk., 2019). 

Kesempatan kerja bagi wanita, termasuk wanita muda berperan penting. 

Hal ini masuk akal, karena wanita, terutama yang berasal dari keluarga miskin, 

merupakan pekerja potensial dalam kesejahteraan keluarga dan seringkali 

memberikan kontribusi yang sangat besar bagi keberlangsungan ekonomi dan 

kesejahteraan sosial. Menurut Sumarsono (2008), peningkatan partisipasi wanita 

dalam kegiatan ekonomi disebabkan oleh; Pertama, persepsi dan sikap masyarakat 

terhadap pentingnya kesetaraan pendidikan pria dan wanita telah berubah, dan 
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kesadaran wanita akan kebutuhan pendidikan terus meningkat, sehingga 

tersadarkan bahwa kaum wanita dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Kedua, 

keinginan wanita untuk mandiri dalam bidang ekonomi, yaitu berusaha memenuhi 

kebutuhan hidup mereka sendiri dengan penghasilan sendiri dari tanggungan 

mereka. 

Menurut Borjas (2013) pada teori modal manusia, pendidikan adalah 

investasi untuk masa depan. Dengan berinvestasi dalam bentuk pendidikan 

diharapkan akan meningkatkan kreativitas dan pengetahuan untuk memasuki 

pasar tenaga kerja dan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Menurut 

Rizky (dalam Ikhsan, 2016) pendidikan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap partisipasi angkatan kerja (Maulana dkk., 2022). 

Indikator penting partisipasi angkatan kerja adalah pendidikan. Pendidikan 

merupakan salah satu modal dasar manusia yang diperlukan untuk pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan. Sektor pendidikan berperan penting dalam 

membentuk kemampuan negara berkembang untuk menyerap teknologi modern 

dan mengembangkan kapasitas produktif untuk pertumbuhan dan pembangunan 

yang berkelanjutan. Individu yang berpendidikan baik, seperti perguruan tinggi 

atau universitas, dianggap sangat terampil dan berpengetahuan, sehingga lebih 

mudah terserap ke dalam angkatan kerja dibandingkan  individu yang 

berpendidikan rendah (Sayifullah & Supriatna, 2017). 

Di era globalisasi saat ini, wanita memiliki kesempatan yang sama dengan 

pria dalam menentukan pekerjaannya. Dengan meningkatnya pendidikan, wanita 

lebih mungkin memasuki angkatan kerja dan lebih mudah mencari pekerjaan. 
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Winardi (1983) mengemukakan bahwa wanita dan anak-anak lebih mudah 

beradaptasi dibandingkan pria dewasa. Arthur Lewis (1984) percaya bahwa inilah 

salah satu alasan mengapa banyak digunakan pada anak-anak pada masa awal 

revolusi industri. Dari sudut pandang ini dapat disimpulkan bahwa pekerja anak 

dan wanita, khususnya pekerja wanita, memiliki peluang yang cukup besar untuk 

memperoleh pekerjaan yang sama dengan pria. Adapun tingkat pendidikan di 

Kabupaten Pinrang pada tabel 1.1 (Sandjaya, 2018).  

Tabel 1.1 

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pinrang Tahun 2017-2022 (Tahun) 

Tahun Rata-rata lama sekolah 

2017 7,54 

2018 7,84 

2019 7,85 

2020 7,86 

2021 7,87 

2022 8,04 

    Sumber : BPS Kabupaten Pinrang, 2023 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten 

Pinrang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017-2022, rata-rata 

lama sekolah mengalami peningkatan. Rata-rata lama sekolah terendah pada tahun 

2017 sebesar 7,54, hal tersebut dikarenakan rendahnya kualitas sarana fisik yang 

dimana mengalami kerusakan dan kurangnya ketersediaan media pembelajaran 

jika dibandingkan dengan sekarang, dan pendidikan yang hanya sebatas 

pengajaran yaitu proses mengirim ilmu yang tujuannya hanya untuk ujian 

sehingga menciptakan kegiatan belajar hanya pada pengetahuan dengan sistem 

hafalan tanpa melihat apakah siswa sudah benar-benar paham atau tidak dengan 

materi yang diberikan, dengan demikian kecendurungan siswa kurang menarik 

minat mereka untuk belajar yang menyebabkan adanya siswa bolos sekolah atau 
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bahkan putus sekolah, sehingga keterampilan yang mereka miliki tidak dapat 

dikembangkan dengan baik dan menimbulkan masalah dalam ketenagakerjaan 

kedepannya.  

Tabel 1.1 rata-rata lama sekolah tertinggi pada tahun 2022 sebesar 8,04, 

sebab pendidikan zaman sekarang sudah banyak mengalami perubahan dan 

perkembangan seiring berjalannya waktu, dan dibantunya pemerintah dalam 

upaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan perubahan kurikulum dan 

metode mengajar, yang dapat kita lihat bahwa kurikulum sekarang diharapkan 

siswa lebih banyak aktif di kelas dibandingkan dengan gurunya, hal tersebut 

menandakan bahwa siswa dapat mengembangkan pemahaman dan lebih banyak 

menyalurkan pendapat dalam proses belajar mereka. Jika dilihat dari tahun 2017-

2022 kualitas pendidikan di Kabupaten Pinrang meningkat  dan hal tersebut 

menandakan bahwa pada sektor pendidikan dapat dikatakan sudah cukup maju 

jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Selain faktor pendidikan, usia juga mempengaruhi partisipasi angkatan 

kerja wanita. Usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

pendapatan rumah tangga. Secara umum, melihat perkembangan suatu wilayah 

cenderung mempertimbangkan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita 

berdasarkan kelompok usia dan pendidikan (Epinda dkk., 2021). Hastuti (2004) 

juga berpendapat bahwa keputusan wanita untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga 

kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti status perkawinan, tinggi rendahnya 

pendapatan suami, jumlah tanggungan dalam keluarga, usia dan tingkat 

pendidikan (Rahma, 2017). 
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Tabel 1.2 

Jumlah Penduduk Usia Kerja Wanita (Jiwa) Di Kabupaten Pinrang 

Tahun 2017-2022 

Tahun Jumlah Penduduk Usia 

Kerja Wanita (Jiwa) 

2017 138.064 

2018 139.319 

2019 146.397 

2020 147.759 

2021 149.081 

2022 191.518 

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang, 2023 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja wanita 

Kabupaten Pinrang setiap tahunnya relatif mengalami peningkatan. Jumlah 

angkatan kerja dalam suatu wilayah pada suatu waktu tergantung dari jumlah 

penduduk usia kerja. Pada tahun 2017 penduduk usia kerja wanita Kabupaten 

Pinrang sebesar 138.064 jiwa dan mengalami peningkatan selama lima tahun 

terakhir, pada tahun 2022 penduduk usia kerja wanita mengalami peningkatan, 

sehingga pada tahun tersebut jumlah penduduk usia kerja wanita Kabupaten 

Pinrang sebesar 191.518 jiwa. 

Penduduk berusia muda pada umumnya tidak memiliki tanggung jawab 

yang begitu besar untuk menghidupi keluarga mereka. Seperti yang dijelaskan 

oleh Sumarsono (2009) bahwa perilaku tingkat partisipasi angkatan kerja 

bervariasi antar kelompok usia. Tingkat partisipasi angkatan kerja usia muda 

biasanya sangat rendah karena mereka belum stabil dan ikatan mereka dengan 

pasar tenaga kerja belum kuat. Di usia ini, ada pilihan lain untuk mengalokasikan 

waktu untuk melanjutkan pendidikan. Keadaan ini sangat berbeda dengan 

kelompok tingkat partisipasi angkatan kerja usia (25-54 tahun), karena penduduk 
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angkatan kerja tinggi dan stabil. Pada saat yang sama, untuk usia 60 tahun ke atas 

adalah masa pengunduran diri dari pasar tenaga kerja. 

Keterbatasan wanita dalam hal pendidikan dan usia membuat wanita ingin 

bekerja di semua jenis pekerjaan dan seringkali di sektor informal seperti 

pedagang, buruh, pembantu rumah tangga, buruh tani dan lain-lain. Hal ini 

dilakukan agar dapat membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, tidak 

diperlukan keahlian khusus dan pendidikan yang tinggi (Afriani, 2017). 

Faktor tingkat upah juga dimasukkan dalam penelitian ini karena tingkat 

upah mempengaruhi individu masuk ke pasar tenaga kerja, jika tingkat upah 

tinggi, semakin banyak orang yang masuk ke pasar tenaga kerja dan secara tidak 

langsung akan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita. Salah satu 

upaya untuk mendorong partisipasi tenaga kerja dalam perekonomian adalah 

melalui kebijakan upah minimum. Setiap pekerja yang bekerja, baik penuh waktu 

maupun paruh waktu, akan mendapat timbal balik atau kompensasi atas kegiatan 

perekonomian berupa upah (Wahyuningtias, 2019). 

Teori yang dapat mejelaskan pilihan seseorang untuk bekerja disebut 

dengan teori partisipasi kerja oleh neoklasik. Teori ini memperlihatkan pilihan 

individu untuk mamaksimalkan utilitas dengan mengonsumsi di antara dua 

pilihan, antara mengonsumsi barang dan mengonsumsi waku luang. Keputusan 

individu untuk bekerja atau tidak bekerja bagi pria dan khususnya wanita juga 

dikaitkan dengan faktor sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat. Secara 

ekonomi, seseorang akan berpartisipasi untuk bekerja jika upah yang di  tawarkan 

melebihi reservation wage yang dimiliki. Jika upah yang ditawarkan masih di 
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bawah dari reseravtion wage maka individu akan cenderung untuk memilih tidak 

bekerja. Keputusan untuk bekerja atau tidak juga dikaitkan dengan besarnya non-

labor income yang dimiliki seseorang. Semakin besar non-labor income 

kecenderungan untuk tidak bekerja lebih besar atau kemampuan untuk 

menganggur lebih besar (Lusiyanti & Wicaksono, 2020). 

Tabel 1.3 

Tingkat Upah Minimum Kabupaten Pinrang (Rp) Tahun 2017-2022 

Tahun Tingkat Upah (Rp) 

2017 2.435.625,00 

2018 2.647.767,00 

2019 2.860.382,00 

2020 3.103.800,00 

2021 3.165.000,00 

2022 3.165.876,00 

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang, 2023 

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa upah minimum Kabupaten Pinrang dari 

tahun 2017-2022 mengalami peningkatan. Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa upah 

terendah terdapat pada tahun 2017 yaitu sebanyak Rp. 2.435.625,00 sedangkan 

upah tertinggi terdapat pada tahun 2022 yaitu Rp. 3.165.876,00. Kenaikan upah 

minimum diiringi dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang yang dapat 

dilihat dari perkembangan PDRB yang mengalami kenaikan. 

Menurut Sholeh (2005) upah yang layak akan menaikkan daya beli 

pekerja, sebab upah dapat menaikkan pendapatan pekerja yang pada akhirnya 

akan menaikkan permintaan efektif terhadap pekerja. Usaha untuk meningkatkan 

pendapatan melalui peningkatan upah telah dilakukan pemerintah dengan 

menetapkan besarnya upah minimum provinsi yang harus dibayarkan oleh 

pengusaha kepada pekerjanya (Ardella dkk., 2019). 
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Partisipasi wanita dalam angkatan kerja dipengaruhi oleh pendapatan dan 

distribusi waktu. Dalam hal ini menyangkut bagaimana wanita memutuskan 

bekerja untuk mendaatkan upah untuk menopang pendapatan keluarga. Rokhedi 

(2012) berpendapat bahwa secara empiris tingkat partisipasi angkatan kerja wanita 

mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh kenaikan upah bagi wanita. 

Tingkat upah wanita mengalami peningkatan yang signifikan dan cenderung sama 

dengan tingkat upah pria. Faktor-faktor seperti semakin tidak populernya 

diskriminasi upah antara pria dan wanita telah mendorong kenaikan upah bagi 

pekerja wanita (Ardilla, 2021). 

Todaro (2011) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi suatu daerah 

bergantung pada sumber daya yang dimilikinya, seperti modal, sumber daya alam 

dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan hal terpenting dalam 

pembangunan ekonomi, karena sumber daya manusialah yang mengubah input 

lain seperti sumber daya alam dan modal menjadi output. Teori Adam Smith 

menyatakan bahwa pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh jumlah penduduk 

yang bekerja. Oleh karena itu, semakin banyak tenaga kerja maka semakin tinggi 

tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Menurut Appiah (2018), TPAK 

wanita berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi, ketika TPAK 

wanita meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat (Fitriah, 2020). 

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan 

ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro. Hal ini didasari oleh tiga 
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alasan. Pertama, penduduk selalu bertambah. Bertambahnya jumlah penduduk ini 

berarti angkatan kerja juga akan bertambah. Pertumbuhan ekonomi akan mampu 

menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja. Kedua, selama keinginan dan 

kebutuhan tidak terbatas maka perekonomian harus mampu memproduksi lebih 

banyak barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. 

Ketiga, usaha menciptakan kemerataan ekonomi (economic stability) melalui 

retribusi pendapatan (income redistribution) akan lebih mudah dicapai dalam 

periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Semakin tinggi tingkat PDRB maka 

akan menghasilkan output yang diharapkan mampu menyerap tingkat partisipasi 

angkatan kerja baru di daerah termasuk tingkat partisipasi angkatan kerja wanita 

(Hatta, 2017). 

Menurut Todaro (2009), pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan 

angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Lebih banyak tenaga kerja berarti tingkat 

produksi yang lebih tinggi, dan pertumbuhan populasi yang lebih besar berarti 

ukuran pasar domestik yang lebih besar (Mario, 2021). 

Tabel 1.4 

 Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita 

Kabupaten Pinrang Tahun 2017-2022 

Tahun Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja 

Wanita (%) 

2017 7,85 38,54 

2018 6,91 41,89 

2019 6,53 38,09 

2020 0,44 37,47 

2021 5,04 34,55 

2022 4,52 30,84 

    Sumber : BPS Kabupaten Pinrang, 2023 
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  Tabel 1.4 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang 

setiap tahunnya mengalami fluktuasi, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi 

mengalami penurunan sangat drastis, yang dimana pada tahun 2019 pertumbuhan 

ekonomi sebesar 6,53% dan pada tahun 2020 menjadi 0,44%. Hal tersebut 

dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang hampir melanda seluruh dunia, 

sehingga perekonomian pada saat itu menurun dan banyak masyarakat yang 

kehilangan pekerjaan akibat pandemi, sebab banyak perusahaan yang 

memberhentikan pekerjanya sehingga banyak yang kesulitan untuk memenuhi 

kebutahan sehari-harinya karena kurangnya pendapatan yang mereka dapatkan 

jika dibandingkan dengan sebelum terjadinya pandemi. Kemudian pada tahun 

2021, pandemi covid-19 cukup mereda sehingga pertumbuhan ekonomi 

mengalami kenaikan sebesar 5,04% dan dari adanya pandemi ini banyak 

masyarakat yang membuka usaha sendiri untuk mendapatkan pendapatan dan 

banyaknya pelaku UMKM sekarang yang awalnya mereka membuka usaha dari 

rumah sehingga bisa menjadi besar. 

  Tingkat partisipasi angkatan kerja wanita merupakan objek penelitian yang 

menarik dan penting yang dapat digunakan untuk menilai peluang kerja suatu 

daerah, dan merupakan salah satu indikator terpenting untuk mengukur 

pembangunan nasional dan partisipasi angkatan kerja suatu daerah (Astina, 2021). 

Adapun perkembangan tingkat partsisipasi angkatan kerja wanita  di Kabupaten 

Pinrang tahun 2017-2022. Pada tabel 1.4 terlihat bahwa tingkat partisipasi 

angkatan kerja wanita setiap tahunnya mengalami fluktuasi dan cenderung 

menurun. Tingkat partisipasi angkatan kerja wanita tertinggi pada tahun 2018 
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sebesar 41,89% dan pada tahun 2022 merupakan TPAK wanita terendah yaitu 

sebesar 30,84%. 

  Tingkat partisipasi angkatan kerja suatu kelompok penduduk adalah 

perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja pada kelompok 

tersebut. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat memperhitungkan seluruh 

penduduk usia kerja atau kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin, upah, usia, 

dan pendidikan. Seperti kita ketahui bahwa tenaga kerja adalah modal yang 

menggerakkan roda pembangunan. Karena demografi terus berubah, ukuran dan 

komposisi angkatan kerja akan terus berubah meningkatkan partisipasi angkatan 

kerja (Murialti & Romanda, 2020). 

  Peningkatan partisipasi wanita dalam kegiatan ekonomi dapat dipengaruhi 

oleh faktor demografi, sosial dan ekonomi. Beberapa faktor demografis yang 

dianggap memiliki dampak signifikan adalah pendidikan, upah, dan usia. Tingkat 

partisipasi angkatan kerja wanita pada umumnya sangat dipengaruhi oleh 

perubahan struktur ekonomi pada masa pembangunan, sehingga angkatan kerja 

wanita akan menjadi angkatan kerja yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga 

dan masyarakat, serta tingkat pendapatan (Zainal, Elpanso, & Trisninawati, 2017). 

  
Adanya faktor produksi tenaga kerja wanita yang melimpah, maka 

kegiatan ekonomi akan berkembang lebih cepat dan daya saing mereka akan lebih 

kuat, yang akan berdampak lebih baik pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena 

itu, tenaga kerja merupakan sumber daya terpenting dalam proses pembangunan, 

termasuk tenaga kerja wanita. Setelah mengamati beberapa data, terdapat 

fenomena yang berbeda dalam teori dan data. Menurut data yang diterbitkan oleh 
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BPS bahwa upah minimum di Kabupaten Pinrang setiap tahunnya mengalami 

peningkatan seiring dengan usia, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan 

yang semuanya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun faktanya 

peningkatan tersebut belum memberikan dampak yang berarti terhadap 

peningkatan partisipasi angkatan kerja khususnya wanita yang ditandai dengan 

penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita. Adapun penyebab rendahnya 

tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Kabupaten Pinrang yaitu kurangnya 

informasi, dan tanggung jawab waniya dalam rumah tangga, sehingga 

menyebabkan terhambatnya wanita untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja dan 

pekerjaan wanita lebih terkonsentrasi pada sektor informal (Hatta, 2017). 

Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 

Kabupaten Pinrang, dengan mengangkat judul “Pengaruh Pendidikan, Usia, 

Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja Wanita Di Kabupaten Pinrang”. 

B. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat partisipasi angkatan 

kerja wanita di Kabupaten Pinrang? 

2. Bagaimana pengaruh usia terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja 

wanita di Kabupaten Pinrang? 

3. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat partisipasi 

angkatan kerja wanita di Kabupaten Pinrang? 
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4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat partisipasi 

angkatan kerja wanita di Kabupaten Pinrang? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengenai rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap tingkat partisipasi 

angkatan kerja wanita di Kabupaten Pinrang 

2. Untuk menganalisis pengaruh usia terhadap tingkat partisipasi angkatan 

kerja wanita di Kabupaten Pinrang 

3. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum terhadap tingkat partisipasi 

angkatan kerja wanita di Kabupaten Pinrang 

4. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja wanita di Kabupaten Pinrang 

D. Manfaat Penelitian  

  Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi pada penelitian yang 

relevan di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktisi 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pemerintah daerah dalam 

menyususn kebijakan ketenagakerjaan di masa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita  

Modal mansia merupakan faktor penting dalam proses pertumbuhan 

ekonomi. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, diyakini 

perekonomian juga akan semakin baik. Tingkat pembangunan manusia yang 

tinggi akan mempengaruhi perekonomian dengan meningkatkan keterampilan 

penduduk, sehingga meningkatkan produktivitas dan kreativitas mereka (Syafitri 

& Ariusni, 2019). 

Dalam teori klasik,Adam Smith (1729-1790) percaya bahwa alokasi 

sumber daya manusia yang efektif adalah pembangunan pertumbuhan ekonomi. 

Setelah pertumbuhan ekonomi, diperlukan akumulasi modal (fisik) baru untuk 

menjaga pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia 

yang efektif merupakan syarat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-

Domar dikenal sebagai teori pertumbuhan. Menurut teori ini, investasi tidak hanya 

menciptakan permintaan tetapi juga meningkatkan kapasitas produktif. Peran 

modal fisik dalam model pertumbuhan sangat penting, namun kapasitas hanya 

dapat meningkat jika sumber daya lain (modal fisik) meningkat. Selain itu, dalam 

model pertumbuhan selama modal fisik meningkat, jumlah penduduk yang besar 

tidak akan mengurangi pendapatan per kapita. Hal yang sama juga dikemukakan 

oleh Solow, yang menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas. Angkatan kerja 

dianggap tumbuh secara ekponensial dan mencapai kesempatan kerja penuh. 

Namun, dalam model ini, pekerja diperjelas dengan luas sebagai faktor produksi,
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Bukan sekedar menerima output dari pekerja. Model ini juga melihat substitusi 

antara modal fisik dan tenaga kerja (S. N. Saputra, 2012). 

Menurut Mulyadi (2003), tingkat partisipasi angkatan kerja adalah jumlah 

penduduk yang berpartisipasi dalam angkatan kerja pada kelompok usia tertentu. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 

penduduk usia kerja di pasar yang mampu mengolah barang dan jasa dalam 

kegiatan sehari-hari untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik sehingga 

mencapai tingkat kesejahteraan sosial tertentu (Sari & Susanti, 2018). 

Menurut Simanjuntak (1998), tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 

ukuran besarnya angkatan kerja per 100 penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi 

angkatan kerja adalah persentase penduduk angkatan kerja yang berumur 15 tahun 

ke atas. 

TPAK =           Jumlah Angkatan Kerja  x 100% 

  Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas 

Adapun untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja wanita adalah : 

TPAK Wanita =    Jumlah Angkatan Kerja Wanita   x 100% 

                       Jumlah Penduduk Usia Kerja Wanita 

Menurut Mantra (2003), semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja 

wanita, semakin tinggi pula tingkat partisipasi angkatan kerja untuk kelompok 

angkatan kerja yang sama. Sebaliknya, semakin banyak penduduk yang 

bersekolah dan mengurus keluarga, semakin banyak penduduk yang tidak 

termasuk dalam angkatan kerja, sehingga partisipasi angkatan kerja wanita 

semakin rendah  (Rukmana, 2019). 
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TPAK wanita menunjukkan bahwa suatu perekonomian memiliki banyak 

tenaga kerja wanita yang tersedia untuk memproduksi barang dan menyediakan 

jasa. Semakin tinggi TPAK wanita, semakin tinggi penawaran tenaga kerja 

wanita. Pasokan tenaga kerja wanita di pasar tenaga kerja mencerminkan peran 

dan inisiatif wanita dalam kegiatan ekonomi. Karakteristik yang diduga 

mempengaruhi TPAK wanita antara lain tingkat pendidikan wanita, warga yang 

menghidupi keluarga, usia, kondisi ekonomi, dan upah pekerja wanita (Septiawan 

& Wijaya, 2019). 

Manusia diciptakan untuk bekerja, sejalan dengan ajaran islam bahwa 

bekerja merupakan modal dasar untuk mencari nafkah. Jadi muslimah yang 

bekerja dikatakan sebagai orang yang mulia dan bahkan dalam islam kegiatan 

kerja semacam ini dimuliakan yaitu berbasis kerja adalah salah satu bentuk 

ibadah. Hal terpenting dalam bekerja adalah mendapatkan sesuatu yang halal. 

Oleh karena itu, perlu diperhatikan aspek halal dan haram terkait pekerjaan dan 

tata cara kerja. Al-Qur’an menekankan pentingnya bekerja keras untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari (Mustofa, 2015). Dalam hal ini Allah SWT berfirman 

dalam surat Al-Qasas ayat 25-26, sebagai berikut:  

ا سَقيَۡتَ  ٍَ َُّ أبَِٚ يَدۡعُ٘كَ ىِيَجۡزِيَلَ أجَۡسَ  شِٚ عَيَٚ ٱسۡتِحۡيَاءٓ ٍ۬ قَاىَتۡ إِ َۡ ا تَ ََ ُٖ فجََاءَٓتُۡٔ إحِۡدٮَٰ

ۡۡ  ۚىََْا ََ ََ تَ ََ ََّ قَاهَ  ِٔ ٱىۡقَ قَ ََّّ عَييَۡ َٗ ا جَاءَُٓٓ    ََّ ًِ  ۖ فَيَ ۡ٘ َِ ٱىۡقَ ٍِ  ََ ۡ٘ َّجَ   ( َِ ي َِ يِ ٰـ ( ٥٢ٱىظَّ

ا قَاىَتۡ  ََ ُٖ أٓبََتِ  إحِۡدٮَٰ ٰـ َُّ   ۖٱسۡت َۡـجِسُۡٓ  يَ ِِ  خَيۡسَ  إِ ٍَ  ََ ٙ   ٱسۡت َۡـجَسۡ ِ٘ ُِ  ٱىۡقَ ي ٍِ َ (٥٢) ٱلۡۡ  
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Terjemahnya : 

 Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu 

berjalan kemalu-maluan, ia berkata: “Sesungguhnya bapakku memanggil kamu 

agar ia memberi balasan terhadap (kebaikan) mu memberi minum (ternak) kami”. 

Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syua’ib) dan menceritakan kepadanya 

cerita (mengenai dirinya). Syua’ib berkata: “Janganlah kamu takut. Kamu telah 

selamat dari orang-orang yang zalim itu” (25). Salah seorang dari kedua wanita itu 

berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) 

ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (26).   

Pekerja adalah faktor utama produksi, yang menentukan berhasil atau 

tidaknya suatu tujuan. Kekayaan kelimpahan sumber daya alam atau modal tidak 

menjamin kemakmuran atau kesuksesa n suatu lembaga tanpa pekerja yang 

handal dan dapat dipercaya. Dalam islam, jika dilihat dari kriteria pekerja yang 

handal, maka pekerja memiliki karakter yang kuat, secara mental dan fisik serta 

amanah dalam bekerja.  

B. Konsep Pendidikan 

Teori Human Capital berpendapat bahwa pendidikan formal merupakan 

investasi pada individu dan masyarakat terkait dengan kesempatan kerja untuk 

pekerjaan yang lebih terbuka bagi mereka yang berpendidikan tinggi. Karena pada 

umumnya kelangkaan lulusan berpendidikan tinggi lebih tepat. Kesempatan kerja 

bagi lulusan pendidikan tinggi lebih terbuka, sehingga secara teori kelompok ini 

cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan 

kelompok berpendidikan rendah. Peran pendidikan formal dalam meningkatkan 

keterampilan diakui oleh semua negara (Arifin & Firmansyah, 2017). 

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi sumber daya manusia, 

dan tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi kinerja atau pekerjaan, karena 
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pendidikan merupakan salah satu komponen utama pengetahuan, pengalaman dan 

keterampilan yang meningkatkan kualitas tenaga kerja di masa depan (Makna, 

2016). Todaro (2014) berpendapat bahwa pencapaian tujuan pembangunan adalah 

pendidikan. Di negara berkembang ini, pendidikan merupakan pemain utama 

dalam membangun kemampuan yang progresif, dan pendidikan juga merupakan 

modal sumber daya manusia yang akan bermanfaat bagi masyarakat di masa 

depan bagi negara dan masyarakat yang sedang belajar (Wahyuni & Anis, 2019). 

Simanjuntak (1998) berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang, semakin banyak pilihan yang dimiliki seseorang dalam mencari 

pekerjaan. Misalnya, orang yang berpendidikan tinggi tidak akan memilih untuk 

diam, tetapi cenderung masuk ke pasar tenaga kerja karena percaya bahwa tempat 

kerja sangat membutuhkan orang-orang yang berpendidikan seperti mereka 

(Wahyuningtias, 2019). 

Pada hakikatnya pendidikan mempunyai fungsi pemersatu bangsa, 

pemerataan kesempatan, dan mengembangkan potensi diri dalam pembangunan 

negara. Menurut Nuansa (2008) pendidikan diharapkan dapat memperkuat 

keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan 

kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk memaksimalkan 

potensi yang dimilikinya (Bonerri dkk., 2018). 

Dalam pandangan islam, pendidikan memiliki beberapa istilah yaitu; 

tarbiyah, ta’lim, dan ta’dib. Menurut Zuhairini, pendidikan islam bertujuan untuk 

mengembangkan kepribadian peserta didik secara sistematis agar dapat hidup 
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sesuai dengan ajaran islam dan membangun kesejahteraan dunia dan akhirat. 

Pentingnya pendidikan, sebagai agama Rahmatan lil’alamin, islam menyerukan 

ilmu untuk dicari melalui pendidikan, baik di dalam maupun di luar pendidikan 

formal (Islamiyah Khoridatul, 2015). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Q.S 

Al-Mujadalah ayat 11, yang berbunyi :  

ت ٍ۬ يسَۡفَعِ ٱ ٰـ ٌَ دزََجَ َِ أُٗتُ٘اْ ٱىۡعِيۡ ٱىَّرِي َٗ  ٌۡ ْنُ ٍِ ُْ٘اْ  ٍَ َِ ءَا ُ ٱىَّرِي  … ... ۚللََّّ

Terjemahnya : 

…”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”… (Q.S Al-

Mujadalah: 11) 

Allah SWT menurunkan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup manusia, 

salah satunya memerintahkan Rasul-Nya Muhammad SAW untuk membacanya. 

Secara garis besar, manusia dapat belajar untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan sekaligus memperbaiki kehidupannya. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan pendidikan islam adalah penerapan nilai-nilai islam 

yang terwujud dalam kepribadian siswa secara demikian. 

C. Konsep Usia 

Penduduk Indonesia termasuk ke dalam struktur kepemudaan yang dapat 

dilihat dari bentuk piramida penduduk Indonesia. Sementara pertumbuhan 

penduduk dapat ditahan, pasokan tenaga kerja, akan meningkat karena semakin 

banyak orang yang memasuki usia kerja, meningkatkan pasokan tenaga kerja 

(Hardiani dkk., 2020).  

Usia produktif adalah usia dimana seseorang masih mampu bekerja dan 

menghasilkan sesuatu. Ketika kelompok usia tersebut makin tua, mereka akan 



21 

 

 
 

memasuki usia pensiun atau secara fisik tidak dapat bekerja. Namun pada 

kelompok usia produktif, sebagian orang harus bekerja karena tanggungan 

keluarga atau menginvestasikan waktu di perusahaan tertentu, sehingga sebagian 

besar harus aktif di pasar tenaga kerja.  

Winardi, 1990 (dalam Hardiani dkk., 2020) menyatakan bahwa tingkat 

partisipasi angkatan kerja wanita secara umum meningkat seiring bertambahnya 

usia, dan TPAK wanita perkotaan tertinggi pada kelompok usia 40-45 tahun. Di 

pedesaan relatif terlambat yaitu kelompok umur 45-50 tahun. Oleh karena itu, 

nyata bahwa usia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap keputusan kerja 

seseorang, karena semakin tua seseorang maka semakin bertanggung jawab orang 

tersebut untuk memenuhi tuntutan hidup yang semakin meningkat selama usia 

tersebut masih dalam rentang usia produktif. 

Menurut Putri dan Setiawina, 2013 (dalam Cantika, 2019), rentang usia 

produktif ideal pekerja adalah 15-64 tahun. Sedangkan menurut Badan Pusat 

Statistik, usia dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut; 1) kelompok usia 

remaja (15-24 tahun), 2) kelompok usia prima (25-54 tahun), 3) kelompok usia 

dewasa (55 tahun keatas). Secara umum, selama masa produktif ini, semakin tua 

seseorang maka semakin banyak pendapatan yang meningkat, tergantung pada 

jenis pekerjaan yang dilakukan. Kekuatan fisik seseorang untuk melakukan 

aktivitas berkaitan erat dengan usia. Karena jika usia seseorang melebihi masa 

produktif, maka kekuatan fisiknya akan menurun, sehingga produktivitasnya juga 

akan menurun sehingga pendapatan juga akan terpengaruh. Berdasarkan pasal 2 



22 

 

 
 

ayat 2 UU No. 20 tahun 1999, angkatan kerja meliputi penduduk usia kerja (di 

atas 15 tahun).   

Usia berhubungan dengan tanggung jawab seseorang atas persediaan 

tenaga kerjanya. Semakin tua seseorang, semakin besar penawaran tenaga kerja. 

Partisipasi angkatan kerja meningkat selama pekerja wanita berusia produktif 

menurun pada wanita yang lebih tua. Pendapat oleh Gst. Bgs. Wirya Gupta, usia 

seorang wanita memegang peranan penting dalam menghadapi kehidupan 

berkeluarga, karena usia berkaitan dengan aktivitasnya dalam siklus hidupnya. 

Bagian dari siklus hidup yang dapat mempengaruhi kesempatan kerja adalah 

waktu pernikahan dan kehadiran anak. Peluang kerja bagi wanita dengan anak 

kecil seringkali terbatas. Seiring bertambahnya usia pekerja wanita, pekerja 

wanita dapat menuangkan waktunya sendiri untuk bekerja. Selain itu, semakin tua 

wanita, semakin sedikit kekuatan fisik yang mereka miliki, dan semakin sedikit 

aktivitas pemasaran mereka yang menghabiskan waktu (Hasanah, 2018). 

Allah SWT menentukan usia seseorang sebelum ia dilahirkan. Pada zaman 

itu, manusia diberi kesempatan untuk mempersiapkan kehidupan abadi di akhirat. 

Beruntunglah seorang hamba jika ia dapat menggunakan umurnya untuk berbuat 

kebaikan. Namun celakalah seseorang yang pada usianya tidak dapat 

memanfaatkan karunia waktu untuk beribadah dan bekerja aktif dan bermanfaat. 

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 78 : 
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 ۡ٘ ىَ َٗ  َُ ۡ٘ ََ ٌُ ٱىۡ ا تنَُُّ٘٘اْ يدُۡزِمن  ََ شَيَّدةَ ٍ۬ أيََْۡ  ٍ ٌۡ فِٚ بسُُٗج ٍ۬   يَقُ٘ىُ٘اْ  ۗمُْتُ
ٍ۬ ٌ۬ َْ ََ ٌۡ حَ ُٖ ۡۡ َِ ُ إُِ ت َٗ  

 ِ ِۡ عِْدِ ٱللََّّ ٍِ رۦِِٓ  ٰـ ِۡ عِْدِكَ  َٕۖ ٍِ رۦِِٓ  ٰـ َٕ  يَقُ٘ىُ٘اْ 
ٌۡ سَيَِّ ٌَ۬ ٍ۬ ُٖ ۡۡ َِ ُ إُِ ت َٗ  ۚ  ِ ِۡ عِْدِ ٱللََّّ ٍِّ  

ٍ۬
اهِ  ۖ قوُۡ مُو  ََ  فَ

َُ يَفۡقَ  ََ ينََادُٗ  ًِ ۡ٘ ٓءِ ٱىۡقَ ََ ؤُٓ ٰـ ا )َٕ
َُ حَدِيث ٍ۬ ُٖ٘٨٧)  

Terjemahnya : 

 Dimana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun 

kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh 

kebaika, mereka mengatakan: “ini adalah dari sisi Allah”, dan kalau mereka 

ditimpa sesuatu bencana mereka akan mengatakan: “ini (datangnya) dari sisi 

kamu (Muhammad)”. Katakanlah: “Semuanya (datang) dari sisi Allah”. Maka 

mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir tidak memahami pembicaraan 

sedikitpun.   

 Al-Qur’an sebagai pedoman hidup orang-orang beriman memberikan 

petunjuk kepada kita agar kita dapat menggunakan waktu untuk beribadah dan 

beramal, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk diri kita sendiri. 

Di usia produktif gunakanlah waktu yang ada untuk mencari pekerjaan yang 

bermanfaat dan halal sehingga di usia yang relatif muda kita sudah bisa 

mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak seperti mereka 

yang masih produktif dibandingkan kelompok usia lainnya namun hanya bisa 

menghabiskan waktunya dengan melakukan kesenangan duniawi yang tidak 

memiliki nilai positif. Maka gunakanlah dengan baik diusia produktif agar apa 

yang dilakukan di usia tersebut terbayar di akhirat kelak. 

D. Konsep Upah Minimum 

Teori neoklasik beranggapan bahwa upah cukup mudah di pasar tenaga 

kerja, sehingga penawaran dan permintaan tenaga kerja selalu seimbang dan 
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pengangguran tidak terjadi. Teori neoklasik juga menyatakan bahwa karyawan 

menerima upah yang sepadan dengan peningkatan keuntungan marjinal mereka. 

Upah disini merupakan penghargaan atas kerja keras yang diberikan oleh pelaku 

usaha. Upah dibayar oleh pelaku usaha sesuai dengan produktivitas yang 

diberikan oleh angkatan kerja, yang berarti bahwa dalam teori ini dapat dilihat 

bahwa teori neoklasik didasarkan pada prinsip nilai tambah faktor produksi. Upah 

adalah pembayaran yang diterima oleh pelaku usaha dari karyawan untuk 

menambah nilai pada produksi (Ansori, 2015).  

Upah adalah hak pekerja yang diterimanya yang dinyatakan dalam bentuk 

uang kepada pekerja dari pemberi kerja dalam hal balas jasa yang dibayarkan 

sesuai perjanjian kerja. Menurut Sumarsono (2011) upah yaitu sumber 

penghasilan utama bagi pekerja sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-harinya. Sementara bagi perusahaan, upah yaitu satu diantara komponen 

biaya produksi yang dianggap dapat mengurangi tingkat keuntungan yang 

dihasilkan. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk menjaga upah seminimal 

mungkin, sehingga keuntungan perusahaan dapat meningkat (Purba dkk., 2020). 

Upah minimum adalah standar minimum yang digunakan oleh pengusaha 

dan perusahaan industry untuk memberikan upah pekerja di bidang bisnis dan 

pekerja (Widyaningrum & Bintariningtyas, 2021). Berdasarkan keputusan Menteri 

No. 1, 1999 Pasal 1 ayat 1, tentang upah minimum adalah upah bulanan paling 

rendah dimana tersusun atas upah pokok tidak terkecuali dengan tunjangan tetap. 

Yang dimaksud dengan tunjangan tetap yaitu sejumlah upah yang dibayarkan 

kepada pegawai secara tetap, tidak tergantung pada kehadiran atau prestasi 
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tertentu. Tujuan penetapan upah minimum adalah agar pekerja dapat memperoleh 

penghasilan yang layak (Nur Wulansari dkk., 2021). 

Menurut Zaeni (2007), terdapat beberapa teori yang harus diperhatikan 

untuk menetapkan upah. Teori-teori tersebut diantaranya yaitu : 

1) Teori Upah Normal (David Ricardo), dalam teori ini upah ditentukan 

dengan mengacu pada biaya penyediaan segala kebutuhan hidup bagi 

pekerja. Denga teori ini ditekankan kepada para pekerja bahwasanya 

jumlah uang yang mereka terima sebagai upah sudah sewajarnya begitu 

besar karena hanya itu kemampuan seorang pengusaha. 

2) Teori Hukum Upah Besi (Lasalle), dalam teori ini upah yang dibiayakan 

kepada pekerja menurut teori upah normal di atas hanya memihak 

pengusaha. Karena, jika teori tersebut dipakai tidak perlu dipikirkan susah-

susahnya pekerja. Maka dari itu harus ditentang. 

3) Teori Dana Upah (Stuart Mill Senior), dalam teori ini pekerja tidak perlu 

membantah seperti yang dikatakan teori hukum upah besi, sebab upah 

yang mereka terima sebenarnya berdasrkan besarnya dana yang diberikan 

kepada masyarakat. Jika dana besar, maka upah yang diperoleh pekerja 

juga besar. Sebaliknya, jika pembiayaan berkurang, maka besaran upah 

yang diterima pekerja juga akan berkurang. 

4) Teori Upah Etika, dalam teori ini pertanyaan sebenarnya bukanlah berapa 

besar upah yang diperoleh seorang pekerja, tetapi seberapa baik upah 

tersebut menutupi seluruh kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. 

Maka dari itu, teori ini mengemukakan bahwa menunjang kebutuhan 
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hidup bagi pekerja dengan jumlah tanggungan yang besar, terdapat dana 

khusus yang disebut dana anak.  

Secara umum, prinsip dasar kegiatan ekonomi tidak terlepas dari prinsip 

pengupahan islam, terutama prinsip keadilan dan moralitas. Dalam konteks 

ekonomi, pelaksanaan keadilan tidak hanya memiliki nilai hukum ekonomi, tetapi 

juga berdimensi teologi. Keadilan dalam islam adalah keadilan ilahi, yaitu 

keadilan yang tidak terpisahkan dari akhlak, berdasarkan nilai-nilai moral yang 

bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Jadi upah dalam islam biasanya 

dilambangkan dengan istilah jaza’ yang berarti pahala atau penghargaan (Waliam, 

2017), sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 97, yang 

berbunyi :  

 
ة ٍ۬ طَيَِّۡ ٌ۬ ٍ۬ ٰ٘ ِ ٍ۬ فَيَْحُۡيِئََُّْ   حَيَ ٍِ ؤۡ ٍُ  َ٘ ُٕ َٗ  ٰٚ ٗۡ أُّثَ ِ ذڪََس  أَ ٍِّ ا  يِح ٍ۬ ٰـ وَ صَ َِ ِۡ عَ ٍَ ۖ  

 ٌۡ ُٖ ىََْجۡزِيََّْ َٗ ( َُ يُ٘ ََ ا ڪَاُّ٘اْ يَعۡ ٍَ  ِِ ََ ٌُٕ بِأحَۡ (٧٨أجَۡسَ  

Terjemahnya : 

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan 

dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan 

yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa 

yang telah mereka kerjakan”. 

Allah akan membalas pria dan wanita yang melakukan perbuatan baik 

dengan imbalan di dunia dan di akhirat. Pengertian yang diberikan dalam ayat ini 

adalah bahwa orang yang bekerja akan mendapat pahala di dunia (materi) dan di 

akhirat (pahala). Oleh karena itu, dari sudut pandang islam, upah adalah balas jasa 

(imbalan) yang diterima pekerja karena telah melakukan pekerjaan dengan baik 
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dan benar, baik berupa imbalan materi di dunia maupun berupa imbalan dalam 

akhirat. 

E. Konsep Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Boediono (1992), Pertumbuhan ekonomi merupakan proses 

peningkatan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi 

menekankan pada tiga aspek yaitu proses output per kapita dan jangka panjang. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses, bukan gambaran ekonomi pada saat 

tertentu. Aspek ini melihat bagaimana ekonomi berubah dari waktu ke waktu. 

Aspek kedua, pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan pertumbuhan output per 

kapita, teori ini harus memasukkan teori pertumbuhan PDB total dan 

pertumbuhan penduduk atau angkatan kerja. Aspek terakhir, pengertian 

pertumbuhan ekonomi, adalah perspektif jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi 

terjadi ketika output per kapita cenderung naik, dan itu muncul dari proses internal 

dalam perekonomian. Proses pertumbuhan ekonomi juga harus memiliki sifat self-

generated, artinya proses pertumbuhan itu sendiri menghasilkan kekuatan atau 

momentum untuk terus tumbuh pada periode berikutnya (Mario, 2021). 

Dengan menggunakan teori Harrod-Domar, menekankan bahwa 

peetumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya 

dengan lebih mengutamakan perkembangan sektor-sektor ekonomi yang padat 

karya seperti sektor pertanian dan industri-industri berskala kecil.  

Adapun teori-teori pertumbuhan ekonomi, diantaranya sebagai berikut : 
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1) Teori Pertumbuhan Klasik 

Menurut ahli ekonomi klasik, faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi adalah jumlah penduduk, jumlah persediaan barang 

modal, luas lahan dan sumber daya alam, serta tingkat teknologi yang 

digunakan. Menurut ekonom klasik, hukum hasil yang semakin berkurang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Artinya, pertumbuhan ekonomi 

tidak akan berlanjut. Pada mulanya jumlah penduduknya kecil, kekayaan 

alamnya relatif surplus, dan pengembalian investasinya tinggi. Maka 

pengusaha akan meraup keuntungan yang baik. Ini akan membawa 

investasi baru dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak akan berlangsung 

lama jika jumlah penduduk terlalu banyak, peningkatan tersebut akan 

menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas per penduduk 

menjadi negatif. Ketika perekonomian mencapai tingkat perkembangan 

yang sangat rendah, dan perekonomian dikatakan telah mencapai keadaan 

tidak berkembang. Dalam situasi seperti itu, pendapatan pekerja hanya 

dapat mencapai taraf hidup yang layak (Sukirno, 2016). 

2) Teori Schumpeter 

Dalam teori Schumpeter, pendapatan pekerja hanya dapat mencapai taraf 

hidup yang layak. Menurut para ahli ekonomi klasik, setiap masyarakat 

tidak dapat mencegah terjadinya keterbelakangan. Inovasi tersebut 

meliputi : memperkenalkan produk baru, meningkatkan efisiensi metode 

produksi untuk menghasilkan produk dalam pasar baru, mengembangkan 

sumber bahan baku, dan mengubah organisasi untuk meningkatkan 
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efisiensi kegiatan perusahaan. Kegiatan inovasi yang berbeda ini akan 

membutuhkan inovasi baru. Menurut Schumpeter, semakin tinggi tingkat 

kemajuan suatu perekonomian, semakin terbatas kemungkinan inovasi. 

Sehingga pertumbuhan ekonomi akan melambat. Pada akhirnya akan 

mencapai tingkat keadaan tidak berkembang. Namun, berbeda dengan 

klasik, dalam pandangan Schumpeter kondisi greenfield dicapai dengan 

tingkat pertumbuhan yang tinggi (Siregar, 2018).
 

Dalam teori pertumbuhan ekonomi endogen, model pertumbuhan endogen 

dikembangkan untuk memperbaiki teori pertumbuhan neoklasik. Model 

prtumbuhan neoklasik berargumen bahwa pertumbuhan output didorong oleh 

tingkat perkembangan teknologi. Tanpa perkembangan teknologi, tidak akan ada 

pertumbuhan jangka panjang. Tetapi karena penyebab perkembangan teknologi 

tidak diidentifikasikan dalam model solow, maka hal yang mendasari 

pertumbuhan tidak dijelaskan. Investasi tenaga kerja (pelatihan dan pendidikan 

menyangkut kekuatan pekerja) adalah suatu pelengkap dalam pertumbuhan 

penting (Falianty, 2019). 

Dalam kajian ekonomi islam, isu pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian 

para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi klasik islam. Islam tidak akan 

mengorbankan pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan diperlukan. Di sisi 

lain, islam juga melihat pentingnya keadilan karena pertumbuhan ekonomi tidak 

menggambarkan kesejahteraan secara keseluruhan, apalagi ketika pendapatan dan 

faktor produksi terkonsentrasi pada sejumlah kecil masyarakat. Oleh karena itu, 

menurut pandangan ekonomi islam, teknologi baru dan metode baru harus 
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diadopsi dalam pembangunannya, yaitu kita harus meninggalkan penggunaan 

model pertumbuhan total yang menekankan tingkat pertumbuhan maksimal 

sebagai satu-satunya indikator perencanaan pembangunan.  

Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang tinggi bukanlah 

tujuan utama. Karena apa yang dimaksud dengan per kapita tinggi sama sekali 

berbeda dari situasi sebenarnya, kemiskinan adalah yang terpenting, dan 

kesenjangan masih besar. Pertumbuhan berorientasi tidak hanya pada penciptaan 

peningkatan produksi, tetapi juga pada prinsip pemerataan sesuai dengan firman 

Allah Q.S Al-Maidah Ayat 8 : 

طِ  َۡ ِ شُہَداَءَٓ بِٲىۡقِ َِ لِلََّّ ي ٍِ ٳ َّ٘ ُْ٘اْ مُُّ٘٘اْ قَ ٍَ َِ ءَا أٓيَ ہَا ٱىَّرِي ٰـ ٌۡ  ۖيَ ُُ َّْ ٍَ ََ يَجۡسِ َٗ   ٓ ٰٚ ً  عَيَ ۡ٘ ُُ قَ شََْـَٔا

ََّ تعَۡدِىُ٘اْ  ٰٙ  ۚأَ َ٘ ُُ ىِيتَّقۡ َ٘ أقَۡسَ ُٕ َ  ۖ ٱعۡدِىُ٘اْ  ٱتَّقُ٘اْ ٱللََّّ َٗ  ۚ ( َُ يُ٘ ََ ا تعَۡ ََ ِۡيسُ  بِ َ خَ َُّ ٱللََّّ (٧ إِ  

Terjemahnya : 

 Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. 

Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan. 

Pertumbuhan juga membutuhkan upaya pertumbuhan yang seimbang. 

Oleh karena itu, islam tidak menerima langkah-langkah kebijakan pertumbuhan 

kota yang mengabaikan daerah pedesaan, industri yang mengabaikan pertanian 

atau mengabaikan utilitas dan infrastruktur lainnya untuk fokus pada percepatan 

pembangunan proyek tertentu. Menekankan kekhasan pertumbuhan dan 

perkembangan ekonomi silam, sangat mementingkan pengembangan sumber daya 
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manusia dan menganugerahi fitrah untuk meningkatkan harkat dan martabat 

manusia. Hal ini diwujudkan tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan materi, 

tetapi juga dalam kebutuhan dan persiapan akhirat (Muttaqin, 2018). 

F. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Pendidikan Terhadap Partisipasi Angkatan Kerja Wanita 

Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi partisipasi angkatan kerja 

melalui dua jalur. Pertama, priporsi penduduk yang bersekolah saat ini umumnya 

lebih tinggi pada kelompok usia muda atau usia sekolah. Kedua, semakin 

berpendidikan seseorang, semakin mahal waktunya. Semakin berpendidikan 

mereka, semakin banyak waktu luang mereka digantikan oleh pekerjaan, dengan 

demikian semakin tinggi partisipasi wanita dalam angkatan kerja (Sandjaya, 

2018). 

Bagi wanita berpendidikan tinggi, kecenderungan untuk bekerja 

meningkat. Pentingnya pendidikan baik bagi pria maupun wanita, semakin besar 

pengakuan akan kebutuhan wanita untuk berpartisipasi dalam pembangunan, 

semakin tinggi tingkat pendidikan wanita maka semakin tinggi pula tingkat 

partisipasi wanita dalam angkatan kerja (Hafijriyah, 2016). 

2. Hubungan Usia Terhadap Partisipasi Angkatan Kerja Wanita 

Hubungan antara usia dengan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita 

adalah bahwa usia angkatan kerja berhubungan langsung dengan kondisi fisik 

kegiatan buruh. Semakin tua angkatan kerja, semakin buruk kondisi fisik dan akan 

mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Tingkat partisipasi penduduk 

meningkat seiring bertambahnya usia. Namun, tingkat partisipasi angkatan kerja 
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pada usia tertentu mencapai titik optimal kemudian turun hingga titik terendah, 

terutama pada kelompok usia 60 tahun keatas. Berbagai variabel lain disebut-

sebut sebagai penyebab rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja (Hidayat 

dkk., 2017)
.
 

Usia memiliki efek kuadratik, setelah mencapai usia tertentu, 

bertambahnya usia seorang wanita justru mengurangi kemungkinannya untuk 

berpartisipasi dalam angkatan kerja. Usia merupakan penentu penting pasokan 

tenaga kerja wanita dan kemungkinan partisipasi wanita di pasar tenaga kerja 

(Lusiyanti & Wicaksono, 2020). 

3. Hubungan Upah Minimum Terhadap Partisipasi Angkatan Kerja Wanita 

Tingkat partisipasi angkatan kerja wanita dipengaruhi oleh tingkat upah. 

Upah memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat partisipasi angkatan 

kerja wanita. Jika tingkat upah yang disediakan oleh pasar tenaga kerja semakin 

tinggi, maka semakin banyak penduduk usia kerja yang memilih memasuki pasar 

tenaga kerja secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah angkatan kerja. 

Seiring bertambahnya angkatan kerja, partisipasi angkatan kerja wanita akan 

meningkat (Pradnyaswari dkk., 2020)
.
 

Borjas (2013) berpendapat bahwa teori penawaran tenaga kerja wanita 

menjelaskan bahwa perubahan tingkat upah adalah kunci untuk menentukan 

bagaimana individu (termasuk wanita) memilih untuk masuk atau keluar dari 

pasar tenaga kerja. Hal ini karena upah berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, 

seperti pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dengan demikian, lebih banyak pekerja 

yang bersedia memberikan energinya untuk suatu pekerjaan ketika upah tinggi, 



33 

 

 
 

dan lebih sedikit pekerja yang bersedia memberikan energinya untuk suatu 

pekerjaan ketika upah rendah (Septiawan & Wijaya, 2019). 

4. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Partisipasi Angkatan Kerja 

Wanita 

Perumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang 

bekerja, dengan asumsi jika nilai PDRB meningkat maka nilai tambah bruto dari 

output atau penjualan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat 

menyebabkan tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja wanita. Artinya, ketika 

kegiatan ekonomi meningkat secara signifikan, jumlah orang yang berpartisipasi 

dalam pasar tenaga kerja akan meningkat (Rodiah, 2019). 

Dengan pembangunan ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan 

ekonomi diharapkan bahwa kegiatan perekonomian akan menjadi luas, yang 

berarti lebih banyak angkatan kerja yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan ekonomi ini, yang mengarah pada tingkat partisipasi angkatan kerja 

wanita yang lebih tinggi. Hal ini dikemukakan oleh Simajuntak (2000) yang 

menyatakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja juga dipengaruhi oleh 

kegiatan ekonomi (Astina, 2021). 

G. Penelitian Terdahulu  

Beberapa penelitian sebelumnya yang sejalan dengan penelitian ini, antara 

lain : 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti, Tahun Judul 

Penelitian 

Metodologi Hasil 

Penelitian 

1. Lusiyanti, 2020 Pengaruh tingkat 

pendidikan dan 

faktor sosial 

demografi pada 

partisipasi 

angkatan kerja 

perempuan di 

Indonesia 

Penelitian ini 

menggunakan 

data kuantitatif 

Tingkat 

pendidikan, 

status kepala 

rumah tangga 

dan usia 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

partisipasi 

angkatan kerja 

wanita 

2. Hidayat dkk, 2017 Tingkat 

partisipasi 

angkatan kerja 

(TPAK) 

perempuan antar 

Kabupaten di 

Provinsi Riau 

Penelitian ini 

menggunakan 

data sekunder 

time series dari 

tahun 2010-

2014 

Variabel 

pendidikan 

berkorelasi 

positif 

terhadap 

TPAK wanita 

tetapi tidak 

secara 

signifikan 

3. Kaarib dkk, 2019 Determinan 

partisipasi 

angkatan kerja 

perempuan di 

Sumatera Barat 

Penelitian ini 

menggunakan 

penelitian 

kuantitatif 

Pada variabel 

usia (dewasa) 

dan pendidikan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

tingkat 

partisipasi 

angkatan kerja 

wanita 

4. Zainal, Elpanso, & 

Trisninawati, 2017 

Model probit 

pemetaan tingkat 

partisipasi 

angkatan kerja 

(TPAK) 

perempuan di 

Provinsi 

Sumatera 

Selatan 

(pengaruh usia, 

pendidikan dan 

status 

Penelitian ini 

menggunakan 

analisis regresi 

sederhana 

Usia, 

pendidikan dan 

status 

pernikahan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

partisipasi 

angkatan kerja 

wanita 
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pernikahan 

terhadap 

partisipasi 

angkatan kerja 

perempuan di 

Kota 

Palembang) 

5. Murialti dkk, 2022 Tingkat 

partisipasi 

angkatan kerja 

perempuan di 

Kabupaten 

Rokan Hilir 

(2010-2021) 

Metode 

penelitian 

menggunakan 

metode 

deskriptif 

kuantitatif 

Variabel 

PDRB, UMK, 

perempuan 

dengan tingkat 

pendidikan 

SLTA 

sederajat, 

perempuan 

dengan tingkat 

pendidikan  

diploma ke 

atas secara 

parsial 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

tingkat 

partisipasi 

angkatan kerja 

di Kabupaten 

Rokan Hilir 

6. Akmal & Zulkifli, 

2017 

Pengaruh 

pertumbuhan 

ekonomi, 

belanja 

pemerintah, 

indeks 

pembangunan 

manusia 

terhadap 

partisipasi 

angkatan kerja 

wanita di 4 

Negara Asia 

(China, 

Singapura, 

Indonesia, Korea 

Selatan) 

Data yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah data 

sekunder 

Pertumbuhan 

ekonomi dan 

belanja 

pemerintah 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

angkatan kerja 

di Negara 

China, 

Singapura, dan 

Indonesia. 

Sementara di 

Negara Korea 

Selatan 

pertumbuhan 

ekonomi 

berpengaruh 



36 

 

 
 

terhadap 

angkatan kerja 

wanita. 

7. Izzah & 

Budiantara, 2020 

Pemodelan 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

tingkat 

partisipasi 

angkatan kerja 

perempuan di 

Jawa Barat 

menggunakan 

regresi 

nonparametric 

Spilen Truncated 

Sumber data 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah data 

sekunder 

Variabel 

persentase 

perempuan 

berpendidikan 

tinggi yang 

ditamatkan 

minimal 

SLTA, 

persentase 

perempuan 

berstatus 

menikah, 

UMK, dan 

PDRB 

berpengaruh 

terhadap 

tingkat 

partisipasi 

angkatan kerja 

wanita di Jawa 

Barat 

8. Ardella dkk, 2019 Determinan 

tingkat 

partisipasi 

angkatan kerja 

wanita di Pulau 

Jawa tahun 

2006-2017 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

analisis 

kuantitatif 

dengan 

penelitian 

eksplanatori 

Pertumbuhan 

ekonomi dan 

tingkat 

pendidikan 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

tingkat 

partisipasi 

angkatan kerja 

wanita di Pulau 

Jawa,dan upah 

minimum 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

tingkat 

partisipasi 

angkatan kerja 

wanita di Pulau 

Jawa  
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H. Kerangka Pikir  

Penelitian ini membahas pengaruh pendidikan, usia, upah minimum dan 

pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di 

Kabupaten Pinrang. Berdasarkan latar belakang dan tinjauan teoritis, maka dapat 

digambarkan kerangka pikir dari penelitian ini seperti pada gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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I. Hipotesis  

Hipotesis ialah pernyataan spesifik yang memprediksi hubungan antara 

dua variabel atau lebih, yang secara khusus menggambarkan apa yang ingin 

dicapai atau diharapkan terjadi dalam suatu penelitian. 

1. Diduga pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja wanita di Kabupaten Pinrang. 

2. Diduga usia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja wanita di Kabupaten Pinrang. 

3. Diduga upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

pasrtisipasi angkatan kerja wanita di Kabupaten Pinrang. 

4. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Kabupaten Pinrang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dalam bentuk 

angka. Metode kuantitatif menggunakan berbagia alat perhitungan tabel statistik 

dan metode analisis ekonometrika. Metode tersebut juga menggunakan alat bantu 

Software untuk mengolah data, oleh karena itu aplikasi Eviews 10 digunakan 

dalam penelitian ini. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Pinrang. 

B. Jenis  dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif karena 

pelaksanannya meliputi analisis data dan interpretasi data yang diperoleh. Data 

kuantitatif menggunakan data time series dari tahun 2002-2022. Dalam penelitian 

ini data yang digunakan adalah data sekunder, sumber data penelitian ini 

diperoleh  dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang dan 

Sulawesi Selatan.  

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah 

metode dokumentasi yang ditemukan melalui website, jurnal, karya ilmiah, 

maupun Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang.  



40 

 

 
 

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Model Analisis 

Model analisis yang digunakan adalah melalui pengoalahan model 

matematis, yaitu pernyataan yang berlaku antara pendidikan, usia, upah minimum, 

dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita. 

Dengan menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, penelitian 

ini menggunakan alat analisis ekonometrika yaitu regresi variabel dengan 

menggunakan Ordinary Last Square (OLS). Data yang digunakan dianalisis 

secara kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik yaitu persamaan regresi 

linear berganda. Model persamaannya yaitu sebagai berikut : 

Y= f(X1,X2,X3,X4)       (3.1) 

 Kemudian fungsi diatas di transformasikan ke dalam model 

ekonometrika dengan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e    (3.2) 

Fungsi diatas diubah kedalam model ekonometrika menggunakan 

logaritma natural sehingga membentuk persamaan sebagai berikut : 

LnY = β0 + β1X1 + β2ln X2 + β3ln X3 + β4X4 + µ   (3.3) 

Keterangan : 

Y  : Tingkat partisipasi angkatan kerja wanita (%) 

β0  : Intercept 

X1  : Pendidikan (tahun) 

X2  : Usia (jiwa) 

X3  : Upah minimum (Rp) 
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X4  : Pertumbuhan ekonomi (%) 

β1, β2, β3,β4 : Koefisien regresi 

µ  : Error term 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikoliniearitas 

Uji multikolineraitas merupakan uji untuk mengetahui apakah ada 

hubungan atau korelasi antara variabel bebas yang diteliti. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak ada korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui  

adanya multikolinearitas dalam suatu regresi, dengan cara mencari nilai Variance 

Inflation Factors (VIF). Ada tidaknya masalah multikolinearitas dapat dilihat dari 

nilai centered VIF dari Variance Inflation Factors. Nilai centered VIF ˂ 10 maka 

tidak terdapat masalah multikolinearitas, dan sebaliknya (Ardianyah, 2021)
.
 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah analisis statistik yang dirancang untuk menemukan 

apakah ada korelasi variabel dalam model prediksi dari waktu ke waktu. Oleh 

karena itu, jika model prediksi mengasumsikan autokorelasi, maka nilai 

disturbance tidak lagi berpasangan secara independen, tetapi berpasangan secara 

autokorelasi (Sinambela, 2021). 

c. Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah uji yang dilakukan untuk menilai sebaran data pada 

sebuah kelompok data atau variabel, dengan memperhatikan apakah sebaran data 

tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas dapat digunakan untuk 

menentukan apakah data yang terkumpul berdistribusi normal atau diperoleh dari 
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populasi normal. Uji statistik normalitas yang dapat digunakan diantaranya Chi-

Square, Kolmogorov Smirnov, Lilliefors, Shapiro Wilk, Jarque Bera (Faradiba, 

2020). 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu penyimpangan terhadap 

asumsi homokedastisitas, yaitu bahwa varians error bernilai sama untuk setiap 

kombinasi tetap dari X1, X2, …, Xp. Uji heteroskedastisitas dilakukan melalui uji 

white, uji white didasarkan pada sampel (n) dikalikan dengan R
2
 yang akan 

mengikuti distribusi chi-square dengan degree or freedom sebanyak variabel 

independen tidak termasuk konstanta regresi auxialiary. Kriteria pengujiannya 

adalah (Sinambela, 2021)
.
 

H0 : Tidak ada masalah heteroskedastisitas 

Ha : Ada masalah heteroskedastisitas 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah dalam 

penelitian yang ada pada bab 1. Uji hipotesis terbagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Uji F (Uji Simultan) 

Uji F dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikan suatu 

variabel independen terhadap variabel dependen. Dimana jika fhitung < ftabel maka, 

H0 diterima atau variabel independen tidak berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen (tidak signifikan), artinya perubahan variabel terkait 

tidak dapat dijelaskan oleh perubahan variabel independen, dimana tingkat 

signifikansinya adalah 0,05%. 
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b. Uji t (Uji Parsial) 

Uji t merupakan uji parsial yang dirancang untuk untuk mengetahui  

apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel 

dependen dengan mengasumsikan variabel lainnya tidak berubah. Jika nilai thitung 

> ttabel maka H0 ditolak pada tingkat kepercayaan tertentu. Jika nilai signifikan t < 

0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel independen secara individual 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

c. Analisis Koefisien Determinasi (R-Square) 

Koefisien determinasi (R-Square) adalah untuk melihat seberapa besar 

kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai R
2 

berkisar antara 0 sampai 1 (0<R
2
<1).  

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan definisi dari variabel-variabel yang harus 

diamati dan diukur dalam penelitian ini. Definisi operasional dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Tingkat partisipasi angkatan kerja wanita (Y) yaitu jumlah angkatan kerja 

wanita dari keseluruhan jumlah penduduk wanita yang berusia lima belas 

tahun ke atas, yang dinyatakan dalam satuan persen tahun 2002-2022. 

(BPS, 2023) 

2. Pendidikan (X1) adalah jumlah rata-rata lama sekolah, yang dinyatakan 

dalam satuan tahun,  tahun 2002-2022. (BPS, 2023) 
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3. Usia (X2) yaitu jumlah penduduk wanita yang termasuk dalam usia tenaga 

kerja yang bekerja (15-60 tahun), yang dinyatakan dalam satuan jiwa 

tahun 2002-2022. (BPS, 2023) 

4. Upah minimum (X3) yaitu jumlah gaji yang diterima oleh angkatan kerja 

wanita, yang dinyatakan dalam satuan rupiah tahun 2002-2022. (BPS, 

2023) 

5. Pertumbuhan ekonomi (X4 ) yaitu persentase kenaikan Produk Domestik 

Regional Bruto selama 15 tahun, yang dinyatakan dalam satuan persen 

tahun 2002-2022. (BPS, 2023) 



 

45 

 

BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis 

Kabupaten Pinrang terletak ± 180 km dari Kota Makassar pada koordinat 

antara 4º10‟30” sampai 3º19‟13” Lintang Selatan dan 119º26‟30” sampai 

119º47‟20” Bujur Timur. Kabupaten Pinrang berbatasan dengan Provinsi 

Sulawesi Barat, dan merupakan jalur lintas darat dari dua jalur utama, baik antar 

Provinsi dengan Kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu dari selatan: Makassar, 

Parepare sampai Provinsi Sulawesi Barat, dan dari timur: kabupaten-kabupaten di 

bagian timur dan tengah Sulawesi Selatan hingga Provinsi Sulawesi Barat. 

Wilayah administrative Kabupaten Pinrang tebagi menjadi 12 kecamatan dan 108 

desa/kelurahan (39 kelurahan dan 69 desa) seluas 1.961,77 km2. Kecamatan 

Lembang merupakan Kecamatan terluas dengan luas wilayah 773,09 Km2. 

2. Keadaan Penduduk 

Masalah kependudukan dan ketenagakerjaan selalu menjadi perhatian 

pembangunan daerah. Jumlah penduduk yang terus bertambah akan menambah 

jumlah tenaga kerja, dan pertumbuhan ini memungkinkan suatu wilayah untuk 

meningkatkan produksi. Selain itu, karena pendidikan, pelatihan dan pengalaman 

kerja, orang akan menjadi lebih terampil dan dengan demikian lebih produktif 

yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan produksi. Jumlah penduduk 

Kabupaten Pinrang menurut jenis kelamin tahun 2007-2021 ditunjukkan pada 

tabel 4.1 : 
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Tabel 4.1 

Penduduk Kabupaten Pinrang Berdasarkan Jenis KelaminTahun 2007-2022 

Tahun Pria Wanita Jumlah 

2007 159.583 173.338 332.921 

2008 164.222 176.723 340.945 

2009 164.956 177.159 342.118 

2010 171.272 182.095 353.367 

2011 172.047 182.605 354.652 

2012 174.667 185.352 360.019 

2013 175.115 186.178 361.293 

2014 176.484 187.603 364.087 

2015 177.910 188.879 366.789 

2016 179.321 190.274 369.595 

2017 180.586 191.644 372.230 

2018 181.811 192.772 374.583 

2019 183.129 193.990 377.119 

2020 199.469 204.525 403.994 

2021 201.160 206.211 407.371 

2022 203.367 208.428 411.795 

  Sumber : BPS Kabupaten Pinrang, 2023 

Tabel 4.1 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Pinrang 

berdasarkan jenis kelamin dari tahun 2007-2022 di setiap tahunnya mengalami 

peningkatan yaitu sebesar 78.874 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan jenis 

kelamin terendah pada tahun 2007 sebesar 332.921 jiwa, dimana jumlah 

penduduk jenis kelamin pria sebesar 159.583 jiwa dan jumlah penduduk jenis 

kelamin wanita sebesar 173.338 jiwa. Jumlah penduduk berda sarkan jenis 

kelamin tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 411.795, dimana jumlah 

penduduk jenis kelamin pria sebesar 203.367 jiwa dan jumlah penduduk jenis 

kelamin wanita sebesar 208.428 jiwa. 

 Jumlah penduduk yang lebih banyak akan menyebabkan tingkat 

partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi. Seperti terlihat pada Tabel 4.1, 

jumlah penduduk wanita lebih banyak dibandingkan dengan pria. Dengan 
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demikian, populasi wanita yang tinggi dapat menjadi peluang untuk menghasilkan 

sumber daya. 

B. Perkembangan Variabel 

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita 

Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari peran serta 

seluruh lapisan masyarakat, termasuk peran wanita. Dari tingkat partisipasi 

angkatan kerja (TPAK) wanita terlihat bahwa sebagian besar wanita terlibat dalam 

pekerjaan rumah tangga. Menurut International Labour Organization (ILO), 

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang aktif dalam 

angkatan kerja, baik melalui kerja maupun mencari kerja atas penduduk usia 

kerja. TPAK menghitung jumlah penduduk angkatan kerja sebagai persentase dari 

penduduk usia kerja (Izzah & Budiantara, 2020). 

Partisipasi angkatan kerja wanita dalam penawaran pasar tenaga kerja 

dianggap penting karena berdampak pada kualitas hidup wanita dan keluarganya. 

Oleh karena itu, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita merupakan indikator 

utama untuk mengatur tingkat partisipasi wanita dalam kegiatan ekonomi di suatu 

wilayah. Tingkat partisipasi angkatan kerja wanita juga digunakan sebagai proksi 

pembangunan ekonomi (Abraham dkk., 2017). Data tingkat partisipasi angkatan 

kerja wanita Kabupaten Pinrang tahun 2002-2022, dapat dilihat pada tabel 4.2, 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Kabupaten Pinrang 

Tahun 2002-2022 

Tahun Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja Wanita (%) 

2002 23,47 

2003 24,30 

2004 25,37 

2005 51,51 

2006 48,28 

2007 32,87 

2008 33,97 

2009 33,52 

2010 31,13 

2011 31,93 

2012 33,81 

2013 29,99 

2014 42,64 

2015 35,27 

2016 34,75 

2017 38,54 

2018 41,55 

2019 38,09 

2020 37,47 

2021 34,55 

2022 30,84 

     Sumber : BPS Kabupaten Pinrang, 2023 

Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di 

Kabupaten Pinrang dari tahun 2002-2022 mengalami fluktuasi. Tingkat partisipasi 

angkatan kerja wanita terendah pada tahun 2022 sebesar 30,84%, dan tingkat 

partisipasi angkatan kerja wanita tertinggi pada tahun 2014 sebesar 42,64%, dapat 

dilihat bahwa TPAK dari tahun 2014 hingga tahun 2022 mengalami penurunan 

sebesar 11,8%. Penurunan partisipasi angkatan kerja wanita disebabkan oleh 

berkurangnya angkatan kerja, dan penurunan TPAK wanita menunjukkan 

berkurangnya sisi penawaran tenaga kerja yang tersedia dalam suatu 

perekonomian yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. 
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2. Pendidikan 

Pembangunan manusia seutuhnya meliputi pendidikan, pelatihan, 

perlindungan hak dan jaminan hidup yang layak dan aspek lainnya. Ananta (1990) 

berpendapat bahwa tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja wanita dalam 

kegiatan ekonomi disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah perubahan 

pandangan dan sikap masyarakat terhadap pentingnya pendidikan yang sama bagi 

pria dan wanita, serta perlunya kesadaran kaum wanita dalam keikutsertaan 

pembangunan  (Anggraeni, 2017).  

Pada teori modal manusia, pendidikan merupakan investasi untuk masa 

depan. Dengan berinvesatsi dalam bentuk pendidikan diharapkan akan 

meningkatkan kreativitas dan pengetahuan untuk memasuki pasar tenaga kerja 

dan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Pendidikan merupakan salah 

satu bentuk investasi sumber daya manusia, dan tingkat pendidikan juga dapat 

mempengaruhi kinerja atau pekerjaan, karena pendidikan merupakan salah satu 

komponen utama pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang meningkatkan 

kualitas tenaga kerja di masa depan (Makna, 2016). 

Pesatnya peningkatan partisipasi pendidikan mengakibatkan banyak 

wanita saat ini tidak hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga bekerja 

di luar rumah. Prestasi wanita Indonesia tidak lagi hanya diukur dari keberhasilan 

mereka dalam mengatur rumah tangga, tetapi juga dari pendidikan dan pekerjaan 

mereka. Adapun rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pinrang tahun 2002-2022, 

dapat dilihat pada tabel 4.3 : 
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Tabel 4.3 

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pinrang Tahun 2002-2022 

Tahun Rata-rata lama sekolah (Tahun) 

2002 6,20 

2003 6,45 

2004 6,78 

2005 6,90 

2006 6,88 

2007 6,88 

2008 6,88 

2009 7,22 

2010 7,61 

2011 7,62 

2012 7,89 

2013 7,43 

2014 7,45 

2015 7,47 

2016 7,48 

2017 7,54 

2018 7,84 

2019 7,85 

2020 7,86 

2021 7,87 

2022 8,04 

     Sumber : BPS kabupaten Pinrang, 2023 

Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah Kabupaten Pinrang 

tahun 2002-2012 mengalami peningkatan sebesar 1,69, dan pada tahun 2013-2021 

rata-rata lama sekolah mengalami penurunan sebesar 0,02, yang dimana 

penurunan rata-rata lama sekolah Kabupaten Pinrang disebabkan karena 

keterbatasan ekonomi sehingga mereka tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Pada 

tahun 2002 merupakan rata-rata lama sekolah terendah yaitu sebesar 6,20, dan 

pada tahun 2022 merupakan rata-rata lama sekolah tertinggi yaitu sebesar 8,04. 

Sehingga rata-rata lama sekolah tahun 2002-2022 mengalami peningkatan sebesar 

1,84.Peningkatan rata-rata lama sekolah disebabkan oleh perubahan kurikulum 

pembelajaran serta dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. 
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3. Usia  

Peningkatan partisipasi wanita dalam kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh 

faktor sosial, ekonomi dan demografi. Beberapa faktor demografi yang dianggap 

memiliki pengaruh signifikan adalah usia. Tingkat partisipasi angkatan kerja 

wanita menentukan ukuran populasi usia kerja wanita yang aktif secara ekonomi 

di suatu wilayah (Zainal dkk., 2017). 

Usia berhubungan dengan tanggung jawab seseorang atas persediaan 

tenaga kerjanya. Partisipasi angkatan kerja meningkat selama pekerja wanita 

berusia produktif, dan akan menurun pada wanita yang lebih tua. Seperti yang 

dijelaskan oleh Sumarsono (2009) bahwa perilaku tingkat partisipasi angkatan 

kerja bervariasi antar kelompok usia. Tingkat partisipasi angkatan kerja usia muda 

biasanya sangat rendah karena mereka belum stabil dan ikatan mereka dengan 

pasar tenaga kerja belum kuat. 

Secara struktural, tenaga kerja wanita merupakan bagian dari penduduk 

usia kerja, sehingga jumlah tenaga kerja wanita sangat bergantung pada jumlah 

penduduk usia kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja. Menurut Bank Dunia, 

penduduk usia kerja adalah mereka yang berusia antara 15 tahun hingga 64 tahun, 

biasa dikenal sebagai usia produktif. Semakin banyak penduduk bekerja/penduduk 

usia kerja, maka semakin banyak tenaga kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja. 

Hal ini harus berbanding lurus dengan partisipasi angkatan kerja mereka (Ikhsan, 

2016). 

Tabel 4.4 menunjukkan data jumlah penduduk usia kerja wanita di 

Kabupaten Pinrang tahun 2002-2022, sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 

Jumlah Penduduk Usia Kerja Wanita di Kabupaten Pinrang  

Tahun 2002-2022 

Tahun Jumlah Penduduk usia Kerja 

Wanita (Jiwa) 

2022 313.801 

2003 331.592 

2004 333.853 

2005 105.781 

2006 105.781 

2007 129.325 

2008 131.527 

2009 133.526 

2010 125.791 

2011 126.115 

2012 128.591 

2013 128.265 

2014 133.425 

2015 135.020 

2016 136.850 

2017 138.064 

2018 139.319 

2019 146.397 

2020 147.759 

2021 149.081 

2022 191.518 

     Sumber : BPS Kabupaten Pinrang, 2023 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja wanita 

Kabupaten Pinrang mengalami fluktuasi. Penduduk usia kerja wanita terendah 

pada tahun 2005 dan 2006 sebesar 105.781 jiwa, yang dimana mengalami 

penurunan pada tahun 2004 sebesar 228.072 jiwa. Pada tahun 2004 merupakan 

penduduk usia kerja wanita tertinggi yaitu sebesar 333.853 jiwa. Sehingga 

penduduk usia kerja wanita pada tahun 2005-2022 mengalami penurunan cukup 

drastis yaitu sebesar 142.335 jiwa.  Jumlah angkatan kerja dalam suatu wilayah 

pada suatu waktu tergantung dari jumlah penduduk usia kerja. 
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4. Upah Minimum 

Upah merupakan faktor penting dalam pasar tenaga kerja. Perubahan 

upah yang diterima pekerja akan memiliki efek substitusi, dan efek pendapatan 

kerja pada jam kerja yang diberikan akan berbanding terbalik. Peningkatan upah 

dapat memberikan peningkatan pendapatan yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan konsumsi barang. Oleh karena itu, kenaikan upah akan menjadikan 

seseorang rela bekerja lembur untuk meningkatkan konsumsi (Yusfi & Setiawan, 

2014). 

Salah satu upaya untuk meningkatkan tenaga kerja dalam perekonomian 

adalah kebijakan upah minimum. Bagi pekerja yang bekerja penuh waktu atau 

paruh waktu, mereka akan menerima upah sebagai imbalan atas partisipasinya 

dalam kegiatan ekonomi (Ningrum dkk., 2022). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja 

wanita adalah tingkat upah yang biasa disebut dengan Upah Minimum Regional 

(UMR), yaitu upah minimum yang ditawarkan oleh pemberi kerja kepada seorang 

pekerja atau buruh dalam lingkungan kerjanya. Upah ditentukan setiap tahun dan 

prosesnya sangat panjang (Sarsi dkk., 2014) . Untuk melihat perkembangan 

tingkat upah di Kabupaten Pinrang, dapat dilihat pada tabel 4.5 : 
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Tabel 4.5 

Tingkat Upah Minimum Kabupaten Pinrang Tahun 2002-2022 

Tahun Tingkat Upah (Rp) 

2002 375.000 

2003 415.000 

2004 455.000 

2005 510.000 

2006 612.000 

2007 673.200 

2008 740.520 

2009 905.000 

2010 1.000.000 

2011 1.100.000 

2012 1.200.000 

2013 1.440.000 

2014 1.800.000 

2015 2.000.000 

2016 2.313.625 

2017 2.435.625 

2018 2.647.767 

2019 2.860.382 

2020 3.103.800 

2021 3.165.000 

2022 3.165.876 

     Sumber : BPS Kabupaten Pinrang, 2023 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa upah minimum Kabupaten Pinrang setiap 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Upah minimum terendah pada tahun 

2002 sebesar Rp 375.000 dan upah minimum tertinggi pada tahun 2022 yaitu 

sebesar Rp 3.165.876. Sehingga upah minimum Kabupaten Pinrang tahun 2002-

2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.790.876. Kenaikan upah minimum 

disebabkan oleh kebijakan pemerintah, dan pemerintah menetapkan bahwa upah 

minimum harus dianikkan setiap tahun. Upah minimum naik setiap tahun 

dikarenakan kebutuhan sehari-hari masyarakat semakin tinggi setiap tahunnya. 

Oleh karena itu, untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, upah juga harus 

dinaikkan sesuai dengan permintaan. 



55 

 

 
 

5. Pertumbuhan Ekonomi 

PDRB pada dasarnya adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh unit usaha di suatu wilayah tertentu, atau jumlah nilai produk dan jasa 

akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah tertentu. 

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan tingkat Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). Peningkatan PDRB menghasilkan output yang diharapkan dapat 

menyerap peningkatan partisipasi angkatan kerja di wilayah tersebut. Selain itu, 

dukungan tenaga kerja juga sangat dibutuhkan, dengan tenaga kerja yang cukup 

maka rencana pembangunan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat 

(Prenggondani, 2016). 

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu 

daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2004), tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan bahwa semakin besar 

kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, maka 

semakin besar pula kemampuan daerah tersebut untuk memajukan kemakmuran 

rakyatnya (Rozmar dkk., 2017). 

Tabel 4.6 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Pinrang tahun 2002-2022, sebagai berikut : 
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Tabel 4.6 

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2002-2022 

Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%) 

2002 4,56 

2003 4,75 

2004 4,39 

2005 6,04 

2006 4,39 

2007 5,14 

2008 6,73 

2009 7,65 

2010 6,23 

2011 7,71 

2012 8,51 

2013 7,28 

2014 8,11 

2015 8,24 

2016 7,44 

2017 7,85 

2018 6,91 

2019 6,53 

2020 0,44 

2021 5,04 

2022 4,52 

     Sumber : BPS Kabupaten Pinrang, 2023 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Pinrang mengalami fluktuasi dari tahun 2002-2022. Pada tahun 2002 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang sebesar 4,56%, kemudian mengalami 

peningkatan pada tahun 2003 sebesar 4,75%. Pada tahun 2004 pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Pinrang mengalami penurunan lagi sebesar 4,39%, dan pada 

tahun 2005 mengalami peningkatan kembali sebesar 6,04%. Pada tahun 2006 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang mengalami penurunan kembali sebesar 

4,39%, dan pada tahun 2007-2009 mengalami peningkatan sebesar 3,26%. Pada 

tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang mengalami penurunan 

sebesar 6,23%, dan pada tahun 2011-2012 pertumbuhan ekonomi mengalami 
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peningkatan kembali sebesar 2,28%. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Pinrang mengalami penurunan kembali sebesar 7,28%, dan pada tahun 

2014-2015 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 0,96%. Pada 

tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 7,44%, dan pada 

tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan kembali sebesar 

7,85%. Pada tahun 2018-2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang 

mengalami penurunan sebesar 7,41%, dan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi 

mengalami peningkatan kembali sebesar 5,04%, akan tetapi pada tahun 2022 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang mengalami penurunan sebesar 4,52%.  

Penurunan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pandemi covid-19, sehingga 

berdampak pada sektor ekonomi, dampak yang dirasakan yaitu melemahnya 

konsumsi rumah tangga serta menurunnya angka investasi di berbagai sektor 

usaha.  Peningkatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh meningkatnya 

permintaan barang dan jasa dari luar wilayah.  

C. Hasil Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Analisis uji prasyarat dalam penelitian ini menggunakan asumsi klasik 

sebagai salah satu syarat untuk menggunakan analisis regresi. Dalam uji 

asumsi klasik ini, pengujian dapat dibagi menjadai beberapa tahapan, 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas 

Pada penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji kurva probabilitas. 

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk memeriksa apakah 



58 

 

 
 

variabel independen dan varaibel dependen dalam model regresi berdistribusi 

normal atau tidak, model regresi yang baik harus memiliki distribusi data yang 

normal. Dalam uji normalitas data berdistribusi normal jika nilai probabiltas > 

0,05, dan data tidak berdistribusi normal jika nilai probabilitas < 0,05. 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 
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Sumber : Output Eviews 10 Data Diolah, 2023 

 

Gambar 4.1 dapat dinyatakan hasil uji normalitas dari data yang 

digunakan dalam penelitian ini bahwa diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,58 

lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian 

ini terdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. 

Berdasarkan aturan Variance Inflation Factor (VIF), jika nilai tolerance > 

0,01 dan nilai VIF < 10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas, 

Sebaliknya, jika nilai VIF lebih besar dari 10 menunjukkan adanya gejala 

multikolinearitas. 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas 
    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  2619.730  2294.781  NA 

Pendidikan  25.18013  1191.317  5.920449 

Usia  11.54171  1445.757  1.297220 

Upah Minimum  12.34212  2134.583  5.640551 

Pertumbuhan Ekonomi  0.400688  14.36295  1.229202 
    
    

    Sumber : Output Eviews 10 Data Diolah, 2023 

Tabel 4.7 dapat dinyatakan hasil uji multikolinearitas dari data yang 

digunakan dalam penelitian ini bahwa secara keseluruhan tidak terjadi gejala 

multikoliniearitas karena masing-masing variabel menunjukkan lebih kecil 

dari VIF yaitu 10.  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas adalah suatu uji untuk mengetahui apakah 

terdapat ketidaksamaan varian pada residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain dalam suatu model regresi.  

Tabel  4.8 

Hasil Uji Heterokedastisitas 
Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 10.76230     Prob. F(14,6) 0.0040 

Obs*R-squared 20.19577     Prob. Chi-Square(14) 0.1241 

Scaled explained SS 7.660542     Prob. Chi-Square(14) 0.9063 
     
     

  Sumber : Output Eviews 10 Data Diolah, 2023 

Tabel 4.8 dapat dinyatakan hasil uji heterokedastisitas dari data yang 

digunakan dalam penelitian ini bahwa nilai Probability Chi-Square 0,906 > 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi 

heterokedastisitas. 
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d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah 

residual untuk satu pengamatan berkorelasi dengan pengamatan lain dalam 

model regresi. 

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Breusch 

Godfrey. Berdasarkan aturan uji autokorelasi, jika nilai signifikan > 0,05 maka 

tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai signifikan < 0,05 maka 

dikatakan terjadi autokorelasi.  

Tabel 4.9 

Hasil Uji Autokorelasi 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

     
     F-statistic 0.456716     Prob. F(3,13) 0.7171 

Obs*R-squared 2.002284     Prob. Chi-Square(3) 0.5719 
     
     

  Sumber : Data Eviews 10 Data Diolah, 2023 

Tabel 4.9 dapat dinyatakan hasil uji autokorelasi dari data yang 

digunakan dalam penelitian ini bahwa nilai signifikan Probability Chi-Square 

0,571 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak 

terjadi autokorelasi. 

2. Regresi Linear Berganda 

Persamaan regresi dapat dilihat dari hasil olah data berdasarkan 

Eviews 10 terhadap variabel independen yaitu pendidikan (X1), usia (X2), 

upah minimum (X3), pertumbuhan ekonomi (X4) terhadap variabel terikat 

yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja wanita (Y) di Kabupaten Pinrang yang 

ditunjukkan pada tabel 4.10 : 
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Tabel 4.10 

Regresi Linear Berganda 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 208.2871 51.18330 4.069436 0.0009 

Pendidikan -8.519198 5.017981 -1.697734 0.1089 

Usia -15.88917 3.397310 -4.676987 0.0003 

Upah Minimum 5.890190 3.513136 1.676619 0.1130 

Pertumbuhan Ekonomi -0.592013 0.632999 -0.935251 0.3636 
     
     

  Sumber : Output Eviews 10 Data Diolah, 2023 

Berdasarkan pada hasil koefisien regresi pada tabel 4.13, maka diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = 208,287 – 8,519 X1 – 15,889 X2 + 5,890 X3 - 0,592 X4  

Hasil dari persamaan regresi di atas dapat di interpretasikan sebagai berikut : 

a) Nilai koefisien regresi β0 sebesar 208,287, angka tersebut menunjukkan 

bahwa jika pendidikan (X1), usia (X2), upah minimum (X3), dan 

pertumbuhan ekonomi (X4) konstan, maka tingkat partisipasi angkatan 

kerja wanita sebesar 208,287. 

b) Nilai koefisien regresi β1 sebesar -8,519. Hal ini menunjukkan bahwa jika 

terjadi peningkatan pendidikan (X1) sebesar 1 tahun, maka tingkat 

partisipasi angkatan kerja wanita akan mengalami penurunan sebesar 8,51 

tahun dengan asumsi variabel usia (X2), upah minimum (X3), dan 

pertumbuhan ekonomi (X4) dianggap konstan.  

c) Nilai koefisien regresi β2 sebesar -15,889. Hal ini menunjukkan bahwa jika 

terjadi peningkatan usia (X2) sebesar 1 jiwa, maka tingkat partisipasi 

angkatan kerja wanita akan mengalami penurunan sebesar 15.889 jiwa 
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dengan asumsi variabel pendidikan (X1), upah minimum (X3) dan 

pertumbuhan ekonomi (X4) dianggap konstan. 

d) Nilai koefisien regresi β3 sebesar 5,890. Hal ini menunjukkan bahwa jika 

terjadi peningkatan upah minimum (X3) sebesar 1 rupiah, maka tingkat 

partisipasi angkatan kerja wanita akan mengalami peningkatan sebesar 

5.890 rupiah dengan asumsi pendidikan (X1), usia (X2), dan pertumbuhan 

ekonomi (X4) dianggap konstan. 

e) Nilai koefisien regresi β4 sebesar -0,592. Hal ini menunjukkan bahwa jika 

terjadi pengingkatan pertumbuhan ekonomi (X4) sebesar 1%, maka tingkat 

partisipasi angkatan kerja wanita akan mengalami penurunan sebesar 

0,592% dengan asumsi pendidikan (X1), usia (X2) dan upah minimum (X3) 

dianggap konstan. 

f) Nilai el sebesar 0,386 menunjukkan terdapat pengaruh sebanyak 0,386 dari 

variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model regresi. 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesisi adalah jawaban sementara dari rumusan masalah dalam 

penelitian. Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengumpulkan bukti berupa 

data untuk memutuskan apakah akan menolak atau menerima kebenaran 

suatu pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Uji hipotesis dapat dibagi 

menjadi tiga, yaitu : 

a. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa baik 

perubahan variabel independen mendeskripsikan variabel dependen. Nilai 
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koefisien determinasi yang sempurna yaitu mendekati satu, artinya variabel 

bebas dalam model ini menjelaskan secara lengkap semua variabel terikat. 

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.11 : 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

     
     R-squared 0.614434     Mean dependent var 34.94524 

Adjusted R-squared 0.518042     S.D. dependent var 7.052821 

S.E. of regression 4.896291     Akaike info criterion 6.219090 

Sum squared resid 383.5787     Schwarz criterion 6.467786 

Log likelihood -60.30044     Hannan-Quinn criter. 6.273063 

F-statistic 6.374358     Durbin-Watson stat 1.792744 

Prob(F-statistic) 0.002889    
     
     

  Sumber : Output Eviews 10 Data Diolah, 2023 

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa hasil perhitungan uji koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,614. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya 

persentase variasi tingkat partisipasi angkatan kerja wanita yang bisa 

dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel bebas yaitu pendidikan, usia, 

upah minimum dan pertumbuhan ekonomi sebesar 61,4% sedangkan sisanya 

sebesar 38,6% yang dijelaskan oleh variabel lainnya diluar penelitian. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan atau uji F adalah pengujian pengaruh dari variabel 

pendidikan (X1), usia (X2), upah minimum (X3), dan pertumbuhan ekonomi 

(X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi 

angkatan kerja wanita (Y). Dari hasil analisis diperoleh hasil output pada tabel 

4.12 : 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 
     
     R-squared 0.614434     Mean dependent var 34.94524 

Adjusted R-squared 0.518042     S.D. dependent var 7.052821 

S.E. of regression 4.896291     Akaike info criterion 6.219090 

Sum squared resid 383.5787     Schwarz criterion 6.467786 

Log likelihood -60.30044     Hannan-Quinn criter. 6.273063 

F-statistic 6.374358     Durbin-Watson stat 1.792744 

Prob(F-statistic) 0.002889    
     
     

  Sumber : Output Eviews 10 Data Diolah, 2023 

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa estimasi diatas menghasilan angka 

Fhitung = 6.374 dengan α = 5%, sehingga probabilitas kurang dari 0,05 dimana 

Ftabel = 3.056 (Fhitung > Ftabel) sehingga secara simultan variabel pendidikan 

(X1), usia (X2), upah minimum (X3), dan pertumbuhan ekonomi (X4) 

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja 

wanita (Y) di Kabupaten Pinrang dengan nilai signifikan sebesar 0,002 < 

0,05. 

c. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui secara parsial variabel pendidikan 

(X1), usia (X2), upah minimum (X3), dan pertumbuhan ekonomi (X4) terhadap 

tingkat partisipasi angkatan kerja wanita (Y). Hasil analisis diperoleh hasil 

output pada tabel 4.13 : 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 208.2871 51.18330 4.069436 0.0009 

Pendidikan -8.519198 5.017981 -1.697734 0.1089 

Usia -15.88917 3.397310 -4.676987 0.0003 

Upah Minimum 5.890190 3.513136 1.676619 0.1130 

Pertumbuhan Ekonomi -0.592013 0.632999 -0.935251 0.3636 
     
     

  Sumber : Output Eviews 10 Data Diolah,2023 
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Tabel 4.13 menjelaskan bahwa variabel pendidikan (X1) menunjukkan 

nilai signifikansi sebesar 0,108 > 0,05 dan diketahui t hitung sebesar 1,697 dan  

t tabel sebesar 2,131( t hitung < t tabel ), artinya variabel pendidikan berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja 

wanita. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian 

ini H0 diterima dan H1 ditolak. 

Variabel usia (X2) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 

0,05 dan diketahui t hitung sebesar 4,676 dan t tabel sebesar 2,131 ( t hitung > t tabel 

), artinya variabel usia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

tingkat partisipasi angkatan kerja wanita. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa hipotesis dalam peneltian ini H0 ditolak dan H1 diterima. 

Variabel upah minimum (X3) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 

0,113 > 0,05 dan diketahui t hitung sebesar 1,676 dan t tabel sebesar 2,131 ( t hitung 

< t tabel ), artinya variabel upah minimum berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita. Sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian ini H0 diterima dan H1 

ditolak. 

Variabel pertumbuhan ekonomi (X4) menunjukkan nilai signifikansi 

sebesar 0,363 > 0,05 serta diketahui t hitung sebesar 0,935 dan t tabel sebesar 

2,131 ( t hitung < t tabel ), artinya variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja 

wanita. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian 

ini H0 diterima dan H1 ditolak. 
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D. Pembahasan  

1) Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Wanita 

Berdasarkan Tabel 4.13 menunjukkan variabel pendidikan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita dengan 

nilai signifikan sebesar 0,108 > 0,05. Sehingga hasil ini tidak sesuai dengan 

hipotesis dimana variabel pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita. 

Menurut Pratomo (2017) bahwa tingginya proporsi wanita usia muda yang 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi menyebabkan rendahnya 

partisipasi kerja wanita. Pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasi 

angkatan kerja wanita karena ada bukti kurangnya tenaga kerja wanita di dunia 

kerja, wanita yang menyelesaikan pendidikan menengah melanjutkan ke tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi, dan kegiatan ekonomi yang kompleks serta 

kebutuhan hidup yang terus meningkat menuntut wanita untuk bekerja.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Septiawan & Wijaya, 2019) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat 

pendidikan wanita akan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita. 

Rata-rata lama sekolah wanita merupakan gambaran pencapain pendidikan oleh 

penduduk wanita pada masyarakat suatu daerah. Pencapain pendidikan merupakan 

indikator yang penting untuk mengukur kualitas sumber daya manusia. Semakin 

baiknya pencapaian pendidikan wanita akan sejalan dengan meningkatnya 

kemampuan dan keahlian mereka yang dibutuhkan dalam dunia kerja. 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zainal, 

Elpanso, & Trisninawati (2017) bahwa variabel pendidikan berpengaruh negative 

dan tidak signikan terhadap partisipasi angkatan kerja wanita. Namun berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Kaarib (2019) bahwa variabel tingkat 

pendidikan berhubungan signifikan terhadap partisipasi kerja wanita di Sumatera 

Barat. 

2) Pengaruh Usia Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Wanita 

Berdasarkan Tabel 4.13 menunjukkan variabel usia memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita dengan nilai 

signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis dimana 

variabel usia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi 

angkatan kerja wanita. Hubungan antara usia dengan tingkat partisipasi angkatan 

kerja wanita berhubungan negatif artinya, bahwa bertambahnya usia wanita 

mengurangi kemungkinan wanita untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja dan 

semakin bertambahnya usia wanita dalam angkatan kerja maka kondisi fisiknya 

menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja yang berusia produktif. 

Winardi (1990) menyatakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja 

wanita umumnya meningkat seiring bertambahnya usia, dan usia sangat  

mempengaruhi keputusan seseorang untuk bekerja, karena semakin bertambah 

usia seseorang, semakin besar tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup 

yang terus bertambah akan semakin tinggi selama usia masih dalam kategori 

produktif. 
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Semakin produktif usia seseorang angkatan kerja maka semakin tinggi 

yang menggambarkan pengalaman bekerja yang mereka miliki. Seseorang dengan 

pengalaman kerja yang luas akan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik 

karena dapat mengkondisikan peluang kerja dan keinginan untuk memenuhi 

kebutuhan yang lebih banyak berdasarkan apa yang diinginkan (Zainal, Elpanso, 

& Trisninawati, 2017). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lusiyanti dan 

Wicaksono (2020) bahwa faktor yang secara signifikan meningkatkan probabilitas 

wanita berpartisipasi dalam angkatan kerja di Indonesia adalah usia, tingkat 

pendidikan, status perempuan sebagai kepala rumah tangga. Namun berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan Hardiani (2020) bahwa variabel jumlah 

penduduk wanita berusia 15 tahun keatas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Sumatera. 

3) Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja Wanita  

Berdasarkan Tabel 4.13 menunjukkan variabel upah minimum tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita dengan 

nilai signifikan sebesar 0,111 > 0,05. Sehingga hasil ini tidak sesuai dengan 

hipotesis dimana variabel upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita. Hal ini dikarenakan kenaikan 

upah di Kabupaten Pinrang menjadi daya tarik tersendiri bagi wanita untuk 

menjadi angkatan kerja, namun jika upah meningkat maka kesempatan kerja akan 
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menurun karena perusahaan  tidak mampu membayar biaya produksi yang relatif 

tinggi dan perusahaan cenderung mengurangi permintaan akan tenaga kerjanya.  

Teori neoklasi mengungkapkan bahwa peningkatan upah minimum akan 

mengurangi tenaga kerja, meningkatkan pengangguran, dan pada akhirnya 

berdampak pada peningkatan kemiskinan dan ketimpangan. Upah minimum 

menyebabkan non pasar b erperan dalam menentukan batas minimum upah di 

pasar tenaga kerja, sehingga meningkatkan harga tenaga kerja, dan kenaikan upah 

minimum tenaga kerja upah minimum menyebabkan penurunan permintaan 

tenaga kerja. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradnyasari, 

dkk (2019) bahwa upah minimum secara langsung berpengaruh tidak signifikan 

terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. 

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2017) bahwa 

jika upah minimum meningkat maka akan berdampak pada menurunnya tingkat 

partisipasi angkatan kerja wanita. Hal ini terjadi karena kenaikan upah minimum 

akan berpengaruh terhadap kenaikan barang dan jasa, dan secara tidak langsung 

akan terjadi PHK, dengan kata lain hal tersebut akan mengurangi tingkat 

partisipasi angkatan kerja wanita dan akan menambah jumlah pengangguran.  

4) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja Wanita  

Berdasarkan Tabel 4.13 menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita 

dengan nilai signifikan sebesar 0,363 > 0,05. Sehingga hasil ini tidak sesuai 
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dengan hipotesis dimana variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita. 

Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

tingkat partisipasi angkatan kerja wanita yang sejalan dengan teori pertumbuhan 

Adam Smith, yaitu dalam pembangunan ekonomi, modal memainkan peran 

penting, sehingga bertambahnya akumulasi modal memicu terjadinya spesialisasi 

yang menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja (Ardella dkk., 2019). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rodiah, 

2019) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi jumlah 

angkatan kerja yang bekerja, dengan asumsi jika nilai PDRB meningkat maka 

penjualan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Oleh karena itu, 

dapat dikatakan bahwa partumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menyebabkan 

tingginya partisipasi angkatan kerja wanita, namun sebaliknya, jika pertumbuhan 

ekonomi yang rendah maka dapat menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi 

angkatan kerja wanita. 

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hatta (2017) bahwa 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi 

angkatan kerja wanita di Kota Makassar. Pertumbuhan ekonomi yang stabil 

menunjukkan kegiatan ekonomi yang baik. Dengan meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi akan menarik masyarakat tidak terkecuali wanita untuk ikut menikmati 

pembangunan dengan menjadi angkatan kerja. Sehingga tingkat partisipasi 

angkatan kerja wanita akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga berdampak 
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pada luasnya kesempatan kerja sehingga angkatan kerja ikut mengalami 

peningkatan dan pada gilirannya partisipasi angkatan kerja wanita juga meningkat 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan, 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja wanita di Kabupaten Pinrang. 

2. Usia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi 

angkatan kerja wanita di Kabupaten Pinrang. 

3. Upah minimum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Kabupaten Pinrang. 

4. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita di Kabupaten 

Pinrang. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka adapun saran yang 

dapat diberikan, yaitu : 

1. Untuk lebih meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita 

dalam kegiatan ekonomi, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah 

mematahkan konsep di kalangan penduduk wanita bahwa wanita 

hanya melakukan pekerjaan rumah tangga, karena dengan anggapan 

tersebut wanita akan membatasi kegiatan diluar rumah, sehingga akan 

mengurangi partisipasi angkatan kerja wanita. 
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2. Diharapkan para pencari kerja tidak hanya mengandalkan pendidikan 

yang lebih tinggi, akan tetapi juga lebih memperhatikan professional 

dan pengalaman kerja. Diharapkan juga agar tenaga kerja wanita lebih 

inovatif dan kreatif sehingga mampu bersaing untuk mendapatkan 

pekerjaan.  
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