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ABSTRAK 

Nama              : Andikari  

Nim                 : 90300119094 

Judul Skripsi : Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga 

kerja pada sektor industri pengolahan provinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2017-2021 

 

Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu Rata-Rata Lama Sekolah, jumlah perusahaan dan nilai 

produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Rata-Rata Lama 

Sekolah (RLS), jumlah perusahaan dan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga 

kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2017-

2021. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan tolak ukur 

bagi pemerintah maupun swasta untuk lebih memperhatikan tingkat penyerapan 

tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian 

data panel merupakan gabungan dari data time series dan data cross-section 

diperoleh dari tahun 2017-2021 dan data cross section, dari 24 kabupaten/kota di 

provinsi sulawesi selatan dengan bantuan software E-views 10. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel  Rata-Rata 

Lama Sekolah (RLS) berpengaruh signifikan dan berhubungan positif dan jumlah 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan sedangkan nilai produksi 
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berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja 

pada sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari hasil regresi 

yang telah dilakukan maka diperoleh nilai R-square (R2 ) sebesar 0,848243, ini 

berarti variasi variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen sektor 

industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 84.8243% dan sisanya 

variasi variabel lain dijelaskan di luar model penelitian sebesar 15,1757%. 

Kata kunci: penyerapan tenaga kerja, Rata-Rata Lama Sekolah, Jumlah 

Perusahaan dan Nilai Produksi  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Pentingnya pembangunan ekonomi di negara ini terletak pada peningkatan 

pendapatan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu indikator 

keberhasilan pembangunan ekonomi daerah adalah tingkat penyerapan tenaga 

kerja. Dalam menghadapi pertumbuhan penduduk yang tinggi, peningkatan 

konsumsi tenaga kerja menjadi penting untuk menjaga keseimbangan dengan 

pertumbuhan populasi muda yang memasuki pasar tenaga kerja. Namun, 

percepatan pertumbuhan penduduk yang disertai dengan peningkatan angkatan 

kerja dapat menghadirkan masalah yang kompleks, terutama dalam menciptakan 

lapangan kerja yang memadai. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan 

kerja dan penciptaan lapangan kerja dapat menyebabkan tingkat pengangguran 

yang tinggi (Wahida, 2023).  

Jumlah pengangguran diindonesia masih cukup tinggi dan hal ini 

membutuhkan penanganan serius dari pemerintah. Berdasarkan data yang diperoleh 

dari badan pusat statistik tingkat pengangguran diindonesia dari 2020  sampai 

dengan 2022 mengalami fluktuasi, namun berkecenderungan menurun. Selain itu, 

diketahui tingkat penduduk miskin diindonesia cenderung mengalami penurunan di 

setiap tahunnya. Masalah pengangguran masih menjadi salah satu titik berat dalam 

pembangunan terkhususnya di Sulawesi Selatan dalam penyediaan lapangan 

pekerjaan.  
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Tingkat pengangguran di provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2020 sampai 

2022 mengalami penurunan 1,62 persen. Jumlah pengangguran di provinsi 

Sulawesi Selatan dapa dilihat sebagai berikut : 

Tabel 1.1 TPT Menurut provinsi (persen) 2020-2022  

Kabupaten/Kota Tingkat Pengangguran Terbuka 

2020 2021 2022 

SULAWESI SELATAN 6.31 5.72 4.51 

Sumber :  Badan Pusat Statistik (BPS) 2023.  

Munculnya pengangguran merupakan akibat dari ketidakseimbangan 

penawaran dan permintaan tenaga kerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 

Beberapa masalah Contoh faktor ketenagakerjaan yang dapat mempengaruhi 

pengangguran  adalah: Menawarkan karyawan yang tidak memenuhi persyaratan 

atau kualifikasi  pasar tenaga kerja, masalah upah, adanya inflasi  mendorong 

perusahaan melakukan hal tersebut penurunan angkatan kerja dan batas 

pertumbuhan ekonomi yang kuat Menciptakan lapangan kerja sehingga jumlah 

pegawai baru tidak dapat bertambah Pertumbuhan lapangan kerja akan terserap 

(Fajar, 2020). 

Menurut Arsyad, sektor industri berperan sebagai industri unggulan 

(leading Industry) karena memegang peranan yang sangat penting bagi 

keberhasilan pekerjaan pembangunan (Fadillah & Priana, 2022). Dengan 

berkembangnya industri tersebut, diharapkan akan  memicu industri tersebut seperti 

pertanian dan sektor jasa. Situasi ini menggembirakan Memperluas kesempatan 

kerja yang pada akhirnya  meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. 
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Provinsi Sulawesi Selatan mendefinisikan sektor industri Manufaktur merupakan 

sektor unggulan setelah  pertanian.   

Diharapkan industri pengolahan/manufaktur mampu mempertahankan 

tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan dan siap tumbuh Kesejahteraan 

masyarakat dengan  industri. Adapun data Penerimaan tenaga kerja di sektor 

industri Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Gambar 1.1 Jumlah Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan Provinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2017-2021 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, Tahun 2023. 

Pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja disektor 

industri pengolahan/manufaktur di provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuatif, 

dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja paling besar di serap pada tahun 2017 

sebesar 21,06%. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 18,30%. 

Hal ini menunjukkan bahwa industri manufaktur tidak mampu menampung tenaga 

kerja yang banyak. Untuk itu kita perlu  usaha mempengaruhi peningkatan 

kebutuhan energi naik turunnya atau terjadinya fluktuasi tingkat penyerapan tenaga 
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kerja Keadaan perekonomian secara umum juga berdampak besar karena Dalam 

ekonomi maju, pendapatan masyarakat mengikuti tumbuh sehingga permintaan 

atau pola konsumsi juga mengikuti masyarakat meningkat, yang mengarah pada 

peningkatan kesempatan kerja baru Perusahaan memimpin dan dapat meningkatkan 

jumlah penyerapan Angkatan kerja 

Gambar 1.2 Perkembangan penyerapan tenaga kerja  pada Sektor Industri 

Pengolahan berdasarkan kabupaten/ kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017-

2021

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2023. 

 Pada Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa perkembangan penyerapan tenaga 

kerja disektor industri pengolahan berdasarkan kabupaten/kota provinsi Sulawesi 

selatan mengalami fluktuatif, penurunan signifikan terjadi pada kabupaten Gowa 

dan kota Makassar. Selain itu, perubahan jumlah karyawan sangat dipengaruhi oleh 

kondisi ekonomi secara umum, ekonomi sedang berkembang dan pendapatan 

masyarakat meningkat. akan memberi investor insentif untuk memperluas produksi 

Ini bisa membuka peluang kerja baru (Adil, 2017). 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja industri 

Eksternal dan internal Level bekerja ke luar Pertumbuhan ekonomi, inflasi, 

pengangguran dan suku bunga (Sujadi & Yanti, 2023). Tapi di dunia usaha hal ini 

tidak mungkin hanya pemerintah yang dapat mempengaruhi kondisi tersebut 

menangani dan mempengaruhi faktor eksternal itu dipengaruhi oleh tingkat upah, 

jumlah perusahaan industri manufaktur dan Rata - Rata lama Pendidikan 

dll  (Rahmat et al., 2017).  

Berdasarkan dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan 

judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada 

sektor industri pengolahan provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017-2021” 

B. Rumusan Masalah  

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut maka yang menjadi 

rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut  

1) Apakah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada sektor industri 

pengolahan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2017-2021? 

2) Apakah jumlah perusahaan pada sektor industri pengolahan 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi 

Selatan tahun 2017-2021 ? 

3) Apakah nilai produksi pada sektor industri pengolahan berpengaruh 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 

2017-2021 ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis: 

1) Untuk mengetahui pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada 

sektor industri pengolahan terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2017-2021 

2) Untuk mengetahui pengaruh jumlah perusahaan pada sektor industri 

pengolahan terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi Sulawesi 

Selatan tahun 2017-2021 

3) Untuk mengetahui pengaruh nilai produksi pada sektor industri 

pengolahan terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi Sulawesi 

Selatan tahun 2017-2021 

D. Manfaat Penelitian   

1) Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang penyerapan 

tenaga kerja sektor industri pengolahan tahun 2017-2021 

2) Manfaat Praktis 

a) Bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan agar dapa melakukan 

peningkatan usaha-usaha terkhusus di industri pengolahan agar 

dapat menyerap tenaga kerja lebih besar sehingga dapat 

mengurangi tingkat pengangguran 

b) Bagi kalangan akademisi. Diharapkan penelitian ini dapat 

menjadi referensi pada penelitian dengan topik yang sama di 



7 
 

 

masa mendatang serta dapat dijadikan sebagai alat pembanding 

dengan penelitian lainnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Definisi Industri 

Manufaktur/pengolahan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan ubah 

objek dasar secara mekanis, kimia atau manual sehingga menjadi barang jadi/setengah 

jadi dan/atau barang yang nilainya lebih rendah menjadi barang yang lebih bernilai 

yang pada dasarnya lebih dekat dengan pengguna akhir Kegiatan ini meliputi jasa 

industri/makro dan ketenagakerjaan konstruksi. Secara umum, istilah industri adalah 

usaha atau kegiatan Pengolahan bahan mentah atau produk setengah jadi menjadi 

produk jadi sehingga memiliki nilai tambah sebagai keunggulan. tempat bertemu atau 

perakitan dan perbaikan adalah bagian dari industri (Adil, 2017).  

 Produksi industri tidak hanya dalam bentuk barang, tetapi juga dalam bentuk 

jasa. UU No 5 Tahun 1984 tentang Industri, industri adalah kegiatan ekonomi yang 

menguasai bahan baku,  Bahan baku, produk setengah jadi dan/atau produk jadi seperti 

barang Nilai guna yang lebih besar, termasuk aktivitas desain konstruksi dan teknik 

industri. Secara geografis, industri adalah sistem merupakan gabungan dari sub sistem 

fisik dan sub sistem manusia. 

Industri dapat dikelompokkan menurut jumlah karyawan bekerja di  industri, 

misi kelompok industri besar memiliki pekerja 100 orang atau lebih, industri saat ini 

mempekerjakan 20-99 orang dan Industri kecil mempekerjakan 5-19 pekerja dan 
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industri rumah tangga Tenaga kerja adalah 1-4 orang. Klasifikasi industri menurut 

pekerja  dapat  dilihat pada tabel berikut ini:   

Tabel 2.1 perusahaan industri pengolahan dibagi dalam 4 golongan  

Golongan industri  Banyaknya tenaga kerja 

Industri besar  100 orang atau lebih 

Industri sedang Antara 20 – 99 orang 

Industri kecil  Antara 5 – 19 orang 

Industri Rumah Tangga Antara 1 – 4 orang 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 

Penggolongan sektor industri pengolahan ini semata – mata hanya didasarkan 

kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja di perusahaan industri tersebut, tanpa 

memperhatikan apakah perusahaan itu menggunakan mesin tenaga atau tidak, serta 

tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan itu  (Direktorasi Industri Manufaktur 

Provinsi Sulawesi Selatan 2022).  

2. Tenaga kerja  

Tenaga kerja adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sumber 

daya manusia yang tersedia untuk bekerja dalam suatu organisasi atau industri. Tenaga 

kerja terdiri dari individu-individu yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan 

pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam 

lingkungan kerja. 
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Mulyadi (2008:59) katanya bahwa pekerjaan dapat didefinisikan sebagai 

pekerjaan seperti semua penduduk pekerja keras (15-64 tahun) atau seluruhnya 

Penduduk negara yang bisa menghasilkan barang dan jasa, jika ada permintaan pekerja 

mereka dan jika mereka ingin berpartisipasi Aktivitas. usia kerja  mengacu pada usia 

di mana biasanya  ada yang  sudah bisa atau masih bisa bekerja. 

Menurut Simanjuntak (2005:2) tambahan Penduduk yang sudah bekerja atau 

sedang bekerja penduduk yang bekerja dan moderat mencari pekerjaan, lalu penduduk 

yang aktivitas lain seperti pergi ke sekolah atau mengatur rumah tangga juga 

merupakan bagian darinya dalam kelompok  kerja karena bisa bekerja Penduduk 

bersekolah dan mengurus rumah tangga, meskipun tidak berfungsi tetapi mereka secara 

fisik mampu bekerja dan  dapat bergabung kapan saja bekerja. Sehingga mereka dapat 

digolongkan ke dalam kelompok tenaga kerja karena memang memiliki kemampuan 

untuk bekerja serta memiliki potensi untuk bekerja disaat mereka ingin melakukannya 

(Hamdani & Munazir, 2021).  

John Maynard Keynes (1883-1946) berpendapat bahwa pada kenyataannya 

pasar tenaga kerja tidak bekerja menurut pandangan klasik. Setiap kali buruh memiliki 

serikat apa pun yang mencoba memperjuangkan kepentingan buruh dengan 

menurunkan tingkat upah. Sekalipun tingkat upah diturunkan, kemungkinan yang 

dianggap Keynes sangat kecil, tingkat pendapatan masyarakat pasti akan turun. 

Penurunan pendapatan sebagian anggota masyarakat  menyebabkan penurunan daya 



11 
 

 

beli masyarakat, yang pada gilirannya  menyebabkan penurunan konsumsi secara 

keseluruhan.  

Melemahnya daya beli masyarakat menekan harga. Ketika harga turun, batas 

kurva  produktivitas tenaga kerja, yang digunakan pemberi kerja sebagai titik referensi 

untuk perekrutan, turun. Jika penurunan harga tidak terlalu besar, kurva nilai 

produktivitas hanya turun sedikit. Namun, jumlah penambahan tenaga kerja masih 

lebih rendah dari jumlah tenaga kerja yang disediakan. Yang terburuk, penurunan harga 

yang tajam juga menyebabkan penurunan tajam dalam produktivitas marginal tenaga 

kerja, penurunan jumlah pekerja yang dipekerjakan, dan peningkatan pengangguran 

(Hamdani & Munazir, 2021).  

Thomas Robert Malthus (1766-1834) dianggap sebagai pemikir klasik yang 

sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran ekonomi. Thomas Robert Malthus 

mengungkapkan bahwa manusia berevolusi jauh lebih cepat daripada produksi produk 

pertanian untuk  kebutuhan manusia. Manusia berkembang menurut perkembangan 

geometris, sedangkan produksi makanan meningkat hanya menurut perkembangan 

aritmatika. Malthus juga mengklaim bahwa populasi yang besar pasti menyebabkan 

penurunan produksi per kapita dan hanya pengawasan atau kontrol yang dapat 

menghindarinya.  

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 dengan konsep ketenagakerjaan pekerja 

sebagai pekerja terampil bekerja untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang baik 

untuk diisi dengan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri hadirin Definisi ini 
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menjelaskan bagaimana pekerjaan selalu penting dalam setiap kegiatan produksi 

barang atau Pelayanan yang baik adalah produksi dalam jumlah kecil atau besar untuk 

kebutuhan Anda sendiri atau orang banyak.   

Undang-undang No. 13Tahun 2003 Pasal 86 ayat 1. “Apa yang dimaksud 

dengan cetakan darwan Prints, sesuatu untuk diberikan seseorang berdasarkan 

kedudukan atau status orang tersebut, sedangkan kewajiban adalah pelaksanaan baik 

berupa barang atau Layanan yang dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaannya 

atau status 10 Isu-isu yang terkait dengan hak-hak  pekerja adalah sebagai berikut : 

a. Hak mendapat upah atau gaji (pasal 1602 KUH Perdata, Pasal 88 sampai 

dengan (& Undang-undang No. 13 tahun 2003 Peraturan pemerintah No. 8 

Tahun 1981 tentang perlindungan upah)  

b. Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusian (pasal 4 

Undang-undang No.13 tahun 2003) 

c. Hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan kemampuan 

(pasal 5 Undang-undang No. 13 tahun 2003) 

d. Hak atas pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh serta menambah 

keahlian dan keterampilan lagi (pasal 9-30 Undang-undang No. 13 tahun 

2003) 

e. Hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan serta 

perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama (pasal 3 

undang-undang No. 3 tahun 1992 jamsostek) 
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f. Hak mendirikan dan menjadi anggota perserikatan tenaga kerja (pasal 104 

Undang-undang No.13 tahun 2003) 

g. Hak atas istirahat tahunan, tiap-tiap kali setelah ia mempunyai masa kerja 

12 bulan berturut-turut pada satu majikan atau beberapa majikan dari satu 

organisasi majikan (pasal 79 Undang-undang No. 13 tahun 2003) 

h. Hak atas upah penuh selam istirahat tahunan (pasal 88-98 undang-undang 

No. 13 tahun 2003) 

i. Hak atas sesuatu pembayaran tahunan, bila pada saat diputuskan hubungan 

kerja ia sudah mempunyai sedikitnya enam bulan terhitung dari saat ia 

berhak atas istilah tahunan yang berakhir, yaitu di dalam hal bila hubungan 

kerja diputuskan oleh majikan tanpa alasan-alasan mendesak yang 

diberikan oleh majikan (pasal 150-172 Undang-undangan No. 13 tahunan 

2003)  

j. Hak untuk melakukan perundingan atau penyelesaian perselisihan 

hubungan industri melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase dan 

penyelesaian melalui pengadilan (pasal 6-115 Undang-undang No. 2 tahun 

2007).  

Menurut Sastrohardiwiryo (2005:33) kedudukannya sebagai faktor produksi, 

Pekerjaan adalah sebuah komponen perusahaan yang mengambil peran ini sangat 

penting dalam bisnis Perusahaan. Oleh karena itu unsur kekuasaan  Kerja tidak dapat 

dipisahkan dari unsur-unsurnya lainnya dalam proses produksi, faktor produksi alami, 



14 
 

 

dll faktor-faktor produksi kapital tidak bisa  digunakan secara optimal (Ratnasari & 

Kirwani, 2015). 

3. Penyerapan Tenaga Kerja 

Rahardjo (1984) mendefinisikan penyerapan tenaga kerja seperti jumlah tenaga 

kerja di industri dalam  waktu spesifik (Fajar, 2020). Permintaan tenaga kerja berkaitan 

dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. 

Biasanya permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah 

dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil (Hafni & Rozali, 2017). 

Menurut Tohar (2007:10) Penyerapan Pekerjaan dapat diterima para karyawan 

untuk menyelesaikan tugas sebagaimana mestinya, atau keberadaan sesuatu Kondisi 

yang menggambarkan ketersediaannya untuk pekerjaan atau  pekerjaan penuh dengan 

pencari kerja. Ketersediaan Pekerjaan atau pekerjaan  yang tidak ada Pemenuhan 

adalah kemungkinan bagi semua orang untuk pencari kerja itu bertemu dan kapan 

Pencari kerja telah berhasil menyelesaikannya maka ada pekerjaan mulai 

bekerja (Hamdani & Munazir, 2021). 

Menurut Handoko (1985), menduduki pekerjaan sampai batas tertentu pekerja 

yang dipekerjakan di unit bisnis tertentu atau adopsi Angkatan kerja adalah jumlah 

tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Penyerapan tenaga kerja disebabkan 

oleh  permintaan  tenaga kerja Angkatan kerja Itu sebabnya kita bisa berbicara tentang 

awal pekerjaan  persyaratan pekerjaan (Hamdani & Munazir, 2021). 
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Sudarsono dalam (Investasi et al., 2012) mulai bekerja adalah  beban kerja 

tersedia di wilayah permintaan energi Pekerjaan terkait dengan jumlah energi 

Pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau agensi tertentu. Kerumunan pekerjaan 

yang dibutuhkan Perusahaan mencerminkan jumlah karyawan Pekerjaan diterima oleh 

perusahaan Itu.  

 Beberapa pengertian di atas, menyimpulkan apa yang dimaksud dengan 

dimulainya pekerjaan internal penelitian ini, yaitu jumlah generasi fungsional atau  

mampu dibawa ke pekerjaan. Dengan yaitu jumlah karyawan tergantung kebutuhan 

kerja sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Meskipun tuntutan pekerjaan  

Ketenagakerjaan dipengaruhi oleh beberapa hal Faktor yang salah satunya adalah 

jumlah unit bisnis yang tersedia.  

a. Faktor – faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja terhadap 

sektor industri pengolahan 

1. Rata-Rata Lama Sekolah 

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang 

dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti 

semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum 

adalah semakin tinggi tingkat pendidikan yang pernah ditempuh oleh seseorang, maka 

semakin tinggi pula kualitas seseorang tersebut, baik secara pola pikir maupun pola 

tindaknya (Syaputra, 2020). 
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Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan 

siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu negara. Kegiatan ekonomi 

di masyarakat membutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja itu dapat juga 

disebut sebagai kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu sendiri adalah suatu keadaan 

yang menggambarkan terjadinya lapangan kerja (pekerjaan) untuk diisi pencari kerja.  

Kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam UUD 1945 pada pasal 27 ayat 2 

yang berbunyi “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak”. Dari bunyi UUD 1945 pasal 27 ayat 2 itu jelas bahwa pemerintah Indonesia 

untuk menciptakan lapangan kerja bagi anggota masyarakat karena hal ini 

berhubungan dengan usaha masyarakat untuk mendapat penghasilan (CENDEKIA 

Jaya et al., 2020).  

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan 

sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan 

formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam 

suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, 

tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan 

lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas 

atau tidak Diasumsikan bahwa rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. 

Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah 

penduduk usia 25 tahun ke atas. 

Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi:  
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a) Partsipasi sekolah  

b) Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki  

c) Ijasah tertinggi yang dimiliki  

d) Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduk. 

Pendidikan yang dalam hal ini direpresentasikan dengan Rata-rata Lama 

Sekolah (RLS) yang juga merupakan salah satu komponen dari pembentuk Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah. RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun 

yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan 

bahwa rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang 

dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk usia 25 tahun ke 

atas (CENDEKIA Jaya et al., 2020).  

Teori Durasi Pendidikan : Teori ini fokus pada bagaimana individu membuat 

keputusan tentang berapa lama mereka akan bersekolah. Faktor-faktor seperti biaya 

pendidikan, peluang kerja, preferensi pribadi, dan faktor-faktor lainnya dapat 

mempengaruhi keputusan ini. 

Teori Human Capital : yang diungkapkan oleh Mankiw (2016:242-243), 

meningkatnya kualitas pendidikan angkatan kerja akan menyebabkan produktivitasnya 

sebagai tenaga kerja menjadi meningkat. Angkatan kerja yang memiliki daya saing dan 

produktivitas yang tinggi akan mudah terserap oleh lapangan kerja sektor industri 

pengolahan karena ketika suatu perusahaan memiliki tenaga kerja yang berkualitas 

maka produksi juga akan semakin efektif dan efisien (Abdul Makna, 2018). 
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2. Jumlah  perusahaan 

Menurut Samuel, perusahaan merupakan organisasi khusus yang secara 

eksklusif mengelola proses produksi. Produksi dilakukan di perusahaan karena 

Efisiensi biasanya membutuhkan produksi, pengumpulan skala besar sumber daya 

keuangan yang besar dan manajemen dan pemantauan review hati-hati kegiatan yang 

sedang berlangsung, Samuelson 2003 dalam (Fajar, 2020).  

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), perusahaan industri adalah unit usaha 

yang melakukan kegiatan ekonomi dan yang tujuannya adalah produksi barang atau 

dengan layanan yang berlokasi di gedung atau lokasi tertentu ada data administratif 

terpisah untuk produksi dan struktur biaya Seseorang atau lebih yang bertanggung 

jawab atas perusahaan.  

Sebuah perusahaan yang didirikan pasti akan memiliki tujuan yang telah 

ditentukan karena Sasaran adalah titik awal untuk semua pemikiran  dan tujuan 

perusahaan Ini juga memberikan instruksi untuk tindakan dan cara untuk mengukur 

kinerja operasi bisnis perusahaan.  

Menurut teori ekonomi mikro, setiap perusahaan Dalam dunia korporasi, 

tujuannya adalah memaksimalkan laba. Laba adalah pendapatan yang dihasilkan 

produsen melalui operasi maka semakin besar keuntungannya  yang diterima 

perusahaan, semakin banyak keuntungan yang diterimanya  perusahaan di pasar, 
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semakin tinggi pendapatannya diperoleh dari produsen masing-masing (M. Teguh, 

2013). Secara umum Tujuan perusahaan  dapat diringkas sebagai berikut : 

a. Memaksimalkan keuntungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang 

b. Apresiasi modal atas investasi harta perusahaan  

c. Memaksimumkan penjualan 

d. Memaksimumkan pertumbuhan perusahaan  

e. Memaksimumkan andil perusahaan  

f. Stabilitas harga dan output 

g. Kepuasan 

h. Tujuan etika 

Sementara itu, menurut Murti, tujuan perusahaan dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu tujuan layanan utama, tujuan layanan tambahan, dan tujuan layanan sekunder  

a. Tujuan Layanan Utama, Tujuan layanan utama perusahaan adalah produksi 

barang dan jasa yang dijual untuk  kebutuhan Konsumen. Jadi tujuan utama 

ini lebih banyak dipengaruhi oleh konsumen/pasar perusahaan yang 

bersangkutan.   

b. Tujuan layanan asuransi, Di perusahaan besar, hubungan antara masing-

masing pihak menjadi lebih jauh, sementara masing-masing pihak Partai 

memiliki tujuan mereka sendiri. Jadi, Anda harus tahu perbedaannya antara 

tujuan utama perusahaan dan tujuan individu atau biasa disebut Jaminan. 
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Tujuan asuransi pribadi adalah nilai-nilai yang ingin dicapai orang dalam 

perusahaan. Padahal tujuannya adalah jaminan sosial nilai ekonomi yang 

lebih luas/umum yang diperlukan untuk kesejahteraan  masyarakat dan 

yang dapat secara langsung dihasilkan dari kegiatan perusahaan. 

c. Tujuan pelayanan Sekunder. Target ini adalah statistik inti  yang 

perusahaannya mencapai tujuan utama. Dari pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa tujuan didirikannya perusahaan adalah menyediakan 

dan mencari kebutuhan yang diinginkan  masyarakat keuntungan bagi 

perusahaan. 

3. Nilai produksi  

Menurut Sumarsono (2003:66) Nilai produksi adalah tingkat atau jumlah 

produksi barang-barang manufaktur. Naik turunnya permintaan pasar terhadap produk-

produk perusahaan itu  mempengaruhi ketika permintaan perusahaan untuk produksi 

komoditas meningkat Produsen berusaha meningkatkan kapasitas produksinya, apa 

yang dilakukan produsen untuk tujuan tersebut menambah beban kerja. Majikan 

mempekerjakan seseorang untuk membantu mereka Menghasilkan barang/jasa untuk 

dijual kepada konsumen. Karenanya peningkatan permintaan bagi pengusaha untuk 

bekerja tergantung pada peningkatan permintaan masyarakat untuk barang-barang 

manufaktur.  

Menurut Bank Dunia (2019), nilai produksi merupakan salah satu indikator 

penting dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nilai produksi yang 
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tinggi menunjukkan bahwa suatu negara atau perusahaan mampu menghasilkan barang 

dan jasa yang bernilai tinggi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dan meningkatkan daya saing di pasar global (World Bank, 2022). 

Sementara itu, menurut Mankiw (2019), nilai produksi juga dapat dihitung 

dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini menghitung nilai 

produksi dengan mengalikan jumlah barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen, 

investasi yang dilakukan oleh perusahaan, serta pengeluaran pemerintah dalam suatu 

periode waktu tertentu.  

Berdasarkan definisi di atas, nilai produksi merupakan indikator penting dalam 

mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara atau perusahaan. Nilai produksi yang 

tinggi menunjukkan bahwa suatu negara atau perusahaan mampu menghasilkan barang 

dan jasa yang bernilai tinggi dan mampu bersaing di pasar global. 

Meningkatnya permintaan barang, meningkatkan nilai produksi. Untuk 

menandai Output adalah nilai dari semua produk dan jasa yang dihasilkan dalam proses 

produksi di area komersial, yang kemudian dijual tangan konsumen. Membutuhkan 

jumlah karyawan yang tinggi dan rendah  seorang pengusaha dipengaruhi oleh besar 

atau kecilnya jumlah barang yang diproduksinya  Angkatan kerja Semakin banyak 

barang yang diminta konsumen, semakin banyak  Semakin besar jumlah barang yang 

diproduksi, semakin besar jumlah tenaga kerja yang terlibat pekerjaan yang diminta 

oleh perusahaan  (Nugrahaeni & Handayani, 2020). Terdapat beberapa teori terkait 

Nilai Produksi : 
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1. Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith : Menurutnya, nilai suatu benda 

ditentukan oleh berapa biaya produksi yang dikeluarkan  produsen untuk 

membuat produk tersebut. Selain itu, semakin tinggi nilai guna suatu benda, 

maka semakin tinggi pula nilai tukarnya.  

2. Teori Nilai Buruh (Labor Theory of Value): Teori ini dikembangkan oleh 

ekonom klasik seperti Adam Smith dan Karl Marx. Menurut teori ini, nilai 

produksi ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam 

produksi barang atau jasa. Dalam perspektif ini, nilai produk diukur 

berdasarkan jumlah jam kerja yang digunakan untuk memproduksinya.  

3. Teori Nilai Ketenagakerjaan (Labor Value Theory): Teori ini 

dikembangkan oleh ekonom institusional seperti John R. Commons. 

Menurut teori ini, nilai produksi ditentukan oleh kontribusi tenaga kerja, 

modal, dan faktor-faktor produksi lainnya dalam proses produksi. Teori ini 

mengakui bahwa tenaga kerja memiliki peran penting dalam menciptakan 

nilai produksi, tetapi juga memperhitungkan kontribusi faktor-faktor 

produksi lainnya 

B. Keterkaitan  antar variabel 

1. Pengaruh RLS terhadap penyerapan tenaga kerja 

Teori Human Capital yang diungkapkan oleh Mankiw (2016:242-243), 

meningkatnya kualitas pendidikan angkatan kerja akan menyebabkan produktivitasnya 

sebagai tenaga kerja menjadi meningkat. Angkatan kerja yang memiliki daya saing dan 
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produktivitas yang tinggi akan mudah terserap oleh lapangan kerja sektor industri 

pengolahan karena ketika suatu perusahaan memiliki tenaga kerja yang berkualitas 

maka produksi juga akan semakin efektif dan efisien. 

Pendidikan yang dalam hal ini direpresentasikan dengan Rata-rata Lama 

Sekolah (RLS) yang juga merupakan salah satu komponen dari pembentuk Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah. RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun 

yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan 

bahwa rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang 

dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk usia 25 tahun ke 

atas (CENDEKIA Jaya et al., 2020).  

Menurut Simanjuntak (2001), semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang 

maka semakin baik pula tingkat produktivitas seseorang tersebut. seseorang yang 

memiliki pendidikan formal maupun informal yang tinggi akan memiliki pengetahuan 

atau wawasan yang luas. Berdasarkan pernyataan diatas rata-rata lama pendidikan 

mempunyai pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, semakin lama atau semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin baik individu tersebut dan semakin 

mempunyai wawasan akan pengetahuan yang luas. 

2. Pengaruh  jumlah perusahaan terhadap penyerapan tenaga kerja 

Menurut Peter Drucker, seorang ahli manajemen terkenal, jumlah perusahaan 

dapat diartikan sebagai jumlah entitas bisnis atau organisasi yang beroperasi dalam 
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suatu sektor industri atau wilayah tertentu. Karibia (2012:61) Jumlah unit usaha erat 

kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja di industri karena pertumbuhan terus 

menerus dari  jumlah perusahaan.  

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

mendefinisikan jumlah perusahaan sebagai jumlah unit bisnis yang terdaftar secara 

resmi dan terpisah secara hukum. Definisi ini mencakup berbagai jenis entitas bisnis, 

termasuk perusahaan individu, perusahaan patungan, dan cabang perusahaan 

multinasional.  

Tidak hanya itu, menurut (Wulansari, 2019) unit usaha adalah satu Unit bisnis 

yang aktif secara ekonomi untuk tujuan tertentu Menghasilkan barang dan jasa di lokasi 

tertentu dan di unit bisnis tertentu  Hal ini berdampak pada penyerapan tenaga kerja, 

yaitu. pertumbuhan  jumlah unit usaha di sektor industri akan meningkat secara 

signifikan ketenagakerjaan di bidang tertentu. 

Menurut Fiantis (1967) demikian menyadari bahwa jumlah perusahaan 

semakin meningkat jumlah output yang harus diproduksi agar kesempatan kerja 

meningkat dan itu mengurangi pengangguran atau, dengan kata lain, meningkatkannya 

pekerjaan. (Dewi & Syaifullah, 2022) 

3. Pengaruh nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja 

Meningkatnya permintaan produk dalam industri yang kompetitif  

menyebabkan Harga produk meningkat di pasar. Hal ini mempengaruhi permintaan 

akan tenaga kerja setiap perusahaan, karena harga merupakan bagian dari perhitungan 



25 
 

 

produk pendapatan marginal. Jika permintaan atas barang yang diproduksi oleh 

perusahaan berkembang, produsen berusaha untuk meningkatkan kapasitas 

produksinya. Untuk tujuan ini, produsen meningkatkan penggunaan tenaga kerja. 

Peningkatan nilai produksi dapat dikaitkan dengan peningkatan produktivitas 

perusahaan. Dengan mengadopsi teknologi baru, proses produksi yang lebih efisien, 

dan praktik manajemen yang lebih baik, perusahaan dapat meningkatkan output 

mereka tanpa harus secara proporsional meningkatkan jumlah tenaga kerja. Namun, 

dalam beberapa kasus, peningkatan produktivitas juga dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja baru.  

Produksi adalah barang yang pada awalnya tidak memiliki kegunaan atau nilai 

komersial kemudian diolah menjadi barang berharga penting (Lesmana & Affandi, 

2013). Nilai produksi adalah satu hal penting untuk penyerapan tenaga kerja di 

Kabupaten Tuban. ukuran Jumlah industri disebut  jumlah produksi. Naik dan turun 

kembali dari sektor yang berhubungan dengan produksi  (Nugrahaeni & Handayani, 

2020). 

C. Penelitian terdahulu 

Penelitian terdahulu, merupakan hasil – hasil penelitian terdahulu yang 

memberikan informasi terkait dengan metode penelitian, hasil, pembahasan yang 

digunakan sebagai dasar perbandingan dengan penelitian yang dilakukan, penelitian 

terdahulu dari penelitian ini dilihat dari tabel 2.2 sebagai berikut: 
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No.  Penelitian 

dan tahun 

Judul penelitian Hasil penelitian 

1 (CENDEKIA 

Jaya et al., 

2020) 

Pengaruh investasi dan 

rata-rata lama sekolah 

terhadap penyerapan 

tenaga kerja di kabupaten 

Cirebon  tahun 2013-

2018 

Hasilnya RLS mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap 

penyerapan tenaga kerja di 

Kabupaten Cirebon. Untuk setiap 

satu persen peningkatan RLS, 

tingkat penyerapan tenaga kerja 

akan naik sebesar 

243.2296092%.  Secara simultan 

pengaruh Investasi dan RLS 

terhadap tingkat penyerapan 

tenaga kerja di Kabupaten 

Cirebon sebesar 96,4385547%,  

sedangkan  sisanya  sebesar 

3,5614453% dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model ini. 

2 (Mulyadi et 

al., 2018) 

dalam jurnal yang 

berjudul faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

penyerapan tenaga kerja 

menghasilkan simpulan bahwa 

secara bersama-sama, unit usaha, 

investasi dan Upah berpengaruh 

signifikan terhadap penyerapan 
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No.  Penelitian 

dan tahun 

Judul penelitian Hasil penelitian 

pada sektor industri kecil 

di kabupaten Muara 

Jambi 

tenaga kerja industri kecil di 

kabupaten Muaro Jambi. 

Meskipun demikian, secara 

parsial hanya investasi yang 

berpengaruh signifikan 

sedangkan jumlah unit usah dan 

upah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja industri kecil di 

kabupaten Muaro Jambi 

3 (Kawet et al., 

2019) 

Berjudul pengaruh 

jumlah penduduk, 

pendidikan dan tingkat 

upah terhadap 

penyerapan tenaga kerja 

di kota Manado” 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara parsial jumlah 

penduduk dan tingkat upah tidak 

berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja, 

sedangkan variabel tingkat 

pendidikan berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja. 

Kemudian secara bersamaan 
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No.  Penelitian 

dan tahun 

Judul penelitian Hasil penelitian 

variabel jumlah penduduk, 

tingkat pendidikan dan tingkat 

upah berpengaruh signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja 

di kota Manado 

4 (Budiman & 

Herkulana, 

2021) 

jurnalnya yang berjudul “ 

peran UMKM dalam 

penyerapan tenaga kerja 

dikota Pontianak 

Penelitian ini menghasilkan 

temuan 1) bahwa sektor Usaha 

Mikro kecil dan Menengah 

(UMKM) di Kota Pontianak 

berperan dalam menyerap tenaga 

kerja sebanyak 36,33% dari 

seluruh angkatan kerja,2) Bahwa 

angkatan kerja yang paling 

banyak diserap adalah angkatan 

kerja tidak terdidik dan atau 

pendidikan rendah serta kurang 

terampil 3) bahwa UMKM juga 

berperan dalam meningkatkan 

keterampilan tenaga kerja 
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No.  Penelitian 

dan tahun 

Judul penelitian Hasil penelitian 

melalui proses bimbingan secara 

intensif. 

5 (Wahida, 

2023) 

dalam jurnal yang 

berjudul “analisis sektor 

usaha dan menengah 

UKM dalam penyerapan 

tenaga kerja dikota 

Palopo” ekonomi 

pembangunan, 

Universitas 

Muhammadiyah Palopo 

menghasilkan kesimpulan  

bahwa. Sektor usaha kecil dan 

menengah berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja di kota 

Palopo. Hal tersebut dibuktikan 

dengan hasil analisis data 

diperoleh koefisien regresi 

bertanda positif 0,811 dan 

signifikan sebesar 0,003 dengan 

persentase pengaruh sebesar 

85,20 

6 (Makna, 

2016) 

Pengaruh Rata-Rata 

Lama Berpendidikan dan 

Pengeluaran Pemerintah 

Terhadap penyerapan 

tenaga kerja  

Hasil dari penelitian ini adalah 

koefisien negatif dari rata-rata 

lama berpendidikan adalah-37,61 

yang berarti jika rata-rata lama 

berpendidikan naik 1% maka 

penyerapan tenaga kerja turun 
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No.  Penelitian 

dan tahun 

Judul penelitian Hasil penelitian 

37,61. Koefisien positif dari 

pengeluaran pemerintah sektor 

pendidikan sebesar 9,48 yang 

berarti jika pengeluaran 

pemerintah sektor pendidikan 

naik 1% maka penyerapan tenaga 

kerja naik sebesar 9,48. Koefisien 

positif dari pengeluaran 

pemerintah sektor kesehatan 

sebesar 1,81 yang berarti jika 

pengeluaran pemerintah sektor 

kesehatan naik sebesar 1% maka 

penyerapan tenaga kerja juga 

naik sebesar 1,81.  

7 (Asmara, 

2018) 

“analisis peran sektor 

Industri Manufaktur 

terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Jawa 

timur” 

Metode analisis yang 

dipergunakan dalam penelitian 

adalah metode regresi linear 

berganda. Hasil dari analisis data 

menunjukkan bahwa PDRB, 
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No.  Penelitian 

dan tahun 

Judul penelitian Hasil penelitian 

jumlah industri, dan jumlah 

investasi disektor manufaktur 

berpengaruh positif terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Jawa 

timur 
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D. Kerangka berpikir  

Berdasarkan landasan teori dan tinjau pustaka yang ada, penelitian ini 

menggunakan variabel terikat yaitu penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan 

Sulawesi selatan (Y) dan variabel bebas yaitu RLS (X1),  Jumlah perusahaan (X2), dan 

Nilai produksi (X3). Kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 kerangka pikir penelitian  

E. Hipotesis  

Hipotesis yaitu suatu dugaan sementara atau awal yang di gunakan dalam 

penelitian. Hipotesis berguna untuk memberi arah dan tujuan dalam penelitian ini. 

Hipotesis ini akan dibuktikan kebenarannya dalam penelitian ini, hipotesis penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Rata-Rata Lama 

Sekolah( RLS) 

 (X1) 

Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor 

industri pengolahan, Sulawesi Selatan 

(Y) 

Jumlah perusahaan 

(X2) 

Nilai produksi (X3) 
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1. Diduga bahwa variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri 

pengolahan provinsi Sulawesi selatan  

2. Diduga bahwa variabel jumlah perusahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri 

pengolahan provinsi Sulawesi selatan 

3. Diduga bahwa variabel Nilai produksi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan provinsi 

Sulawesi selatan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan lokasi Penelitian  

Jenis penelitian  adalah kuantitatif, yaitu. metode penelitian Ini adalah 

pendekatan ilmiah untuk keputusan keuangan. mendekati Metode ini menyimpang dari 

data dan kemudian diperlakukan sebagai data yang berharga Keputusan 

Metode ini juga harus menggunakan alat bantu kuantitatif berupa software 

computer dalam mengelola data tersebut. Data kuantitatif ini berupa data runtut waktu 

(time series) yaitu daya yang disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. 

Lokasi penelitian ini dipilih adalah di Provinsi Sulawesi selatan tepatnya di kantor 

Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sulawesi selatan,  yang titik pengambilan data 

penelitian terkait dengan faktor - faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja 

pada Industri pengolahan Provinsi Sulawesi selatan. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data pada penelitian akan berkembang setelah penelitian di lapangan. 

Dalam penelitian ini menggunakan  sumber data yaitu: 

1. Data sekunder 

Yaitu data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik 

karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan selanjutnya. Dengan demikian 

data ini disebut data tidak asli, sumber data sekunder tersebut berasal pada penelitian 
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yang dilakukan sebelumnya, dan jurnal, situs web resmi serta artikel online yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian digunakan sebagai metode pengumpulan data  referensi Penelitian 

sastra adalah  teknik penggalian informasi dari catatan, literatur, dokumentasi dan hal-

hal lain yang masih relevan dengan penelitian. Itu. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder diterima disiapkan oleh Badan Pusat Statistik  

Provinsi (BPS).Sulawesi Selatan. Informasi yang diperoleh adalah data  tahunan setiap 

variabel  

3. Metode Analisis Data 

Metode dalam penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan 

gabungan dari time series dan cross section, data time series diperoleh dari tahun 2017-

2021 dan data cross section, dari 24 kabupaten/kota di provinsi sulawesi selatan dalam 

penelitian ini  menggunakan salah satu program pengolahan data statistik yaitu 

program Eviews 10.  

Penelitian ini menggunakan  pengujian yang  digunakan sebagai alat untuk 

memilih model regresi data panel, yang dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu 

common effect, fixed effect atau random effect, berdasarkan karakteristik data dalam 

penelitian ini., yaitu:Uji Chow dan Uji Hausman. Uji Lagrange Multiplier 

a. Regresi Data Panel 
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Data panel merupakan gabungan dari data time-series dan data cross-section. 

Regresi data panel adalah teknik regresi yang menggabungkan antara data cross-

section dan data time-series maka tentunya akan mempunyai observasi lebih banyak 

dibandingkan dengan data cross-section dan data time-series saja (Wakhiri, 2017) 

Model umum regresi data panel dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut (Baltagi, 

2005) 

Yit = α+ βitX1it+ β2itX2it+.......+ βnXnit+ eit 

Dimana Yit menyatakan variabel terikat Xit menyatakan variabel bebas, i 

menyatakan individu ke-i, t menyatakan periode ke t, dan eit menyatakan eror cross-

section ke-i dan waktu ke-t 

Penaksiran atau estimasi model regresi data panel dapat dilakukan dengan 

menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya adalah Common Effect Model 

,Random Effect Model dan Fixed Effect Model 

b. Common Effect Model 

 Common effect model merupakan teknik estimasi model regresi data panel 

paling sederhana diantara teknik estimasi model lainnya (Wakhiri, 2017) Pada common 

effect model perbedaan dimensi individu maupun waktu diabaikan. Dengan kata lain, 

pada common effect model perilaku data dari setiap individu sama dalam berbagai 

periode waktu. Oleh karena itu, estimasi parameter pada common effect model 

dilakukan dengan mengkombinasikan data cross-section dan data time-series sebagai 

satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan individu (Wakhiri, 2017) 
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c. Random effect 

Random effect model adalah teknik estimasi yang menambahkan variabel 

gangguan (error terms) yang mungkin saja akan muncul pada hubungan antar waktu 

dan antar individu. Berbeda dengan common effect model yang mengabaikan adanya 

perbedaan antara dimensi individu maupun waktu. Dengan kata lain, pada common 

effect model perilaku data dari setiap individu dianggap sama dalam berbagai periode 

waktu (Wakhiri, 2017) Oleh karena itu, pada random effect model diasumsikan 

terdapat perbedaan intersep untuk setiap individu. Sehingga terdapat dua komponen 

residual, yaitu residual secara menyeluruh dan secara individu. Residual secara 

menyeluruh merupakan kombinasi antara time-series dan cross-section, sedangkan 

residual secara individu merupakan residual dari masing-masing unit cross-section 

d. Fixed Effect Model 

Pendekatan efek tetap atau fixed effect adalah bahwa suatu objek memiliki 

konstanta yang tetap besarannya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan 

koefisien regresinya, tetap besarannya dari waktu ke waktu (time invariant) (Wakhiri, 

2017) Model fixed effect adalah model dengan intercept berbeda-beda untuk setiap 

subjek (cross section), tetapi slope setiap subjek tidak berubah seiring waktu (Wakhiri, 

2017) 

Berdasarkan persamaan regresi data panel sebagai berikut : 

Rumus regresi data panel 

Yit = α+ βitX1it+ β2itX2it+ β3it X3it+ e 



38 
 

 

 Keterangan : 

    Yit = Penyerapan Tenaga Kerja (jiwa) 

  α = konstanta 

β1 = koefisien UMP 

β2 = koefisien jumlah perusahaan 

β3 = koefisien Investasi  

X1 = UMP 

X2 = Jumlah perusahaan 

X3 =  Nilai produksi  

 i = Data cross section  

 t = Data time series  

 e = eror 

1. Pemilihan Model Regresi Data Panel 

Menurut Widarjono (2007:258), terdapat tiga jenis uji khusus yang digunakan 

untuk memilih model regresi data panel yang terbaik untuk suatu permasalahan yang 

ada, yaitu uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier. 

a. Uji Chow 

Uji Chow adalah uji yang membandingkan model efek umum dengan 

model efek tetap. Untuk food testing biasanya penelitian  menggunakan program 

Eviews. Hipotesis yang dibentuk dalam uji Chow  adalah sebagai berikut : 

Ho : Model common Effect 
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H1 : Model Fixed Effect 

Ho ditolak jika P- value lebih kecil dari nilai a sebaliknya, Ho diterima jika 

P-value lebih besar dari nilai a yang digunakan sebesar 5%  

b. Uji Hausman 

Pengujian ini membandingkan model efek tetap dengan model efek acak 

untuk menentukan model  terbaik untuk digunakan sebagai model regresi data 

panel. Program yang mirip dengan tes Chow yang biasa digunakan dalam tes 

Hausman  yaitu program Eviews. Hipotesis yang dibentuk dalam uji Hausman  

adalah sebagai berikut:  

Ho : Model Random Effect 

H1 : Model Fixed Effect 

Ho ditolak jika P- value lebih kecil dari nilai a sebaliknya, Ho diterima jika 

P-value lebih besar dari nilai a  yang digunakan sebesar 5% 

c. Uji Lagrange multiplier (LM) 

Uji LM  digunakan untuk menentukan model mana yang akan digunakan. Dasar 

dari tes ini adalah ketika hasil tes tetap dan acak bertentangan. Misalnya pada uji Chow, 

model yang pas adalah model Fixed Effect, tetapi saat melakukan uji Hausman, model 

yang pas adalah model Random Effect. Untuk menggunakan model, ini disebut uji 

LM. Hipotesis yang dibentuk dalam Uji LM adalah sebagai berikut : 

H0 : Common Effect model, jika nilai p-value > taraf nyata ( 5%) 

H1 : Random Effect model, jika nilai p-value < taraf nyata (5%) 
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Apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 persen maka common effect yang terpilih. 

Sebaliknya jika kurang dari 0,05 persen maka random effect yang terpilih 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan syarat statistik yang harus dipenuhi analisis 

regresi. Tes Asumsi klasik dibagi menjadi empat bagian, yaitu:   

a. Uji Normalitas  

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji salah satu asumsi dasar analisis 

regresi berganda, yaitu variabel-variabel Independent dan dependen harus 

didistribusikan normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah data-data yang 

dikumpulkan terdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan metode sebagai 

berikut : 

a) Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data tersebut memenuhi 

asumsi normalitas 

b) Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak memenuhi 

asumsi normalitas 

b. Uji multikolinearitas  

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi di antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling 

berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah 
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variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan 

nol. (Ghozali, 2006).  

Dasar pengambilan keputusan penguji sebagai berikut ( Ghozali, 2018:112) 

a) Jika nilai korelasi >0.85 maka ada masalah multikolineritas. 

b) Jika nilai korelasi < 0.85 maka tidak ada masalah multikolineritas atau 

terjadi multikolineritas  

c. Uji heterokedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda maka heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang homoskesdatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data 

crossection mengandung situasi heteroskesdisitas karena data ini mengandung data 

yang mewakili berbagai ukuran. (Ghozali, 2006).  

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi menunjukkan 

korelasi antara kesalahan perturbasi t dan antara kesalahan perturbasi Periode t-1 

(sebelumnya). Adapun dasar dalam pengambilan keputusan dalam pengujian 

autokorelasi yang digunakan dengan uji Breusch-godfrey Lagramge Multiplier (LM) 

dapat dilihat sebagai berikut : 
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a. Jika hasil uji Breusch-godfrey Lagramge Multiplier dengan signifikan > 

0,05 maka tidak dapat masalah pada autokorelasi. 

b. Jika hasil uji Breusch-godfrey Lagramge Multiplier dengan signifikan < 

0,05 maka terdapat masalah pada autokorelasi 

e. Uji Hipotesis  

Digunakan untuk mengetahui hasil hipotesis dari beberapa penelitian dibawah 

ini yaitu: 

a. Koefisien determinasi 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

dependen amat terbatas. Sedangkan, nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen. Selain itu koefisien determinasi dipergunakan untuk 

mengetahui persentase perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel 

bebas (X).  

b. Uji T (Uji Signifikan Secara Parsial) 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan 

variabel Y, apakah variabel X1, X2, X3, benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y. 

 Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah suatu parameter (β) sama dengan 

nol atau : 
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H0 : β= 0 

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha) parameter suatu 

variabel tidak sama dengan nol atau :  

Ha : β ≠ 0 

Artinya variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel penjelas.  

Apabila t hitung < t tabel, maka H0 diterima yang berarti tidak ada pengaruh 

masing-masing variabel X dengan Variabel Y. Apabila t hitung>t tabel, maka H0 

ditolak yang berarti ada pengaruh masing-masing variabel X terhadap Y.  

c. Uji F (Uji Signifikan Secara Simultan) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua model independen 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap 

variabel dependen.  

Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam 

model sama dengan nol, atau:  

H0 : β= 0 

Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (HA) tidak semua 

parameter secara simultan sama dengan nol, atau:  

Ha : β≠ 0 
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Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelasan 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Bila f hitung < F tabel , maka H0 diterima 

dan Ha ditolak, berarti tidak ada pengaruh simultan. Bila F hitung > F tabel, maka H0 

ditolak dan Ha diterima berarti terdapat pengaruh simultan. 

4. Definisi Operasional 

Definisi operasional memiliki arti dan tujuan dari variabel definisi operasional 

ini berguna untuk memperjelas konsep meneliti istilah dan variabel  serta  indikator 

dalam penelitian variabel dependen adalah variabel dependen dan  pihak yang ada 

dijelaskan oleh variabel independen atau variabel yang mempengaruhi variabel 

independen sedangkan variabel independen adalah variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan dalam elemen Penelitian ini 

adalah tenaga kerja (Y) dan variabel bebas (X) yaitu upah minimum provinsi dan 

jumlah perusahaan. 

1. Penyerapan tenaga kerja (Y) 

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah pekerja yang bekerja bersama  Tenaga 

kerja yang diukur dalam  industri manufaktur adalah Jumlah orang yang bekerja 

pada industri  di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017-2021 diekspresikan 

dalam jiwa. 

2. Rata-Rata Lama Sekolah. RLS (X1) 

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang 

digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Satuan yang 
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digunakan adalah tahun. Data Rata-rata Lama Sekolah (RLS) diperoleh dari 

publikasi online BPS Indonesia. Periode data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dari tahun 2017-2021. 

3. Jumlah perusahaan (X2) 

Jumlah perusahaan adalah jumlah  unit  usaha melakukan kegiatan ekonomi 

yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau di gedung atau lokasi tertentu, 

dan memiliki data administrasi  produksi dan struktur serta biaya perusahaan 

memiliki satu atau lebih orang yang bertanggung jawab. Apa yang diukur 

dengan jumlah perusahaan, ada data tahunan dari 2017-2021 di Provinsi 

Sulawesi Selatan, dinyatakan dalam satuan Unit.  

4. Nila produksi (X3) 

Nilai produksi  adalah tingkat produksi atau keseluruhan jumlah barang yang 

dihasilkan di sektor manufaktur di Provinsi Sulawesi Selatan 2017-2021 dalam  

satuan   unit.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan 

1. Kondisi geografis 

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang 

terletak di bagian selatan pulau Sulawesi. provinsi Sulawesi Selatan, terletak secara 

astronomis pada 0° 12' LU dan 8° lintang Selatan dan antara bujur 116° 48' dan 122° 

36' BT. Berdasarkan posisi Secara geografis, Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan 

dengan provinsi tersebut Sulawesi Barat di  utara, terbatas di selatan Laut Bunga, 

sebelah barat  Selat Makassar dandi sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone dan 

provinsi Sulawesi Tenggara.  

Di Sulawesi Selatan terdapat empat danau, yaitu Danau Tempe dan Sidenreng 

di Kabupaten Wajo, serta Danau Matana dan Towuti di Kabupaten Luwu Timur. Selain 

itu, terdapat tidak kurang dari tujuh gunung yang telah tercatat, dengan Gunung 

Rantemario menjadi yang tertinggi dengan ketinggian 3.470 mdpl, berada di 

perbatasan antara Kabupaten Enrekang dan Luwu. Wilayah ini juga dilalui sekitar 67 

sungai, dengan Sungai Saddang menjadi yang terpanjang dengan panjang 150 km, 

mengalir melalui Tator Enrekang dan Pinang. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 

mencapai 46.083,94 km2 dan terdiri dari 21 kabupaten, 3 kota, 304 kecamatan, 783 

kelurahan, dan 2.240 desa. 
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2. Kondisi ketenagakerjaan 

Total angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 4.559.375 orang, lebih 

banyak 146.593 orang dibandingkan Agustus 2021. Tingkat partisipasi angkatan kerja 

(LFP) meningkat sebesar 1,45 poin persentase. Angkatan kerja sebanyak 4.353.650 

orang, meningkat dari Agustus 2021 sebanyak 193.217 orang. Sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan menyerap tenaga kerja terbanyak (120.284 orang). Pada saat 

yang sama, pengangkutan dan penyimpanan serta jasa lainnya mempekerjakan 35.025 

orang dan 23.930 orang. Sebanyak 1.586.772 orang (36,45 persen) bekerja pada 

pekerjaan resmi, turun 0,31  poin persentase dibandingkan Agustus 2021.  

Gambar 4.1 : Peta Provinsi Sulawesi selatan 

a. Misi  

1. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas  
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2. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif 

3.  Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang 

berkelanjutan 

4. pemerintahan berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter. 

5. Pembangunan pusat-pusat  pertumbuhan ekonomi baru yang produktif 

B. Deskripsi Perkembangan Variabel 

Gambaran tentang perkembangan variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian yakni variabel penyerapan tenaga kerja sebagai variabel dependen 

sedangkan UMP, jumlah perusahaan, nilai produksi sebagai variabel Independent 

1. Perkembangan jumlah penyerapan tenaga kerja di provinsi Sulawesi selatan 

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja pada sektor industri 

pengolahan di provinsi Sulawesi selatan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Naik 

turunnya tingkat lapangan kerja  juga sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian 

secara umum. Karena pendapatan masyarakat juga meningkat di negara maju, 

permintaan dan pola konsumsi masyarakat juga meningkat, yang mengarah ke 

ekspansi. kesempatan kerja  baru akan menyebabkan peningkatan jumlah karyawan di 

seluruh perusahaan. 

Kepala BKPM Mahendra Siregar mengatakan penyerapan tenaga kerja pada 

tahun 2021 pada tahun sebelumnya terlihat tren kenaikan penyerapan tenaga kerja hal 

ini dipengaruhi oleh keadaan perekonomian secara umum karena dengan 

perekonomian yang maju maka pendapatan masyarakat ikut meningkat sehingga 
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permintaan atau pola konsumsi masyarakat juga ikut meningkat yang nantinya terjadi 

perluasan lapangan kerja yang baru yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan dapat 

membantu meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja 

Tabel 4.1 Jumlah tenaga kerja pada sektor industri pengolahan berdasarkan 

kabupaten/kota di provinsi Sulawesi selatan tahun 2017-2021 

Kabupaten/Kota 

          

Jumlah Tenaga Kerja 

2017 2018 2019 2020 2021 

Kepulauan Selayar 9.750 8.065 4.939 5.367 4.467 

Bulukumba 6.846 5.951 11.890 13.316 16.112 

Bantaeng 6.426 7.323 8.413 10.101 6.943 

Jeneponto 6.755 5.615 6.704 6.666 7.858 

Takalar 15.960 11.031 16.411 17.433 14.836 

Gowa 33.420 31.870 35.901 38.388 28.000 

Sinjai 6.522 11.561 22.879 23.519 12.730 

Maros 17.072 10.116 17.719 11.542 13.728 

Pangkep 8.072 12.794 8.728 8.117 7.641 

Barru 3.012 3.557 3.109 3.392 3.527 

Bone 19.239 14.521 19.096 18.783 11.413 

Soppeng 6.040 4.573 3.769 2.973 6.329 

Wajo 13.618 13.802 20.079 20.711 18.010 

Sidrap 10.483 8.139 10.604 9.334 9.549 

Pinrang 5.632 6.569 8.610 9.981 6.084 

Enrekang 3.092 4.262 5.548 5.714 4.049 

Luwu 7.040 9.604 10.617 12.849 10.470 

Tana Toraja 5.094 4.810 4.390 3.777 4.075 

Luwu Utara 10.163 6.763 7.019 7.466 6.739 

Luwu Timur 25.520 6.387 5.368 6.347 4.326 

Toraja Utara 6.095 4.271 6.789 6.104 7.047 

Makassar 33.013 11.079 14.549 13.749 12.490 

Pare Pare 3.565 3.645 4.727 5.050 3.431 

Palopo 1.557 1.861 4.184 4.066 4.136 

Sulawesi Selatan 263.986 207.809 262.044 264.745 223.990 

Sumber :Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2023 
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2. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah provinsi Sulawesi selatan 

Tabel 4.2   Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada sektor industri pengolahan 

berdasarkan kabupaten /kota di provinsi Sulawesi selatan tahun 2017-2021 

Kabupaten/Kota 

          

Rata-Rata lama sekolah (Tahun) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Kepulauan Selayar 7.18 7.40 7.63 7.88 8.08 

Bulukumba 7.16 7.34 7.43 7.67 7.82 

Bantaeng 6.45 6.47 6.48 6.72 6.77 

Jeneponto 5.98 6.21 6.48 6.59 6.60 

Takalar 6.77 6.91 7.18 7.29 7.49 

Gowa 7.74 7.75 7.97 8.19 8.20 

Sinjai 7.28 7.29 7.48 7.75 7.78 

Maros 7.42 7.43 7.46 7.73 8.01 

Pangkep 7.48 7.49 7.60 7.66 7.92 

Barru 7.85 7.86 7.96 8.23 8.24 

Bone 6.77 6.97 6.98 7.15 7.23 

Soppeng 7.42 7.63 7.74 7.81 7.82 

Wajo 6.78 6.79 6.80 6.81 7.05 

Sidrap 7.52 7.79 7.83 7.84 7.94 

Pinrang 7.54 7.84 7.85 7.86 7.87 

Enrekang 8.43 8.68 8.89 8.90 8.91 

Luwu 7.89 7.97 8.15 8.24 8.35 

Tana Toraja 7.93 7.94 8.02 8.26 8.51 

Luwu Utara 7.52 7.53 7.78 7.79 7.86 

Luwu Timur 8.20 8.45 8.54 8.80 8.81 

Toraja Utara 7.73 7.76 7.92 7.96 8.25 

Makassar 11.08 11.09 11.20 11.21 11.43 

Pare Pare 10.09 10.29 10.30 10.45 10.65 

Palopo 10.33 10.51 10.75 10.76 10.94 

Sulawesi Selatan 7.95 8.02 8.26 8.38 8.46 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2023 
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Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa Rata-Rata lama sekolah (RLS) dari setiap 

tahunnya mengalami peningkatan di provinsi Sulawesi selatan . Dapat dilihat bahwa 

RLS yang paling tinggi  terdapat pada kota makassar adalah pada tahun 2021 yaitu 

sebesar  11,43 %  hal ini direpresentasikan dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang 

juga merupakan salah satu komponen dari pembentuk Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) suatu daerah. RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh 

penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa rata-rata lama 

sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam 

penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk usia 25 tahun ke atas.  

3. Perkembangan jumlah perusahaan di provinsi Sulawesi selatan 

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan disektor industri 

pengolahan provinsi Sulawesi selatan mengalami fluktuatif. Terlihat pada tahun 2018 

mengalami penurunan 10.917 perusahaan dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan 

sebesar 129.823 dan mengalami lagi penurunan tahun 2021sebesar122.880 perusahaan. 

disebabkan oleh pandemi covid-19 sehingga menurunkan pendapatan masyarakat 

akibatnya pola konsumsi masyarakat ikut menurun dan beberapa perusahaan akhirnya 

men phk besar-besaran karyawannya maka perusahaan tersebut akan memberhentikan 

produksinya demi mempertahankan perusahaannya. 

Berkurangnya aktivitas manufaktur karena negara menutup perbatasannya, 

banyak industri (misalnya pabrik) telah memangkas lapangan kerja. Ketika pendapatan 



52 
 

 

industri dan komersial turun, begitu pula tingkat pengangguran, yang pada gilirannya 

mempengaruhi sisi penawaran dan permintaan ekonomi (Liputan 6.com, 2021).  

Tabel 4.3 Jumlah perusahaan pada sektor industri pengolahan berdasarkan 

kabupaten/kota di provinsi Sulawesi selatan tahun 2017-2021 

Kabupaten/Kota 

          

Jumlah perusahaan  

2017 2018 2019 2020 2021 

Kepulauan Selayar 4.028 3.404 2.651 2.593 2.857 

Bulukumba 3.224 3.566 5.508 5.516 7.319 

Bantaeng 2.825 3.503 3.970 4.021 3.479 

Jeneponto 3.248 2.627 3.777 3.839 4.774 

Takalar 7.754 5.597 9.759 9.808 8.887 

Gowa 12.914 13.907 13.259 13.559 12.056 

Sinjai 3.382 4.536 11.820 11.622 7.039 

Maros 6.429 4.950 7.373 6.066 7.272 

Pangkep 4.275 8.298 5.244 5.114 5.367 

Barru 1.444 1.880 1.826 1.877 2.278 

Bone 9.981 9.888 9.577 8.828 8.132 

Soppeng 3.224 2.934 1.791 1.751 3.725 

Wajo 9.067 10.552 14.345 13.908 13.567 

Sidrap 4.716 4.429 3.892 3.947 3.701 

Pinrang 2.495 2.856 3.080 3.304 3.109 

Enrekang 1.531 2.312 2.777 2.684 2.249 

Luwu 4.294 4.938 5.781 5.975 5.014 

Tana Toraja 2.969 2.193 2.469 2.439 2.690 

Luwu Utara 3.914 2.964 3.223 3.075 3.096 

Luwu Timur 12.449 3.069 2.361 2.488 2.022 

Toraja Utara 3.584 2.354 4.503 4.289 3.601 

Makassar 13.215 5.801 6.287 5.267 6.891 

Pare Pare 1.703 1.800 2.465 2.492 1.791 

Palopo 714 821 2.085 2.027 1.962 

Sulawesi Selatan 123.379 109.179 129.823 126.489 122.880 

  Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2023 
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4. Perkembangan nilai produksi di provinsi Sulawesi selatan 

Tabel 4.4 Nilai produksi pada sektor industri pengolahan berdasarkan 

kabupaten /kota di provinsi Sulawesi selatan tahun 2017-2021 

Kabupaten/Kota 

          

Nilai Produksi 

2017 2018 2019 2020 2021 

Kepulauan 

Selayar 
46.800.253 37.873.852 24.437.160 40.829.970 40.829.970 

Bulukumba 160.398.163 56.649.270 241.687.617 247.704.669 247.704.669 

Bantaeng 129.742.172 133.950.996 206.962.222 182.450.809 182.450.809 

Jeneponto 174.777.325 164.997.611 180.434.048 271.122.498 271.122.498 

Takalar 529.725.686 402.901.005 551.987.144 261.791.850 261.791.850 

Gowa 674.459.113 462.155.235 814.147.954 1.683.392.417 1.683.392.417 

Sinjai 160.448.003 449.795.117 213.919.956 236.669.920 236.669.920 

Maros 389.448.548 428.632.619 1.044.001.416 540.734.192 540.734.192 

Pangkep 104.079.407 257.917.326 138.444.091 85.263.054 85.263.054 

Barru 392.568.630 58.903.079 197.109.337 98.656.154 98.656.154 

Bone 99.178.771 137.406.796 894.073.083 1.969.449.850 1.969.449.850 

Soppeng 325.340.589 185.019.175 72.564.407 52.814.538 52.814.538 

Wajo 1.320.167.222 63.360.132 226.409.927 279.560.714 279.560.714 

Sidrap 338.598.110 1.208.455.108 13.535.472.761 1.738.218.165 1.738.218.165 

Pinrang 62.446.426 1.657.130.946 333.656.423 252.554.246 252.554.246 

Enrekang 217.546.074 94.972.593 113.819.273 90.883.035 90.883.035 

Luwu 81.065.486 112.955.530 322.042.374 426.607.323 426.607.323 

Tana Toraja 1.843.813.137 143.616.731 61.656.603 57.542.646 57.542.646 

Luwu Utara 270.130.162 101.314.253 189.736.053 351.264.380 351.264.380 

Luwu Timur 47.113.726 166.916.375 145.026.072 2.244.753.156 2.244.753.156 

Toraja Utara 1.738.418.782 30.481.563 395.829.876 159.941.023 159.941.023 

Makassar 91.851.806 223.678.586 738.682.234 432.844.184 432.844.184 

Pare Pare 91.851.806 84.371.118 148.278.070 83.779.690 83.779.690 

Palopo 45.226.251 30.080.028 86.422.933 152.757.151 152.757.151 

Sulawesi Selatan  9.378.700.912 6.693.535.046 20.876.801.038 11.941.585.633 11.941.585.633 

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi selatan, 2023 
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Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai produksi disektor industri pengolahan 

provinsi Sulawesi selatan mengalami fluktuatif. Terlihat pada tahun 2018 mengalami 

penurunan 6.693.535.046 produksi dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 

20.876801.038 dan mengalami lagi penurunan  tahun 2021 sebesar nilai produksi. 

11.941.585.633 produksi, ini disebabkan oleh pandemi covid-19 sehingga berdampak 

pada sektor industri pengolahan, dampak yang dirasakan pengurangan tenaga kerja 

akibat menurunnya konsumsi masyarakat. pendapatan masyarakat menurun maka akan  

berpengaruh pada tingkat permintaan dan pola konsumsi masyarakat sehingga pihak 

perusahaan akan mengurangi produksi yang dihasilkan. yang nantinnya akan 

menurunkan pula jumlah permintaan tenaga kerja. 

C. Hasil Penelitian  

a. Pemilihan Model Regresi 

Terdapat dua uji yang akan digunakan  penelitian ini dalam memilih model 

regresi data panel (common effect, fixed effect atau random effect), yaitu sebagai 

berikut : 

a) Uji chow 

Uji chow pada penilitian ini menggunakan model fixed effect yang dapat dilihat 

melalui nilai probability Cross-section F. Dimana syarat pada uji ini adalah apabila 

nilai probability lebih besar dari 0.05 maka metode pendekatan yang akan digunakan 



55 
 

 

adalah model common effect, sebaliknya apabila lebih kecil dari 0.05 maka metode 

pendekatan yang akan digunakan adalah model fixed effect 

Gambar 4.2 Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests  

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 12.473350 (23,93) 0.0000 

Cross-section Chi-square 

168.87293

7 23 0.0000 

     
     Sumber : Aplikasi E-views 10, 2023 

berdasarkan hasil estimasi Uji chow dapat diperoleh nilai prob cross-section F 

sebesar 0.000 < 0.05 maka diketahui bahwa hasil dari nilai probalitas Cross-section F 

lebih kecil dari alpha (0.05), sehingga dapat disimpulkan pendekatan Fixed effect 

model. 

b) Uji Hausman 

Gambar 4.3 Hasil Uji Hausman 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test 

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic 

Chi-Sq. 

d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 3.076146 3 0.3800 

     
     

Sumber : Aplikasi E-Views 10, 2023 
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berdasarkan hasil estimasi Uji hausman dapat diperoleh nilai prob cross-section 

random sebesar 0.3800 > 0.05 maka diketahui bahwa hasil dari nilai probalitas Cross-

section random lebih besar daripada alpha (0.05), sehingga dapat disimpulkan 

pendekatam REM yaitu Random Effect model lebih tepat digunakan daripada FEM. 

c) Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Gambar 4.4 Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Lagrange multiplier (LM) test for panel data 

Date: 06/01/23   Time: 11:06  

Sample: 2017 2021  

Total panel observations: 120  

Probability in ()  

    
    Null (no rand. 

effect) 

Cross-

section Period Both 

Alternative One-sided One-sided  

    
    Breusch-Pagan  113.5333  0.025884  113.5591 

 (0.0000) (0.8722) (0.0000) 

Honda  10.65520 -0.160886  7.420600 

 (0.0000) (0.5639) (0.0000) 

King-Wu  10.65520 -0.160886  3.952697 

 (0.0000) (0.5639) (0.0000) 

GHM -- --  113.5333 

 -- -- (0.0000) 

    
    Sumber : Aplikasi E-views 10, 2023 

Berdasarkan hasil uji lagrange multiplier (LM) nilai prob 0.0000 lebih kecil dari 

0.05 yang artinya menunjukkan bahwa model atau metode yang digunakan adalah 

Random Effect Model. Oleh karena itu berdasarkan hasil uji langrange multiplier maka 

penelitian ini menggunakan Random Effect Model. 
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b. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan melalui uji chow, uji 

hausman, dan uji lagrange muliplier maka model yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Random Effect Model (REM). Maka Uji Asumsi Klasik yang digunakan pada 

model ini yakni uji normalitas dan uji multikolineritas. untuk Uji heteroskedastitas, uji 

autokorelasi tidak wajib digunakan.  

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penilitian ini menggunakan uji Jarque-Bera (JB). Dimana 

syarat pada uji ini adalah apabila nilai probability lebih besar dari 0.05 maka dapat 

dikatakan data terdistribusi dengan normal, sedangkan apabila lebih kecil dari 0.05 

artinya data tidak terdistribusi dengan normal. 

Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas 

0

2

4

6

8

10

12

-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

Series: Standardized Residuals

Sample 2017 2021

Observations 120

Mean      -2.45e-15

Median   0.005462

Maximum  0.430638

Minimum -0.366971

Std. Dev.   0.166010

Skewness  -0.066562

Kurtosis   2.716040

Jarque-Bera  0.491775

Probability  0.782010 

Sumber : Aplikasi E-views 10, 2023 



58 
 

 

Berdasarkan pada hasil Uji Normalitas residual diatas, dapat diperoleh nilai 

jarque-bera sebesar 0,491775 dengan p-value 0,782010 dimana > 0,05 sehingga dapat 

diterima berarti residual berdistribusi normal.  

b) Uji Multikolineritas 

Gambar 4.6 Hasil Uji Multikolineritas 

 

 X1 X2 X3 

    
    X1  1.000000  0.038830  0.117957 

X2  0.038830  1.000000  0.315196 

X3  0.117957  0.315196  1.000000 

 

koefisien korelasi X1 dan X2 sebesar 0.038830 <0.85, koefisien korelasi X1 

dan X3 sebesar 0,117957 < 0.85, dan koefisien korelasi X2 dan X3 sebesar 0,315196 

<0.85. Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikolineritas atau lolos uji 

multikolineritas. 

c. Persamaan Regresi Data Panel 

Berdasarkan hasil dari regresi data panel, maka diperoleh hubungan antar 

variabel. Pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat dalam model 

regresi data panel yang dapat dilihat pada nilai koefisien yang didapatkan dan tingkat 

signifikasi pada masing-masing variabel maka dapat dituangkan pada model struktural, 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.7 Kerangka Struktural Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah( RLS), 

Jumlah Perusahaan, Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 

 

 

berdasarkan pada model struktural 4.7 maka dapat di interpretasikan sebagai berikut: 

Yit = α+ βitX1it+ β2itX2it+ β3itX3it+ e 

 

Dimana :  a = Konstanta 

  b = koefisien regresi 

  Y = penyerapan tenaga kerja 

  X1 = RLS 

  X2 = Jumlah perusahaan 

  X3 = Nilai produksi 

  e = Eror 

Yit =  -3264.688 +  0.001153*X1 + 2.021988*X2 + 334.660*X3 

Rata-Rata Lama 

Sekolah( RLS) 

 (X1) 

Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor 

industri pengolahan, Sulawesi Selatan 

(Y) 

Jumlah perusahaan 

(X2) 

Nilai produksi (X3) 
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Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:  

1. Nilai konstanta sebesar -3264,688 artinya bahwa apabila variabel RLS (X1), 

Jumlah perusahaan (X2), dan nilai produksi (X3) sama dengan 0, maka nilai  

variabel penyerapan tenaga kerja (Y) sama dengan -3264,688. 

2. Nilai koefisien beta variabel RLS (X1) sebesar 0,001153, jika nilai variabel lain 

konstan dan variabel X1 mengalami peningkatan 1 satuan, maka variabel 

penyerapan tenaga kerja (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,001153.  

3. Nilai koefisien beta variabel jumlah perusahaan (X2) sebesar 2,021988. jika 

nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami peningkatan 1 satuan, 

maka variabel penyerapan tenaga kerja (Y) akan mengalami peningkatan 

sebesar 2,021988. 

4. Nilai koefisien beta variabel nilai produksi (X3) sebesar 334,660 jika nilai 

variabel lain  konstan dan variabel X3 mengalami peningkatan 1 satuan, maka 

variabel penyerapan tenaga kerja (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 

334,660. 

d. Hasil Uji Hipotesis 

a) Hasil Uji t 

Gambar 4.8 Hasil Uji Hipotesis 

 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 06/05/23   Time: 23:51  

Sample: 2017 2021   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 24  
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Total panel (balanced) observations: 120 

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     

Variable 

Coefficie

nt Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -3264.689 3392.595 -0.962298 0.3379 

X1 -0.001154 0.000505 -2.283339 0.0242 

X2 2.021988 0.079394 25.46791 0.0000 

X3 334.6608 168.2091 1.989553 0.0490 
 

Sumber : Aplikasi E-Views 10,2023 

 

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial 

adalah sebagai berikut: 

a. Hasil uji t pada variabel RLS (X1) diperoleh nilai t hitung sebesar 2,283339 

lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,980272  dan nilai prob 0,024 lebih kecil 

dari 0,05, maka H0 ditolak Ha diterima, artinya variabel Rata-Rata Lama 

sekolah (RLS) berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor 

industri pengolahan di provinsi Sulawesi selatan. 

b. Hasil uji t  pada variabel Jumlah perusahaan (X2) diperoleh nilai t hitung 

sebesar 25,46791 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,980272  dan nilai prob 

0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak Ha diterima, artinya variabel 

jumlah perusahaan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada 

sektor industri pengolahan di provinsi Sulawesi selatan. 

c. Hasil uji t pada variabel nilai produksi (X3) diperoleh nilai t hitung sebesar 

1,989553 lebih kecil dari nilai t tabel 1,980272 dan nilai prob  0,049 lebih 

besar dari 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya variabel nilai 
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produksi  berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri 

pengolahan di provinsi Sulawesi selatan.  

b) Hasil uji f 

Gambar 4.9 Hasil Uji f 

  R-squared 0.846717 

Adjusted R-squared 0.842752 

S.E. of regression 1490.728 

F-statistic 213.5895 

Prob(F-statistic) 0.000000 

  Sumber : E-views 10, 2023 

nilai F hitung sebesar 213.5895 lebih besar dari nilai F tabel yaitu 2.6828 dan 

nilai sig yaitu 0.000000 lebih kecil dari 0.05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya 

variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), jumlah perusahaan , nilai produksi 

berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di 

Sulawesi selatan. 

c) Hasil uji koefisien Determinasi (R2) 

Gambar 4.10. Hasil Uji koefisien Determinasi (R2) 

 

  
  

R-squared 0.848243 

Adjusted R-squared 0.844318 

S.E. of regression 1498.471 

F-statistic 216.1264 

Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Sumber :Aplikasi E-views 10,2023 
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Nilai adjusted R-squared sebesar 0.848243 atau 84,8243% nilai koefisien 

determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Rata-

Rata Lama Sekolah (RLS), jumlah perusahaan , dan nilai produksi mampu menjelaskan 

variabel penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan provinsi Sulawesi 

selatan sebesar 84,8243% sedangkan sisanya yaitu 15,1757% (100-nilai ajusted R-

square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian 

ini.  

D. Pembahasan  

1. Pengaruh RLS terhadap penyerapan tenaga kerja 

Berdasarkan pada hasil penelitian gambar  4.8 Tingkat signifikan sebesar 

0,0242 lebih kecil dari 0,05, artinya  RLS memberikan pengaruh signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di provinsi Sulawesi selatan. 

Hal ini mampu memperoleh suatu hubungan antara Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 

terhadap penyerapan tenaga kerja yang berarti peningkatan pada jumlah RLS di 

provinsi Sulawesi selatan maka penyerapan tenaga kerja akan mengalami peningkatan 

pada sektor industri pengolahan. 

Sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis dimana variabel Rata-Rata Lama 

sekolah (RLS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 

pada sektor pengolahan provinsi Sulawesi selatan. 

Sejalan dengan teori Teori Human Capital yang diungkapkan oleh Mankiw 

(2016:242-243), meningkatnya kualitas pendidikan angkatan kerja akan menyebabkan 
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produktivitasnya sebagai tenaga kerja menjadi meningkat. Angkatan kerja yang 

memiliki daya saing dan produktivitas yang tinggi akan mudah terserap oleh lapangan 

kerja sektor industri pengolahan karena ketika suatu perusahaan memiliki tenaga kerja 

yang berkualitas maka produksi juga akan semakin efektif dan efisien (CENDEKIA 

Jaya et al., 2020).  

Berbanding terbalik dengan penelitian (W. & Masjkur, 2020) tentang pengaruh 

rata-rata lama sekolah dan pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja 

terhadap persentase penduduk kemiskinan menyatakan bahwa Variabel rata-rata lama 

sekolah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal 

ini tidak berarti bahwa pendidikan tidak dibutuhkan untuk meningkatkan penyerapan 

tenaga kerja, tetapi karena penyerapan tenaga kerja lebih banyak terjadi pada sektor 

pertanian yang relatif tidak membutuhkan pendidikan tinggi. 

2. Pengaruh jumlah perusahaan terhadap penyerapan tenaga kerja 

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat dilihat pada gambar 4.8 bahwa tingkat 

signifikan sebesar 0,0000 terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri 

pengolahan di provinsi Sulawesi selatan. Maka jumlah perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja karena tingkat signifikannya lebih kecil 

dari 0,05. 

Hal ini mampu memperoleh satu hubungan antara jumlah perusahaan terhadap 

penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di provinsi Sulawesi selatan. 

berarti semakin meningkat jumlah perusahaan dalam hal ini sektor industri pengolahan 



65 
 

 

maka semakin meningkat pula penyerapan tenaga kerja pada sektor industri 

pengolahan di provinsi Sulawesi selatan. 

Sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis dimana variabel jumlah perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor 

industri pengolahan provinsi sulawesi selatan.  

Hasil penelitian dari (Asmara, 2018) tentang analisis peran sektor industri 

manufaktur terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa timur menyatakan bahwa jumlah 

industri manufaktur secara parsial berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja 

industri manufaktur. Suatu industri dalam melakukan proses produksi memerlukan 

beberapa faktor industri salah satunya  adalah tenaga kerja. Sehingga jika jumlah 

industri mengalami peningkatan maka secara otomatis jumlah tenaga kerja yang 

diserap juga meningkat. 

 Efek skala: Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah perusahaan 

dalam suatu industri atau wilayah dapat berkontribusi pada peningkatan penyerapan 

tenaga kerja. Ketika ada lebih banyak perusahaan yang beroperasi, permintaan tenaga 

kerja cenderung meningkat karena ada lebih banyak peluang kerja yang tersedia. 

3. Pengaruh nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja  

Nilai produksi adalah jumlah total barang yang diproduksi oleh cabang atau 

industri Perusahaan. Tinggi rendahnya permintaan barang yang dibutuhkan oleh pasar 

Apakah ada hubungan antara hasil yang diperoleh dengan fakta bahwa barang 
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membutuhkan pengalaman Oleh karena itu, ada peningkatan permintaan barang 

menambah jumlah pegawai/tenaga kerja  (Wulansari, 2019). 

Berdasarkan pada hasil penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.8 Bahwa 

tingkat signifikan sebesar 0,0490 lebih kecil dari 0,05. artinya Nilai produksi  

memberikan pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor 

pengolahan di provinsi Sulawesi selatan.. Sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis 

dimana variabel nilai produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan 

tenaga kerja pada sektor industri pengolahan provinsi Sulawesi selatan.  

Didukung oleh pernyataan Matz, dikemukakan bahwa ketika permintaan 

terhadap barang dan jasa meningkat, nilai produksi perusahaan akan meningkat. Hal 

ini akan berdampak pada peningkatan permintaan tenaga kerja. Dengan adanya 

peningkatan penggunaan tenaga kerja, dapat diketahui bahwa penawaran tenaga kerja 

kepada perusahaan juga meningkat (Nugrahaeni & Handayani, 2020). 

Akan tetapi berbanding terbalik dengan hasil yang didapatkan penelitian 

(Rosalia Agista Nur Wulansari, 2021) tentang pengaruh jumlah perusahaan, modal dan 

nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan kerajinan 

rumah tangga di kabupaten tuban, menunjukkan bahwa Nilai produksi secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuat 

kesimpulan Sebagai berikut:  

1. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan provinsi Sulawesi 

selatan dipengaruhi oleh variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), jumlah 

perusahaan dan nilai produksi sebesar 84.2% hal ini dapat dilihat melalui 

besarnya nilai koefisien determinasi R2 =0.842. 

2.  Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh signifikan dan berhubungan 

Positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di 

provinsi Sulawesi selatan tahun 2017-2021 hal ini menunjukkan bahwa 

apabila upah meningkat maka penyerapan tenaga kerja pada sektor industri 

pengolahan provinsi Sulawesi selatan akan mengalami peningkatan. 

3. Jumlah perusahaan berpengaruh signifikan dan berhubungan positif 

terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di provinsi 

Sulawesi selatan tahun 2017-2021 hal ini menunjukkan apabila jumlah 

perusahaan meningkat maka penyerapan tenaga kerja pada sektor industri 

pengolahan provinsi Sulawesi selatan ikut meningkat. 

4. Nilai produksi berpengaruh signifikan dan berhubungan positif  terhadap 

penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di provinsi Sulawesi 
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selatan tahun 2017-2021 artinya hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai 

produksi  meningkat maka penyerapan tenaga kerja pada sektor industri 

pengolahan provinsi Sulawesi Selatan ikut meningkat. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka saran yang dapat diberikan 

berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut : 

1.  Pemerintah daerah hendaknya lebih memperhatikan tingkat RLS yang 

berlaku di provinsi Sulawesi selatan. pemerintah sebagai pengambil 

kebijakan dalam hal pengalokasian dan penggunaan anggaran untuk 

penyediaan kebutuhan publik dalam hal ini berkaitan dengan pendidikan 

harus lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. 

2. Pemerintah daerah setempat agar  memperhatikan  jumlah perusahaan 

sektor industri pengolahan  di mana pemerintah juga harus mempermudah 

dalam perizinan pendiri usaha sehingga dapat menambah perluasan 

kesempatan kerja. 

3. Bagi akademis dan untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

mengembangkan penelitian yang telah penulis lakukan dengan melihat 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor 

industri pengolahan di provinsi Sulawesi selatan. 
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