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ABSTRAK 
 

 

Nama               : Nurkaima 
 

NIM                  : 90300119128 
 

Judul                : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat 
 

Partisiapasi Angkatan Kerja Di Kabupaten Takalar 
 
 

Pada penelitian ini akan mengulas dampak Upah Minimum Regional, 

Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Takalar. Penelitian ini merupakan 

penelitian  kuantitatif.  Data  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  Provins i 

Sulawesi Selatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Model Regresi 

linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum regional 

berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap tingkat 

partisiapasi angkatan kerja di Kabupaten Takalar, rata-rata lama sekolah 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat partisiapasi 

angkatan kerja di Kabupaten Takalar, dan pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partispasi angkatan kerja 

di Kabupaten Takalar. 

 

Kata Kunci: Upah, Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, TPAK Kabupaten 
 

Takalar. 
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A.  Latar belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN

 

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dan terus 

bertambah. Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduknya sekitar 278,69 

juta jiwa. Dalam konteks ini, Indonesia menempati peringkat keempat secara 

global dalam hal kontribusi penduduk, di belakang Amerika Serikat, Tiongkok, 

dan India (Zuhratul Aini, 2022). 

Peningkatan pendapatan per kapita, yang merupakan ukuran 

kemakmuran ekonomi suatu negara, terkadang terjadi bersamaan dengan 

peningkatan jumlah penduduk. Ada argumen yang menyatakan bahwa jumlah 

penduduk yang besar sangat menguntungkan bagi ekspansi ekonomi. 

Sebaliknya, ada pula yang berpendapat bahwa penurunan populasi akan 

mempercepat pertumbuhan ekonomi. Banyak orang berpendapat bahwa, 

selain dua sudut pandang yang disebutkan di atas, populasi suatu negara harus 

seimbang dengan sumber daya keuangannya untuk memaksimalkan 

kesejahteraan  nasional. Oleh karena itu, jumlah  penduduknya  tidak boleh 

terlalu kecil atau besar (Nur Insana, 2021). 

Pertumbuhan penduduk dan ekonomi mempunyai keterkaitan yang 

erat; yang pertama mempengaruhi yang kedua. Kualitas dan kemampuan 

tenaga kerja dalam mendukung atau menghambat kemajuan perekonomian 

suatu bangsa sama-sama dipengaruhi oleh jumlah penduduk (Andri Buana 

Putra, 2020). 
 
 
 

 

1



2  
 
 
 
 
 

 

Menurut Priyono (2002) dalam (Ayuni Mila Ningrum, 2022). 

Partisipasi angkatan kerja merupakan salah satu indikator kunci keberhasilan 

pembangunan ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah proporsi 

penduduk dalam masa kerja mereka yang berwiraswasta atau aktif mencari 

pekerjaan. Angkatan kerja adalah jumlah total orang yang bekerja atau bekerja 

dalam suatu perekonomian pada suatu saat karena adanya permintaan akan 

tenaga kerja. Orang-orang ini mungkin setengah menganggur atau mempunyai 

pekerjaan paruh waktu atau penuh waktu. 

Jumlah pekerja akan meningkat seiring dengan semakin banyaknya 
 

penduduk  yang  mencapai  usia  kerja.  Adam  Smith  menganut teori  asumsi 

klasik yang menyatakan bahwa jumlah penduduk suatu negara merupakan 

faktor utama yang mempengaruhi tingkat kekayaan suatu negara (Rahma 

Wahyuningtias, 2019). Sumber daya manusia yang kuat merupakan prasyarat 

bagi ekspansi ekonomi. Tenaga kerja diperlukan sebagai salah satu prasyarat 

pertumbuhan ekonomi guna mendorongnya. 

Salah satu aspek utama yang mempengaruhi kondisi pekerjaan saat ini 
 

adalah pertumbuhan populasi, khususnya pada populasi usia kerjaSeiring 

bertambahnya jumlah penduduk usia kerja, Akan ada peningkatan jumlah 

sumber daya manusia yang digunakan dalam upaya ekonomi. Nah, apakah hal- 

hal tersebut bisa dimasukkan ke dalam pekerjaan yang bisa diakses saat ini , 

hal-hal tersebut akan mempunyai dampak yang baik terhadap pertumbuhan 

regional. Namun, kesulitan-kesulitan yang besar pada akhirnya akan 

mempunyai  pengaruh  yang  merugikan  terhadap  upaya  pembangunan  itu
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sendiri. jika perluasan tersebut tidak dibarengi dengan tingkat penyerapan 

lapangan kerja yang kuat dari sektor ketenagakerjaan saat ini (Astina, 2021). 

Mengingat  Kabupaten  Takalar  berpenduduk  305.077  jiwa,  maka 
 

peran serta  pemerintah dalam  menyelesaikan permasalahan ini sangatlah 

penting. Melalui intervensi pemerintah, lebih banyak pekerjaan baik dapat 

dilakukan. Ibu kota Kabupaten Takalar adalah Pattallassang dan terletak di 

Sulawesi Selatan. Kabupaten Takalar terdiri dari 61 desa, 22 kelurahan, dan 9 

kelurahan, dengan luas wilayah 566,51 km². 

Kemakmuran ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan melihat 
 

persentase jumlah pekerjanya. Jumlah penduduk dewasa usia kerja yang 

memasuki pasar kerja dan mencari pekerjaan atau mulai bekerja dikenal 

sebagai tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Jumlah pekerja yang 

tersedia  untuk  menghasilkan  barang dan  jasa  dalam  suatu  perekonomian 

tumbuh seiring dengan peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja. 

Tingkat  partisipasi  angkatan  kerja  Kabupaten  Takalar  tahun  2018  hingga 

2022 disajikan di bawah ini: 
 

Tabel 1. 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kab. Takalar 
 

 

No 
 

Tahun 
Jumlah angakatan kerja 

(Jiwa) 
Penduduk usia kerja 

(Jiwa) 

 

TPAK 

1 2018 136.274  65,39 

2 2019 133.211 144.799 63,93 

3 2020 137.453 143.423 62,80 

4 2021 145.791 151.752 65,84 

5 2022 145.939 149.881 64,46 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, Tahun 2024
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Tabel 1.1 menampilkan variasi tingkat partisipasi angkatan kerja 

Kabupaten Takalar dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Terlihat jelas bahwa 

proporsi penduduk yang bekerja pada angkatan kerja berubah dan cenderung 

menurun. Persentase angkatan kerja yang berada pada titik tertinggi angkatan 

kerja adalah sebesar 65,84 persen pada tahun 2021; titik terendah adalah 62,8 

persen pada tahun 2020. Berdasarkan data, Setiap tahunnya, semakin banyak 

orang yang mencapai usia kerja. Akibatnya, Tingkat partisipasi angkatan kerja 

menurun. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tanpa 

dibarengi dengan  peningkatan lapangan kerja atau  peluang kerja menjadi 

penyebab menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja. Produktivitas kerja 

yang tinggi bukan satu-satunya faktor yang berkontribusi terhadap 

bertambahnya angkatan kerja; Faktor lainnya antara lain kompetensi dan 

keterampilan tenaga kerja yang baik serta tersedianya lapangan pekerjaan 

yang tidak memerlukan kemampuan pekerja tersebut. Tenaga kerja tersedia 

dan siap bekerja dalam jumlah besar, namun sebagian besar masyarakat lebih 

memilih untuk bersekolah dan mengurus keluarga. Tingkat partisipasi 

angkatan kerja akan semakin rendah atau semakin kecil jika semakin banyak 

pekerja yang mengurus rumah tangga dan bersekolah. 

Kebijakan kompensasi perusahaan merupakan salah satu faktor yang 
 

dapat mengoptimalkan atau meningkatkan produksi, dan gaji dapat 

berdampak pada keterlibatan tenaga kerja. Gaji karyawan ditentukan oleh 

tingkat produksinya dalam bekerja. Data pertumbuhan upah di seluruh dunia, 

khususnya di negara maju dan berkembang, menunjukkan korelasi yang kuat
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antara   upah   pekerja   dan   peningkatan   produktivitas   (Tenti   Apriyanti 
 

Rukmana, 2019). 
 

Penentuan upah minimum regional setiap tahun merupakan proses 

yang melelahkan. Jadi Anda bisa mengetahui lebih jauh tentang perubahan gaji 

minimum di Kabupaten Takalar. Statistik upah minimum regional Kabupaten 

Takalar tahun 2018–2022 tercantum di bawah ini. 

Tabel 1. 2 Upah Minimum Kabupaten Takalar 
 

 

No 
 

Tahun 
 

Upah Minimum Regional 

1 2018 2.647.767 

2 2019 2.860.382 

3 2020 3.103.800 

4 2021 3.165.000 

5 2022 3.165.876 

Sumber: badan pusat statistik kabupaten takalar 
 

Berdasarkan tabel 1.2, upah minimum meningkat setiap tahunnya 

seiring dengan meningkatnya biaya kebutuhan dasar masyarakat. Gaji 

minimum yang ditetapkan sebesar Rp2.647.767 pada tahun 2018 dan akan 

meningkat menjadi Rp3.165.876 pada tahun 2022. Namun, besaran upah yang 

diterapkan tidak selalu cukup untuk menutupi biaya pokok pekerja. 

Elemen lain yang mungkin berdampak pada tingkat keterlibatan 

individu dalam dunia kerja adalah pendidikan. Pendidikan di sini mengacu 

pada kedalaman derajat yang dicapai. Sekolah dasar, sekolah menengah 

pertama, dan sekolah menengah atas merupakan tahap pendidikan terakhir 

yang diikuti oleh universitas atau perguruan tinggi. Pendidikan pada tingkat 

sekolah  dasar  (SD)  digunakan  dalam  penelitian  ini.  yang  rata-rata  lama
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pendidikannya adalah (tahun). Tingkat pendidikan merupakan salah satu 

ukuran kualitas angkatan kerja secara keseluruhan. Orang yang 

berpendidikan tinggi seringkali lebih produktif dalam bekerja. Oleh karena itu, 

memperoleh pendidikan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi tempat 

kerja. Sebagai tambahan informasi, Rata-rata lama sekolah siswa di Kabupaten 

Takalar dari tahun 2018 hingga 2022 tercantum di bawah ini. 

Tabel 1. 3 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Takalar 
 

No Tahun Rata-rata Lama Sekolah 

1 2018 6,91 

2 2019 7,18 

3 2020 7,29 

4 2021 7,49 

5 2022 7,64 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, Tahun 2024 
 

Tabel 1.3 menggambarkan rata-rata lama sekolah di wilayah 

Kabupaten  Takalar agak  lebih dari tujuh tahun. Masyarakat di Kabupaten 

Takalar tergolong buta huruf karena hanya tamat kelas satu sekolah dasar 

(SD). Salah satu cara untuk menilai kualitas sumber daya manusia adalah 

melalui tingkat kelulusan. Derajat pendidikan masyarakat di suatu daerah 

dapat digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusianya; semakin 

tinggi tingkat pendidikan masyarakat setempat, semakin baik. Sumber daya 

manusia yang unggul mempunyai kekuatan untuk menopang dan 

mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

Pertumbuhan   ekonomi   adalah   aspek   lain   perekonomian   yang 
 

menentukan  tingkat  partisipasi  pekerja.  (Tenti  Apriyanti  Rukmana,  2019)
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mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai perluasan kegiatan ekonomi 

yang meningkatkan taraf hidup suatu masyarakat serta jumlah barang dan 

jasa yang dihasilkannya. Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar 

tahun 2018–2022 dapat dilihat di bawah ini untuk mengetahui arah 

pertumbuhannya: 

Tabel 1. 4 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Takalar 
 

No Tahun Pertumbuhan Ekonomi 

1 2018 6,66 

2 2019 6,87 

3 2020 -0,61 

4 2021 5,05 

5 2022 4,64 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, Tahun 2024 
 

Tabel 1.4 menunjukkan perubahan laju pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Takalar antara tahun 2018 hingga tahun 2022. PDRB Kabupaten 

Takalar menunjukkan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2019 dan 

terendah pada tahun 2020 (-0,61%). Persentase Kabupaten Takalar sebesar 

6,87. Meskipun demikian, perekonomian meningkat pada tingkat tercepat 

antara tahun 2019 dan 2020, namun pertumbuhan mengalami penurunan 

sebesar 7,48 persen. Sebaliknya kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2018 ke 

tahun 2019 yang hanya sebesar 0,21 persen. 

Seperti yang telah dipaparkan pada penjelasan di atas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Takalar” 

terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Takalar.
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B.  Rumusan Masalah 
 

1.   Apakah   tingkat   upah   berpengaruh   terhadap   tingkat   partisipasi 

angkatan kerja di Kabupaten Takalar? 

2. Apakah rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap  tingkat 

partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Takalar? 

3.   Apakah    pertumbuhan    ekonomi    berpengaruh    terhadap    tingkat 
 

partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Takalar? 
 

C.   Tujuan Penelitian 
 

1.   Untuk mengetahui pengaruh upah upah minimum terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Takalar. 

2.   Untuk  mengetahui  pengaruh  rata-rata  lama  sekolah  di  Kabupaten 
 

Takalar terhadap partisipasi angkatan kerja. 
 

3.  Untuk mengetahui bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi 

terhadap partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Takalar. 

D.  Manfaat Penelitian 
 

1.   Mengetahui  sejauh  mana  partisipasi  angkatan  kerja  di  Kabupaten 
 

Takalar dipengaruhi oleh faktor-faktor independen tersebut. 
 

2.  Penelitian     dapat     dilakukan     untuk     menambah     pengetahuan, 

memperkuat keterampilan penelitian, dan memberikan bahan 

referensi bagi peneliti selanjutnya.



 

 
 

 

BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A.    Landasan Teori 
 

Menurut (Nur Insana, 2019). Pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh 

unsur produksi. Jumlah penduduk atau sumber daya manusia menjadi faktor 

tersebut. Aliran ekonomi, yang pada akhirnya memunculkan aliran klasik dan 

berpendapat bahwa tingkat kekayaan suatu negara terutama dipengaruhi oleh 

jumlah penduduknya, dipimpin oleh Adam Smith (1729–1790). 

Kaum klasik berpendapat bahwa tenaga kerja akan digunakan secara 

setara dengan semua sumber daya lainnya. (Nur Insana, 2019) memberikan 

definisi lain tentang lapangan kerja, seperti: 1) Istilah “tenaga kerja” adalah 

proporsi penduduk usia kerja suatu negara (15–64 tahun) yang memproduksi 

barang dan jasa selama mereka berada di sana. dipekerjakan, mengingat ada 

permintaan untuk pekerjaan tersebut dan pasar untuk itu. 2) Istilah “tenaga 

kerja” menggambarkan porsi angkatan kerja yang secara aktif berpartisipasi 

atau bercita-cita untuk berpartisipasi dalam upaya produktif, seperti produksi 

barang dan jasa. 3) Yang dimaksud dengan “tingkat partisipasi angkatan kerja” 

adalah persentase  penduduk suatu kelompok  umur tertentu yang bekerja 

pada  kategori  luas.  4)  Tingkat  pengangguran  digambarkan  pada  gambar. 

5.Bagian  dari. 6) Setengah pengangguran adalah  kesenjangan antara hasil 
 

kerja aktual seseorang dengan kapasitas dan kemauannya untuk bekerja. 7) 

Pengangguran friksional adalah jenis pengangguran yang diakibatkan oleh 

seseorang yang berpindah pekerjaan sehingga memerlukan masa tenggang 
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dan status pengangguran sebelum dapat memperoleh pekerjaan baru. 8) 

Pengangguran struktural diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara struktur 

permintaan tenaga kerja yang tidak terpenuhi dan struktur pencari kerja 

sehubungan dengan lokasi, pengetahuan, dan keahlian mereka. 

 

1.   Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 
 

Tingkat partisipasi angkatan kerja mencakup siapa saja yang berusia di 

atas 15 tahun, menurut Badan Pusat  Statistik (BPS). Penduduk usia kerja 

dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pekerja dan bukan pekerja. Yang 

dimaksud dengan “angkatan kerja” adalah mereka yang berusia sekurang - 

kurangnya 15 tahun dan bekerja atau mempunyai pekerjaan namun tidak 

bekerja atau menganggur. Orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan 

ekonomi membentuk angkatan kerja. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan 

menjalani kehidupan sehari-hari, mengurus keluarga, dan bersekolah. Jumlah 

individu yang terlibat dalam pasar tenaga kerja, atau mereka yang bekerja atau 

mencari pekerjaan, dapat digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan 

masyarakat dalam kegiatan ekonomi tertentu. 

Menurut Rusli (1995) dalam (Tenti Apriyanti Rukmana, 2019) Tingkat 

partisipasi angkatan kerja adalah jumlah pekerja per 100 orang usia kerja. 

Diketahui  berapa  proporsi  angkatan kerja  yang  berusia  di  atas  15  tahun. 

sebagai persentase penduduk yang berada dalam angkatan kerja. 

TPAK = 
 J   u m l ah  Ora  ng  y ang  Me ncari Pe kerja a n  

x 100 
Jumlah Ankatan Kerja
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Persentase penduduk yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan ditunjukkan 

dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja 

yang rendah berarti sebagian besar penduduk usia kerja mungkin 

memutuskan untuk tidak memasuki pasar kerja karena mengurus keluarga, 

bersekolah, atau tanggung jawab (Wisna Sarsi, 2014) 

Menurut   Simanjuntak   (2001)   sebagaimana  dikutip  dalam   (Tenti 
 

Apriyanti Rukmana, 2019). Variabel-variabel berikut mempengaruhi tingkat 

partisipasi angkatan kerja. 1) Pengasuh rumah tangga yang masih bersekolah. 

2) Jenis kelamin. Rentang usia. 4) Skala gaji. 5. Pencapaian pendidikan. 
 

Namun Sumarsono (2003) berpendapat dalam (Tenti Apriyanti 

Rukmana, 2019) bahwa unsur-unsur berikut mempengaruhi partisipasi 

angkatan kerja: 1) Mayoritas masyarakat di daerah tersebut bersekolah di 

lembaga pendidikan pasca sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan 

mereka. Ada hubungan antara keterlibatan sekolah menengah atas dan 

rendahnya partisipasi angkatan kerja. 2) Banyaknya penduduk setempat yang 

melakukan pemeliharaan rumah. Akibatnya, semakin banyak orang yang 

melakukan pekerjaan rumah tangga akan menurunkan tingkat partisipasi 

angkatan kerja. 3) Tingkat pendapatan keluarga. Mereka yang berpenghasilan 

lebih tinggi dalam keluarga mempunyai keinginan yang lebih kecil untuk 

bekerja, sehingga menurunkan tingkat partisipasi angkatan kerja. 4) Struktur 

umur. 5) Skala gaji. 6) Tingkat pendidikan. 

 

2.   Upah 
 

a.   Teori Malthus
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Metode yang biasa dimulai dari sisi penawaran. Pasokan tenaga kerja, 

khususnya di kalangan penduduk usia kerja, mempunyai dampak besar 

terhadap tingkat kompensasi sebagai harga penggunaan tenaga kerja. Ketika 

populasi bertambah, pasokan tenaga kerja juga meningkat, sehingga 

menurunkan upah. Sebaliknya, ketika populasi menurun, upah meningkat. 

Akibatnya, jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih sedikit. Masyarakat 

diperkirakan akan menjadi kaya dan memiliki kecenderungan untuk memiliki 

keluarga besar dengan asumsi tambahan mengenai upaya untuk 

meningkatkan tingkat pendapatan dari waktu ke waktu. Sebaliknya, jika ada 

upaya yang dilakukan untuk menurunkan tingkat gaji. 

Sebagian penduduk usia kerja tidak akan mendapatkan pekerjaan 

karena Populasinya terlalu besar dan tidak sebanding dengan prospek 

pekerjaan yang tersedia. Menurut Thomas Robert Malthus, David Ricardo, dan 

Adam Smith, pertumbuhan penduduk selalu melampaui perkembangan 

produktivitas dalam perlombaan yang pada akhirnya dimenangkan oleh 

pertumbuhan penduduk. Akan ada tantangan dalam menciptakan lapangan 

kerja karena masyarakat juga berperan sebagai angkatan kerja (Cut Dinul 

Qaimah, 2021). 

b.   Teori David Ricardo 
 

Menurut gagasan David Ricardo, upah minimum pekerja meningkat 

seiring dengan peningkatan standar hidup secara keseluruhan. Upah dan 

serapan tenaga kerja mempunyai kecenderungan mempunyai hubungan 

negatif jika penyerapan tenaga kerja dihubungkan dengan upah minimum
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lokal (UMR). Kenaikan upah akan mengakibatkan pengeluaran industri yang 

lebih tinggi, yang akan menurunkan margin keuntungan ideal industri. Tentu 

saja hal ini akan menghambat pertumbuhan industri. Bukan hal yang aneh jika 

suatu industri harus melakukan PHK atau mengakhiri hubungan kerja demi 

menyelesaikan permasalahan ini (PHK). Di beberapa kawasan industri, hal ini 

dilakukan hanya untuk memaksimalkan keuntungan dan menghemat biaya 

(Cut Dinul Qaimah, 2021). 

c.   Pengertian upah 
 

Sadono        Sukirno        (2002)        dalam        (Muhammad        Maulid, 
 

2019)mendefinisikan upah sebagai imbalan atas jasa yang diberikan dalam 

hubungan kerja dalam bentuk uang atau hasil yang diperoleh melalui 

penghargaan militer, perjanjian kerja, dan untuk mendukung kebutuhan 

mereka sendiri dan keluarga mereka. Sejalan dengan teori ekonomi,  upah 

adalah sejumlah uang yang diberikan karyawan kepada pemilik bisnis sebagai 

imbalan atas jasa yang mereka terima. Oleh karena itu, kompensasi atas jasa 

pekerja adalah sama baik bagi pekerja maupun pekerja menurut teori 

ekonomi. 

Upah minimum kabupaten atau daerah merupakan tolak ukur minimal 

yang digunakan oleh pemilik usaha dan untuk membayar buruh atau pegawai 

di tempat usaha atau tempat kerjanya. Persyaratan upah minimum setiap 

kabupaten atau kota akan berdampak pada jumlah orang yang memasuki 

angkatan kerja. Penetapan upah minimum di suatu kabupaten atau kota 

bertujuan untuk menjamin bahwa pekerja mendapat kompensasi yang adil
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atas jasa tenaga kerja yang mereka berikan kepada klien (Borgan Bonerri et 

al., 2018). 

Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi 
 

Nomor 7 Tahun 2013, gubernur mengenakan gaji bulanan terendah sebagai 

tindakan pengamanan. Upah minimum menjadi titik awal pemenuhan 

kebutuhan hidup layak (KHL) yang menurunkan pendapatan. Pertumbuhan 

Ekonomi dan Produktivitas. 

Hak pekerja atau pekerja untuk menerima pembayaran tunai dari 

pemberi kerja atau perusahaan atas jasa yang diberikan dan pekerjaan yang 

diselesaikan disebut upah. Hak-hak tersebut di atas dituangkan dalam 

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2000 Bab I Pasal I ayat 30. 

Selain itu, tunjangan atas kerja dan jasa yang telah selesai atau akan datang 

diberikan kepada pekerja dan keluarganya. 

Menurut Armstrong (2004) dalam (Andri Buana Putra, 2020). 

Penyerapan tenaga kerja sebagian besar dipengaruhi oleh upah tenaga kerja. 

Dilihat dari sisi penawaran lapangan kerja, Salah satu hal yang mungkin 

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah gaji. Tingkat lapangan kerja 

akan meningkat sebanding dengan tingkat gaji karyawan. Sebaliknya, gaji yang 

rendah akan mempersulit pencarian staf terampil. Standar tenaga kerja akan 

meningkat dengan kompensasi yang tinggi. 

3.  Rata-rata Lama Sekolah 
 

a.   Teori dan Konsep Pendidikan
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Teori Modal Humal menyatakan bahwa seseorang dapat meningkatkan 

pendapatannya dengan melanjutkan kuliah. Hal ini dapat dipandang sebagai 

cara  untuk meningkatkan potensi penghasilan seseorang setiap  tahunnya. 

Sumarsono  berpendapat,  derajat  pendidikan  seorang  pekerja  dapat 

digunakan untuk mengukur kualitas dirinya karena pendidikan merupakan 

suatu proses yang memperluas pengetahuan dan kemampuan seseorang, yang 

pada gilirannya membantu membentuk kepribadian dan kemandiriannya. 

Seseorang memerlukan pendidikan sebagai modal dasar untuk dapat bekerja, 

karena semakin Semakin banyak informasi dan kemampuan yang Anda miliki 

sebagai orang terpelajar, semakin besar kemungkinan Anda diterima kerja 

(Cut Dinul Qaimah, 2021). 

Menurut Tirtarahardja dan Sulo dalam (Cut Dinul Qaimah, 2021). 

Pendidikan adalah proses membantu peserta didik dalam memperoleh 

keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja. Mengembangkan sikap, 

pengetahuan, dan kemampuan kerja calon kontributor merupakan kewajiban 

mendasar. Jenjang pendidikan mengacu pada tahapan pendidikan yang 

ditetapkan dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai siswa, derajat 

perkembangannya, dan kemauannya untuk berkembang. Tingkat pendidikan 

mempengaruhi bagaimana sikap dan praktik hidup sehat meningkat. Hal ini 

menunjukkan betapa pendidikan seharusnya membantu masyarakat tumbuh, 

berkembang, dan sekaligus berkontribusi terhadap kemajuan kesejahteraan 

manusia di tingkat nasional atau regional. 

b.   Pengertian rata rata lama sekolah
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Indeks harapan hidup, pendidikan, dan pengeluaran dirata-ratakan 

secara geometris untuk menghasilkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Dengan dirilisnya Human Progress Report (HDR) atau Indeks Pembangunan 

Manusia pada  tahun  1990, United Nations Development  Program (UNDP) 

menetapkan paradigma baru dalam mengukur kemajuan manusia. Laju 

kemajuan pembangunan manusia di suatu negara atau wilayah diukur dengan 

indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia 

menggambarkan  bagaimana  kemajuan di  bidang  ekonomi, kesehatan,  dan 

pendidikan dapat membantu masyarakat setempat. (Nur Insana, 2019). 

Ketiga teknik yang menyusun indeks pembangunan manusia tersebut 

merupakan aspek-aspek dasar yang meliputi namun tidak terbatas pada umur 

panjang, kesehatan, pengetahuan, dan penghidupan yang baik. Dimensi 

kesehatan diukur dengan menggunakan angka kehidupan saat lahir. Meskipun 

indikator antisipasi lama bersekolah dan rata-rata lama bersekolah digunakan 

untuk menilai dimensi pengetahuan, indikator pengeluaran per kapita 

dimaksudkan untuk mengukur standar hidup dan kehidupan yang adil. (Nur 

Insana, 2019) 

a)  Angka Harapan Hidup 
 

Perkiraan angka harapan hidup seseorang adalah jumlah tahun hidup 

setelah dilahirkan. Hasil survei penduduk dan sensus digunakan untuk 

menentukan angka harapan hidup. Lamanya hidup tergantung pada 

ketersediaan layanan kesehatan dan infrastruktur. Memberikan gizi yang 

cukup   bagi   ibu   dan   bayi   baru   lahir,   menjaga   kebersihan   lingkungan,
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meningkatkan kesadaran kesehatan ibu, pola hidup masyarakat, dan lain 

sebagainya. 

b)  Harapan Lama Sekolah 
 

Perubahan pada komponen perhitungan sebelumnya yang 

menggunakan pendekatan indeks angka melek huruf penduduk umur 15 

tahun  ke  atas  menghasilkan indeks  perkiraan  lama  pendidikan penduduk 

umur 7 tahun ke atas. Lama bersekolah yang diharapkan adalah jumlah tahun 

yang diharapkan dihabiskan oleh seorang anak pada usia tertentu di sekolah. 

Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan adalah bagi mereka yang 
 

berumur tujuh tahun ke atas. Perkiraan durasi sekolah diperlukan untuk 

menentukan perkiraan lama sekolah (dalam tahun) untuk setiap anak dan 

untuk mengevaluasi tingkat perkembangan sistem pendidikan di berbagai 

tingkat. 

c)   Rata-rata Lama Sekolah 
 

Yang dimaksud dengan rata-rata lama bersekolah adalah lamanya 

pendidikan formal seseorang. Dalam hal ini, dalam keadaan tertentu, rata-rata 

lama pendidikan di suatu daerah tidak akan turun. Mereka yang berusia di atas 

25 tahun merupakan populasi yang dipertimbangkan untuk menentukan rata- 

rata lama sekolah. Dengan asumsi bahwa pendidikan seseorang akan berakhir 

dalam 25 tahun, maka durasi rata-rata untuk seseorang yang berusia di atas 

25 tahun dihitung.
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d)  Pengeluaran Perkapita di sesuaikan (Purchasing Power Parity-PPP) 

Berdasarkan konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan dengan 

indeks  KPS  menggunakan  data  modul  konsumsi  Survei  Sosial  Ekonomi 
 

Nasional  (Susenas),  komponen  kualitas  hidup  yang  baik  yang  menjadi 

pertimbangan dalam penelitian ini antara lain. 

4.  Pertumbuhan Ekonomi 
 

a.   Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik 
 

Robert M. Solow dari Australia (1970) menciptakan hipotesis 

pertumbuhan ekonomi neoklasik. Model Solow-Swan memanfaatkan 

komponen yang saling bergantung terkait dengan pertumbuhan populasi, 

akumulasi modal, kemajuan teknologi, dan ukuran outputKebijakan moneter 

dan fiskal merupakan dua domain dimana pemerintah dapat mengambil 

tindakan. Tiga variabel mempengaruhi tingkat pertumbuhan: peningkatan 

pasokan tenaga kerja, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Teknologi - 

teknologi ini terlihat jelas dan meningkatkan standar kemajuan teknis atau 

bakat, sehingga meningkatkan produktivitas per kapita. Model pertumbuhan 

Selow menggabungkan variabel tenaga kerja dan teknologi, berdasarkan 

Formulasi Harrod-Domar. Model pertumbuhan ini menggambarkan hubungan 

antara tenaga kerja, stok modal, dan kemajuan teknis serta tingkat produksi 

(Cut Dinul Qaimah, 2021). 

b.   Teori Harrord Donar Dalam Sistem Regional 
 

Teori ini merupakan pelengkap dari teori Keynes yang mengkajinya 

dari sudut pandang Harrod-Domar baik dalam jangka pendek maupun jangka
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panjang (keadaan statis dan dinamis). Keinginan untuk menabung (MPS = s) 

menunjukkan sebagian kecil dari pertumbuhan pendapatan yang disisihkan 

untuk ditabung dibandingkan untuk dikonsumsi. Perekonomian tertutup. 

Tingkat pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja bersifat konstan. 

Koefisien  proses produksi adalah konstan. Gagasan penting dari hipotesis 

Harrod-Domar adalah sebagai berikut. 

Keseimbangan arus tenaga kerja dan modal antardaerah menentukan 

kualitas pertumbuhan. Karena tenaga kerja dan modal harus seimbang untuk 

pertumbuhan, maka dalam hal ini terdapat aliran modal satu arah. Ketika 

menyangkut daerah terpencil dan terbelakang, atau ketika membangun 

hubungan antara keduanya sangatlah menantang, teori Harrod-Domar harus 

dipertimbangkan  secara serius.  Dalam  situasi seperti  ini, suatu organisasi 

akan  mengalami  kerugian yang berujung pada  pengurangan personel jika 

kegiatan produksi berkembang secara berlebihan dan output yang dihasilkan 

tidak dapat dikonsumsi. Akibatnya, jika output sektor lain meningkat, maka 

perkembangannya akan seimbang (Tarigan R, 2014). 

c.   Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 
 

Pembangunan  ekonomi  adalah  kemampuan  bisnis  suatu 

perekonomian untuk tumbuh secara ekonomi guna membangun infrastruktur 

dan meningkatkan standar pendidikan dengan menggunakan terobosan 

teknologi saat ini. Hasilnya, akan ada lebih banyak harapan terhadap prospek 

pekerjaan, dan masyarakat akan mendapatkan lebih banyak uang sekaligus
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berkontribusi  terhadap  kesuksesan  komunitasnya  (Cut  Putri  Mellita  Sari, 
 

2018). 
 

Sukirno (2015) dalam (Astina, 2021). Menegaskan bahwa 

pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari meningkatnya aktivitas 

ekonomi, sehingga meningkatkan volume komoditas dan jasa yang dihasilkan 

masyarakat. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan produk dan jasa 

akan tumbuh seiring berjalannya waktu, seperti yang terlihat dari 

pertumbuhan tahunan. Elemen produksi yang akan terus meningkat baik 

kuantitas maupun kualitas menjadi pendorong berkembangnya kemampuan 

tersebut. Investasi pada dasarnya akan meningkatkan jumlah barang modal 

yang diproduksi, teknologi akan maju, dan sebagai akibat dari pertumbuhan 

populasi, pada saat itu akan terdapat kebutuhan akan tenaga kerja yang lebih 

besar, dengan keterampilan yang dikembangkan melalui pendidikan dan 

pengalaman kerja. 

Menurut Simanjutak (1998) dalam (Rahma Wahyuningtias, 2019). 

Menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi persentase 

penduduk yang berada dalam angkatan kerja. Inisiatif pembangunan 

memerlukan keterlibatan beberapa pemangku kepentingan, di satu sisi. 

Namun, inisiatif untuk mencapai kemajuan memerlukan optimisme segar. 

Meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja juga dapat membantu kita 

mencapai tujuan ini. Kesimpulannya adalah ketika aktivitas ekonomi 

meningkat, maka tingkat partisipasi angkatan kerja juga meningkat.
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Tujuan makroekonomi bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Ada 

tiga landasan untuk hal ini. Pertama-tama, populasinya terus bertambah. 

Jumlah  tenaga kerja akan meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah 

penduduk. Tenaga kerja akan dapat menemukan peluang kerja seiring 

pertumbuhan ekonomi. Pengangguran akan meningkat jika kemampuan suatu 

negara dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi lebih kecil dibandingkan 

dengan  angkatan  kerjanya.  Kedua,  karena  kebutuhan  dan  keinginan tidak 

terbatas, perekonomian harus mampu menghasilkan komoditas dan jasa yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketiga, pada masa ekspansi 

ekonomi yang pesat, upaya untuk mencapai pemerataan ekonomi melalui 

redistribusi pendapatan akan lebih mudah (Astina, 2021). 

B.    Keterkaitan Antar Variabel 
 

1.  Hubungaan Antar Upah Dengan Tingkat Partisipasi Kerja 
 

Upah mempunyai dampak yang signifikan terhadap partisipasi 

angkatan kerja; semakin tinggi tingkat gaji yang ditawarkan di pasar, semakin 

banyak orang memilih untuk bekerja, sehingga memperluas angkatan kerja 

dan menurunkan tingkat pengangguran. kerja, maka seiring dengan 

bertambahnya angkatan kerja maka tingkat partisipasi angkatan kerja juga 

akan meningkat. Seiring dengan peningkatan pendapatan dan tingkat 

partisipasi angkatan kerja, pengangguran terbuka akan meningkat. Hal ini 

disebabkan oleh kenaikan upah dan peningkatan jumlah individu yang 

memasuki perekonomian pada usia kerja, sehingga menambah jumlah 

angkatan kerja namun tidak meningkatkan pendapatan.
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Karena hal ini mengurangi keleluasaan perusahaan dalam merekrut 

dan membayar karyawan, gaji minimum dapat meningkatkan standar hidup 

pekerja. Namun, upah minimum juga dapat menyebabkan lebih banyak 

pengangguran. Sebagai pengusaha, mereka mempunyai wewenang untuk 

menaikkan standar pekerja yang mereka pekerjakan atau pekerjakan dengan 

upah minimum. Mereka yang kualitasnya seperti atribut fisik, mental, atau 

intelektual tidak memenuhi persyaratan organisasi tidak akan dipekerjakan 

(Nur Insana, 2019). 

Tingkat upah mempunyai peranan yang besar dan signifikan terhadap 
 

besarnya keterlibatan angkatan kerja dalam pembangunan ekonomi 

ketenagakerjaan. Ada yang berpendapat bahwa tingkat gaji yang tinggi 

mempengaruhi laju pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dibandingkan 

laju pertumbuhan pengangguran, karena akan mendorong pekerja memasuki 

pasar kerja tanpa dibarengi dengan perluasan kesempatan kerja (Andri Buana 

Putra, 2020). 

Menurut teori, jumlah partisipasi angkatan kerja akan meningkat jika 
 

upah minimum masyarakat meningkat. Hal ini disebabkan oleh minat yang 

ditunjukkan oleh banyak anggota keluarga untuk terjun ke dunia kerja. 

Sebaliknya, Ketika upah minimum diturunkan, waktu menjadi lebih mahal 

sehingga menyebabkan turunnya tingkat partisipasi angkatan kerja. Kenaikan 

gaji yang signifikan dapat meningkatkan peluang masyarakat mendapatkan 

pekerjaan. Upah yang ditetapkan berdasarkan persyaratan minimum pada
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tingkat regional, sektoral, dan subsektor dikenal dengan istilah upah 

minimum. 

2.  Hubungan   Antara   Rata-rata   Lama   Sekolah   Dengan   Tingkat 
 

Partisipasi Angktan Kerja 
 

Kualitas pekerjaan setiap orang akan meningkat berdasarkan rata-rata 

lamanya mereka menyelesaikan sekolah. Aspek terpenting dari suatu 

panggilan adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara efektif. 

Dengan demikian, kapasitas kerja seseorang akan meningkat seiring dengan 

tingkat pendidikannya. Meningkatkan standar sumber daya manusia melalui 

pendidikan akan menurunkan tingkat pengangguran  yaitu, dengan asumsi 

tersedia cukup lapangan kerja. Peluang untuk mendapatkan pekerjaan 

meningkat seiring dengan kesuksesan individu. (Nur Insana, 2019). 

Todaro  &  Smith  (2013)  dalam  (Astina,  2021)  menyatakan  bahwa 
 

pendidikan merupakan tujuan utama pembangunan karena mempengaruhi 

kapasitas suatu bangsa baik dalam asimilasi teknologi baru maupun 

pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Dampak gabungan dari 

tingkat partisipasi angkatan kerja dan karakteristik pendidikan sangatlah 

besar. Pendidikan mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja melalui 

dua cara: 1. Dibandingkan dengan kelompok usia muda atau kelompok usia 

sekolah, sebagian besar penduduk kini bersekolah. 2. Waktu seseorang 

semakin mahal, semakin tinggi pendidikannya. Orang yang sangat menghargai 

waktu sering kali mengganti waktu luangnya dengan bekerja.
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Tingkat produksi seseorang meningkat seiring dengan tingkat 

pendidikannya. Seseorang yang berpendidikan tinggi akan berpengetahuan 

dan toleran, apapun tingkat pendidikan formalnya. Berdasarkan penegasan di 

atas, penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh rata-rata lama sekolah; 

semakin lama atau tinggi pencapaian pendidikan seseorang, maka mereka 

akan semakin baik dan terinformasi (Astina, 2021). 

3.  Hubungan    Antara    Pertumbuhan    Ekonomi    Dengan    Tingkat 
 

Pertispasi Angkatan Kerja 
 

Ekspansi ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja baru serta 

peluang bagi dunia usaha untuk mempekerjakan lebih banyak orang, sehingga 

meningkatkan faktor produksinya. Jika permintaan tenaga kerja meningkat 

maka dapat menurunkan tingkat pengangguran (Mankiw, 2000) dalam (Nur 

Insana, 2019). 

Karena peningkatan PDB daerah berkorelasi langsung dengan 

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka 

kebutuhan  tenaga kerja akan semakin besar jika pertumbuhan PDB terus 

meningkat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat mengakibatkan 

adanya tambahan kesempatan atau pembukaan lapangan kerja sehingga 

dapat menurunkan tingkat pengangguran (Nur Insana, 2019). 

Sebagaimana diungkapkan Kartomo (1981) dalam (Astina, 2021), 

menurunkan angka pengangguran memerlukan kemajuan ekonomi yang 

signifikan. Hal ini untuk memastikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi selalu 

dapat  melebihi  laju  pertumbuhan  penduduk  seiring  dengan  pertumbuhan
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perekonomian. Pembangunan ekonomi diyakini mampu meningkatkan 

aktivitas perekonomian yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat 

pengangguran. Namun, tidak akan banyak kegiatan ekonomi tanpa kemajuan 

ekonomi. Hal ini akan menimbulkan berkurangnya kesempatan kerja, 

meningkatkan tingkat pengangguran nasional. 

Pertumbuhan dan aktivitas ekonomi diperkirakan akan didorong oleh 
 

pembangunan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan angkatan 

kerja yang lebih tinggi dalam kegiatan ekonomi diperlukan untuk 

meningkatkan keterlibatan pekerja. Kegiatan ekonomi juga berdampak pada 

partisipasi angkatan kerja, menurut Simajuntak (2000). Berpartisipasi dalam 

upaya pembangunan memerlukan lebih banyak individu di satu sisi. Meski 

demikian, untuk melanjutkannya, diperlukan optimisme baru. Semakin 

banyak orang yang mengharapkan keuntungan dari kemajuan ini di masa 

depan, seperti yang terlihat dari meningkatnya tingkat partisipasi angkatan 

kerja. Akibatnya, ketika aktivitas ekonomi meningkat maka tingkat partisipasi 

angkatan kerja pun meningkat (Astina, 2021). 

C.    Penelitian terdahulu 
 

Telah dilakukan penelitian serupa menjadikan hal ini sangat 

membantu untuk penelitian di masa depan. Berdasarkan penelitian yang telah 

dikemukakan sebelumnya, penelitian ini: 

(Nugraha Setiawan, 2008) dalam studinya “Partisipasi Angkatan Kerja 

dan Struktur Ketenagakerjaan di Perdesaan Indonesia. Pemeriksaan Hasil 

Sakernas  Tahun  2006."  Model  analisis  deskriptif  dengan  data  sekunder.
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Berdasarkan temuan studi tersebut, Meskipun secara umum tingkat 

pendidikan lebih rendah, tingkat partisipasi angkatan kerja lebih besar. Hal ini 

menunjukkan bahwa besarnya partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh 

umur dan tingkat pendidikan. 

(Rizky Amalia Yulianti & Vita Ratnasari, 2013) menyelesaikan proyek 

“Pemetaan dan Pemodelan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 

(TPAK) di Provinsi Jawa Timur dengan Pendekatan Model Probit” pada tahun 

2013. Faktor dalam model regresi Probit. Analisis regresi berganda dan 

korelasi digunakan dalam penyelidikan ini. Kesimpulan studi ini menunjukkan 

bahwa upah minimum, jumlah penduduk pada puncaknya, dan jumlah 

penduduk dalam beberapa tahun terakhir semuanya berdampak pada tingkat 

partisipasi angkatan kerja di Sulawesi Selatan antara tahun 2004 dan 2012. 

(Siti Hardiyanti Hatta, 2017) melakukan penelitian di Kota Makassar 
 

untuk mengkaji bagaimana gaji minimum dan pertumbuhan ekonomi 

mempengaruhi proporsi perempuan usia kerja. Penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier berganda sebagai metodologinya. Penelitian 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang 

signifikan dan menguntungkan pada tingkat tersebut, sedangkan variabel 

upah minimum di Kota Makassar mempunyai pengaruh yang positif namun 

kecil terhadap partisipasi angkatan kerja perempuan. Dengan judul “Faktor- 

Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dalam 

Kegiatan Perekonomian di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan”,
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(Yuliana,  2018)  melakukan  penelitian.  Dalam  penelitian  ini, 

pengolahan dan analisis data digunakan sebagai metodologi penelitian. 

Berdasarkan penelitian, gaji minimum dan tingkat pendidikan perempuan di 

Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, mempunyai pengaruh yang 

signifikan dan menguntungkan terhadap jumlah jam kerja mereka di bidang 

perekonomian. 

(Tenti Apriyanti Rukmana, 2019) menyelesaikan penelitian dengan 

judul “Analisis Faktor-Faktor Penentu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK) di Beberapa Provinsi di Indonesia Tahun 2008-2017.” Dalam 

penelitian ini, analisis data panel digunakan sebagai metode analisis. 

Berdasarkan temuan penelitian (TPAK), provinsi-provinsi yang diteliti 

memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang cukup tinggi. 

(Mery Men et al., 2016) melakukan penelitian dengan judul “Faktor- 
 

Faktor Penyebab Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Pada Sektor Industri 

Kayu Lapis (Studi Kasus Pt. Sstc) Kecamatan Banjarmasin Barat Kota 

Banjarmasin”. Dalam penelitian ini, analisis kuantitatif diterapkan secara 

deskriptif. Temuan studi ini menunjukkan bahwa beberapa elemen berikut 

mempengaruhi keputusan perempuan untuk memasuki angkatan kerja: 

kesediaannya untuk bekerja, dukungan keluarga, situasi keuangan 

keluarganya, sektor dimana pendapatannya tertinggi, dan fakta bahwa 

perempuan yang sudah menikah merupakan sektor yang paling berpengaruh 

terhadap keputusan perempuan untuk memasuki dunia kerja. mayoritas 

perempuan usia kerja.
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(Cut Putri Mellita Sari, 2018) melakukan penelitian untuk makalahnya 

yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Penduduk 

Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Lhokseumae Periode 

2007-2015.”  Metode ini disebut pemodelan regresi linier berganda. Temuan 
 

penelitian menunjukkan hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi. 

(Wisna Sarsi, 2014) berjudul Dampak Tingkat Upah dan Pertumbuhan 

Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Riau. SPSS 

versi 16 digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode 

deskriptif dan model regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

faktor-faktor yang berhubungan dengan kekayaan dan pertumbuhan ekonomi 

mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat partisipasi angkatan 

kerja di Provinsi Riau. 

(Rizki Maulana et al., 2022) Model regresi linier berganda “Faktor- 
 

Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pulau Jawa”. 

Berdasarkan hasil penelitian, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, 

upah minimum provinsi, dan pencapaian pendidikan merupakan variabel 

independen yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi 

angkatan kerja. 

(Armidi et al., 2018) menyatakan bahwa tingkat partisipasi angkatan 
 

kerja dan Indeks Harga Konsumen berpengaruh terhadap upah minimum di 

Provinsi Jambi. Analisis kuantitatif dan deskriptif adalah metode yang 

digunakan. Berdasarkan studi empiris, tingkat partisipasi angkatan kerja 

secara parsial tidak berdampak terhadap upah minimum di Provinsi Jambi.
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(Borgan Bonerri et al., 2018)  dalam penelitian  berjudul, “Pengaruh 

Pendidikan Dan Upah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kota 

Manado”. Model analisis regresi berganda. Berdasarkan kesimpulan studi 

tersebut, tidak ada bukti kuat yang menghubungkan pendidikan dan 

pekerjaan. Namun, kemakmuran berdampak pada tingkat partisipasi 

angkatan kerja. 

D.   Kerangka Pikir 
 

Gambar 2.1 menunjukkan rata-rata lama pendidikan (X2), upah 

minimum (X1), pertumbuhan ekonomi (X3), dan tingkat partisipasi angkatan 

kerja (Y) untuk wilayah Kabupaten Takalar yang menjadi daerah penelitian. 

Pendapatan minimum, rata-rata lama pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi 

semuanya berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. 

Bagian  dari  populasi  pekerja  yang  terkena  dampak  variabel  upah 
 

minimum diperkirakan. Menaikkan upah akan berdampak tidak langsung 

terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Karena kapasitas seseorang untuk 

bekerja ditentukan  oleh  pencapaian  pendidikannya, variasi rata-rata  lama 

sekolah juga diyakini berdampak pada partisipasi pasar tenaga kerja. Dampak 

yang diharapkan juga merupakan faktor yang terkait dengan pertumbuhan 

ekonomi.
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Gambar 2. 1 Kerangka Pikir 
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Sumber: Data yang diolah, Tahun 2024 
 

E.    Hipotesis Penelitian 
 

Hipotesis merupakan suatu konstruk penelitian mengenai suatu 

permasalahan dalam penelitian yang menegaskan adanya hubungan antara 

dua faktor atau lebih. Hal ini juga dapat dianggap sebagai tanggapan 

sementara atau anggapan. Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang tidak 

final. Penelitian ilmiah diperlukan untuk membuktikan kebenaran klaim 

tersebut (Nur Insana, 2019). Kerangka kerja di atas memungkinkan untuk 

dirumuskan hipotesis berikut: 

a.   Diduga tingkat upah berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi 

angkatan kerja di Kabupaten Takalar. 

b.   Diduga rata-rata lama sekolah berpengaruh positif terhadap tingkat 
 

partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Takalar. 
 

c. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Takalar.



 

 
 

 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A.    Jenis dan Lokasi Penelitian 
 

Itu menggunakan teknik penelitian kuantitatif. Menurut (Herman dan 

Yusran, 2017 dalam Nur Insana, 2019), penelitian kuantitatif merupakan 

pendekatan penelitian objektif yang memerlukan penerapan teknik pengujian 

statistik selain pengumpulan dan evaluasi data kuantitatif. Penelitian ini akan 

dilakukan di Kabupaten Takalar. 

B.    Jenis dan Sumber Data 
 

Jenis data sekunder dan bersifat data time series yang merupakan data 

statistic dengan kurun waktu dari tahun 2008-2022. Sumber data penelitian 

harus dipertimbangkan ketika memilih pendekatan pengumpulan data. Badan 

Pusat Statistik (BPS). Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar memperoleh 

data upah minimum regional, rata-rata lama sekolah dan pertumbuhan 

ekonomi. 

 

C.    Metode Pengumpulan Data 
 

Proses dokumentasi adalah nama prosedur yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Teknik dokumentasi adalah sebuah metode 

pengumpulan data yang memerlukan pengumpulan beberapa dokumen yang 

berkaitan dengan subjek penelitian. Dokumen pemerintah, temuan penelitian, 

catatan harian, laporan keuangan yang diwajibkan secara hukum, pekerjaan 
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seseorang, dan lain sebagainya, semuanya dapat dimuat dalam dokumen ini 
 

(Nur Insana, 2019). 
 

D.   Teknik Analisis Data 
 

1.    Analisis regresi berganda 
 

Analisis regresi berganda merupakan metode yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk analisis data. Persamaan regresi yang menguji dua 

variabel atau lebih disebut regresi berganda. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi dan menjelaskan 

variabel dependen. Di Kabupaten Takalar, upah minimum, rata-rata tingkat 

pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang 

mempengaruhi persentase partisipasi angkatan kerja. Model ini menjelaskan 

keterkaitan antara variabel independen dan dependen. 

Untuk  mendapatkan  pemahaman  dasar  tentang  temuan  penelitian, 
 

persamaan  fungsional  dapat  digunakan.  Pengujian  hipotesis  dapat  dilihat 

sebagai solusi sementara terhadap setiap permasalahan yang ditemukan. 

 

Y = F(X1, X2, X3) ................................................................................................................ (1) 
 

 

Berdasarkan  metode  Douglas  Cob,  hubungan  antar  variabel  pada  fungsi 

pertama dinyatakan sebagai berikut: 

Y = β0, X1 β1 X2 β2 X3 β3 e ........................................................................................... (2) 
 

Setelah   data   yang   telah   diolah   sebelumnya   direduksi   menjadi   bentuk 

logaritma natural, maka persamaannya menjadi seperti ini: 

Y= β0 + β1 LnX1 + β2 X2 + β3 X3 e ............................................................................ (3)
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Dimana: 
 

Y                        : Tingkat Partispasi Angkatan Kerja 
 

β0                      : Constant 
 

β1, β2, β3        : Koefisien Regresi 
 

X1                      : Upah 
 

X2                      : Rata-rata Lama Sekolah 
 

X3                      : Pertumbuhan Ekonomi 
 

µ                        : Terms of Error 
 

2.    Uji Asumsi Klasik 
 

Uji asumsi tradisional mengenai heteroskedastisitas, autokorelasi, 

multikolinearitas, dan normalitas biasanya disertakan dalam evaluasi 

ketergantungan model. 

a.  Normalitas 
 

Model regresi yang berhasil ditunjukkan dengan distribusi data yang 

normal atau mendekati normal. Untuk memastikan apakah variabel bebas, 

variabel terikat, atau keduanya dalam suatu model regresi mempunyai 

distribusi yang teratur maka dilakukan uji normalitas. Berdasarkan plot P-P 

Normal dari grafik regresi Standardized Residual yang menunjukkan bahwa 

sebarannya mengikuti garis dan titik-titik tersebar di sekitar diagonal, dapat 

Model regresi ditemukan sesuai untuk digunakan, dan data ditemukan 

terdistribusi secara teratur. arah garis diagonal yang membentuk garis lurus.
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b. Multikolineritas 
 

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui apakah variabel 

independen dalam suatu model dapat dibandingkan dengan variabel lain. 

Karena adanya kesamaan, maka satu variabel independen dalam suatu model 

akan mempunyai korelasi yang sangat kuat dengan variabel independen 

lainnya. Saat menilai pengaruh uji parsial masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen, hindari analisis rutin. 

Multikolinearitas suatu model dapat ditentukan dengan beberapa 

metode, termasuk:   a) Model dianggap bebas multikolinearitas jika nilai 

toleransi tidak kurang dari 0,1 dan nilai faktor inflasi varian (VIF) tidak lebih 

dari 10.. Toleransi = 1/10 = 0,1 untuk VIF = 10, untuk VIF = 10. Toleransi 

menurun seiring dengan meningkatnya VIF. b) Jika nilai koefisien korelasi 

masing-masing variabel independen kurang dari 0,70 maka model dianggap 

terbebas dari asumsi konvensional multikolinearitas. Multikolinearitas 

didefinisikan ketika korelasi antar variabel independen lebih dari 0,7. c)  Jika 

tidak ada variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen dan 

nilai koefisien determinan yang ditentukan oleh R2 dan R-square lebih besar 

dari 0,60. 

c.  Autokorelasi 
 

Jika datanya berupa rangkaian  waktu, autokorelasi dapat dipahami 

sebagai korelasi antar observasi dalam rangkaian tersebut atau, jika bersifat 

cross-sectional, sebagai korelasi antar lokasi yang berdekatan.. Untuk 

mengetahui  apakah  terdapat  keterkaitan  antara  kesalahan  model  regresi
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linier periode t (tahun sebelumnya), digunakan uji autokorelasi. Masalah 

autokorelasi muncul ketika ada korelasi. Uji Durbin-Watson dapat 

mengidentifikasi autokorelasi dan digunakan untuk menentukan apakah ada 

gejala. Standar berikut digunakan untuk mengevaluasi ada tidaknya 

autokorelasi (Azmi, 2019). 

1). Apabila nilai dU < DW < 4 – dU maka dapat diartikan tidak terjadi 
 

autokorelasi. 
 

2). Apabila nilai 0 < DW < dL maka dapat diartikan terjadi autokorelasi 

positif. 

3). Apabila nilai 4 – dL < DW < 4 maka dapat diartikan terjadi autokorelasi 

negatif. 

4).  Apabila nilai dL <_ DW <_ dU atau 4 – dU <_ DW <_ 4 – dL maka dapat 
 

diartikan tidak dapat disimpulkan. 

d. Heteroskedastisitas 

Menurut Bhuono (2005), heteroskedastisitas digunakan untuk menilai 

variasi varian residu sepanjang periode pengamatan atau untuk menjelaskan 

korelasi antara nilai Studentized Delete Residual dan nilai yang diantisipasi. 

Model regresi yang efektif dapat digunakan untuk menentukan apakah model 

tersebut heteroskedastik atau homoskedastis dengan menunjukkan hubungan 

antara nilai yang dipelajari dan nilai prediksi atau dengan membuat 

persamaan yang menghubungkan varians sisa dari dua periode pengamatan. 

Pola gambar Scatterplot model mengungkapkan cara memperkirakan 
 

jika  suatu  model  menunjukkan  heteroskedastisitas.  Berdasarkan  analisis
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gambar scatterplot,  tidak terdapat  heteroskedastisitas  pada model regresi 

linear berganda: a) Distribusi titik data ada di sekitar atau di atas garis nol. b) 

titik data bagian atas maupun bawah tidak terisi. c) Pola bergelombang yang 

menunjukkan  interval pelebaran, penyempitan, dan pelebaran tidak boleh 

diamati dalam distribusi titik data. d) Distribusi titik data tidak boleh 

mengikuti pola apa pun.. 

3.    Uji Hipotesis 
 

a.    Analisis Koofisisen Determinasi (R2) 
 

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa baik variabel 

independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien 

determinasi suatu model menunjukkan seberapa efektif model tersebut dapat 

memperhitungkan variasi variabel terikat. Nilai R2 merupakan bilangan bulat 

antara 0 dan 1. Kemampuan suatu variabel dalam menjelaskan variabel 

terikatnya terbatas bila mempunyai nilai rendah (R2) yang hampir setara 

dengan nol. Nilai variabel independen mendekati satu ketika menghasilkan 

hampir semua data yang dioerlukan untuk menganalisis variabel dependen. 

b.    Pengujian Simultan (Uji F) 
 

Apabila faktor-faktor independen secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, hal ini dapat dipastikan 

dengan menggunakan uji F. Kriteria signifikansinya adalah lima persen. 

Apabila nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel maka seluruh faktor 

independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen. Kriteria tes tercantum di bawah ini.
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a) Faktor-faktor  penjelas  baik  secara  sendiri-sendiri  maupun 

bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel yang 

dijelaskan apabila Fhitung < Ftabel sehingga menyebabkan 

diterimanya H0 dan ditolaknya H1. 

b)   Apabila faktor-faktor penjelas secara bersama-sama dan bersama- 

sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel yang 

dijelaskan, yang ditunjukkan dengan Fhitung > Ftabel, maka H0 

ditolak dan H1 diterima. 

c.     Pengujian Parameter Parsial (Uji t) 
 

Dengan asumsi seluruh variabel dependen lainnya tetap, maka uji t 

digunakan untuk mengevaluasi pengaruh parsial faktor independen (gaji 

minimum regional, rata-rata lama sekolah, dan pembangunan ekonomi) 

terhadap variabel dependen (tingkat partisipasi angkatan kerja). Salah satu 

metode untuk menentukan pentingnya suatu variabel independen adalah 

dengan mencari nilai signifikansinya. Pengaruh suatu variabel bebas terhadap 

variabel terikat hanya dibatasi jika pengaruhnya terhadap variabel terikat 

lebih dari 0,05.; bila kurang dari 0,05 maka mempengaruhi variabel terikat 

secara independen. Berikut kriteria signifikansi 5% pada saat menggunakan 

test: 

a.  Jika thitung > ttabel menunjukkan paling sedikit salah satu variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, 

maka H0 ditolak.
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b. H0 disetujui apabila thitung < ttabel, hal ini menunjukkan bahwa tidak 

ada satupun faktor independen yang mempunyai pengaruh besar 

terhadap variabel dependen. 

E.   Definisi Operasional Variabel 
 

Penelitian ini menggunakan satu variabel  dependen dan tiga variabel 

independen. Adapun definisi operasional masing-masing variabel sebagai 

berikut: 

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Y) adalah persentase jumlah 

angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja yang ada di 

Kabupaten Takalar dinyatakan dalam persentase. 

2. Upah minimum (X1) adalah upah yang diberikan kepada buruh atau 

oekerja sesuai upah minimum yang berlaku di Kabupaten Takalar 

dinyatakan dalam rupiah. 

3. Rata-rata lama sekolah (X2) adalah modal atau kemampuan para 

tenaga  kerja  dan  digunakan  untuk  mencirikan kapasitas  mereka 

dalam menghasilkan kuantitas dan kualitas komoditas dalam 

industri tempat mereka bekerja dinyatakan dalam tahun persentase 

pendidikan yang ditamatkannya. 

4.    Pertumbuhan ekonomi (X3) adalah naiknya jumlah barang dan jasa 
 

yang dihasilkan Kabupaten Takalar dalam tahun penelitian 

dinyatakan dalam   nilai yang diproyeksikan atas harga konstan 

sesuai tahun penelitian dalam pesentase.



 

 
 

 

BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.    Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

1.  Kondisi Geografis 
 

Salah satu daerah yang membentuk Provinsi Sulawesi Selatan adalah 
 

Kabupaten Takalar. Secara astrologi, Kabupaten Takalar terletak antara 5'–5' 
 

38' Lintang Selatan dan 11922'–119 39' Bujur Timur. Luas wilayah resmi 

Kabupaten Takalar adalah 566,51 kilometer. Ibu kota Provinsi Sulawesi 

Selatan ini berjarak 45 km dari pusat Kabupaten Takalar dan dihubungkan 

dengan Kabupaten Gowa. Kabupaten Takalar secara geografis terbagi menjadi 

beberapa wilayah sebagai berikut: b) Selat Makassar di sebelah selatan; c) Laut 

Flores di sebelah barat; d) Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa di 

sebelah timur; dan b) Kabupaten Gowa di utara. 

Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kecamatan Pattalassang, 

Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kecamatan Galesong, Kecamatan 

Galesong Utara, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sanrobone, dan 

Kecamatan Nagarabombang merupakan sembilan kecamatan yang 

membentuk Kabupaten Takalar. Secara keseluruhan terdapat seratus 

komunitas di distrik-distrik ini. Terdapat wilayah tersendiri di setiap 

kecamatan. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Takalar, 

Kecamatan Polongbangkeng Utara mempunyai luas kecamatan terluas yaitu 

212,25 Km2 atau 37,47 persen. Distrik-distrik tersebut antara lain: 
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Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Galesong Utara yang luasnya mencapai 
 

15,11 km2 atau 2,67 persen dari luas wilayah Kabupaten Takalar. 
 

2.  Kondisi Demografis 
 

Laporan Tahun 2022 menurut badan pusat statistik kabupaten takalar, 

terdapat 305.077 penduduk terdaftar di Kabupaten Takalar. Kabupaten 

Takalar mempunyai luas wilayah kurang lebih 566,51 km³. 

B.    Deskripsi Variabel Penelitian 
 

Metode pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data adalah analisis 

deskriptif. Menurut (Cut Dinul Qaimah, 2021), statistik deskriptif adalah 

statistik yang bidang keahliannya meliputi teknik pengumpulan, 

pengorganisasian, pengolahan, Menggunakan analisis data numerik untuk 

menyajikan gambaran gejala atau keadaan yang terorganisir, ringkas, dan 

tepat untuk menghasilkan informasi yang berharga. 

1.   Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 
 

Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas disebut dengan tingkat 

partisipasi angkatan kerja (Badan Pusat Statistik, 2022). Rasio penduduk usia 

kerja terhadap angkatan kerja dikenal dengan tingkat partisipasi angkatan 

kerja. Dalam populasi usia kerja, terdapat dua kategori: mereka yang bekerja 

dan mereka yang menganggur namun aktif mencari pekerjaan. Individu 

berusia antara 16 dan 64 tahun yang tinggal di sana memiliki pekerjaan 

sementara. 

Secara    umum,    tingkat    partisipasi    meningkat    seiring    dengan 
 

pertumbuhan   ekonomi.   Sejauh   ini,   ekspansi   ekonomi   yang   kuat   telah
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meningkatkan prospek lapangan kerja. Ketika perusahaan meningkatkan 

jumlah kapasitas produktif yang mereka gunakan, prospek pekerjaan dan 

pendapatan juga meningkat. Angkatan kerja bertambah karena semakin 

banyak lapangan kerja yang mendorong orang-orang yang sudah berhenti 

mencari  pekerjaan  untuk mulai melamar lagi ketika mereka  memutuskan 

untuk kembali memasuki dunia kerja. 

Faktor-faktor  inilah  yang  menentukan  naik  atau  turunnya  tingkat 

partisipasi angkatan kerja: 

a.   Siklus  bisnis:  saat  resesi,  misalnya,  akan  lebih  sulit  bagi  karyawan 
 

untuk mendapatkan posisi baru. lebih sedikit lowongan pekerjaan jika 

perusahaan mengurangi produksi. Ada lebih banyak tenaga kerja yang 

tersedia daripada kebutuhannya. Pengangguran jangka panjang dapat 

menyebabkan orang kehilangan harapan dan putus asa mencari 

pekerjaan. 

b.   Peningkatan jumlah penduduk. Lebih banyak orang berarti tersedia 

lebih banyak tenaga kerja; Sejumlah faktor, seperti imigrasi, emigrasi, 

angka kelahiran dan kematian, serta imigrasi, mempengaruhi 

peningkatan jumlah penduduk. 

c.   Pengetahuan  dan  kemampuan.  Individu  yang  berpendidikan  lebih 
 

tinggi mempunyai peluang lebih besar untuk memasuki dunia kerja 

dibandingkan individu yang berpendidikan lebih rendah. Mereka lebih 

mudah  beradaptasi  ketika  harus  berpindah  pekerjaan.  Sebaliknya,
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orang-orang yang memiliki tingkat keahlian tertentu bisa menjadi 

berkecil hati jika mereka kehilangan pekerjaan. 

d.   Kemajuan    teknologi.    Otomasi    dan    bentuk    teknologi    lainnya 
 

mengurangi penyerapan tenaga kerja; talenta tertentu menjadi 

ketinggalan jaman dan tidak berhubungan dengan permintaan pasar. 

Terakhir, para pengangguran tidak mau aktif mencari pekerjaan. 

Tabel 4. 1 TPAK Kabupaten Takalar 2008-2022 
 

No Tahun TPAK 

1 2008 58,80 

2 2009 59,50 

3 2010 59,70 

4 2011 64,48 

5 2012 62,33 

6 2013 57,69 

7 2014 62,90 

8 2015 57,56 

9 2016 60,35 

10 2017 64,37 

11 2018 65,39 

12 2019 63,93 

13 2020 62,80 

14 2021 65,84 

15 2022 64,46 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, Tahun 2024 
 

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Takalar selama 15 

tahun terakhir disajikan pada Tabel 4.1. Dengan angka 65,84 persen, tahun 

2021 memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja terbesar dibandingkan lima 
 

belas  tahun  sebelumnya,  sedangkan  tahun  2015  menunjukkan persentase 

terendah, yaitu sebesar 57,56 persen. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten  Takalar  pada  tahun  2015  mengalami  penurunan  dikarenakan
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penduduk Kabupaten Takalar berusia 65 tahun mengalami peningkatan 

sehingga sebagian besar penduduk beralih ke kelompok usia 65 tahun keatas, 

karena warga Takalar yang lebih tua peluangnya lebih kecil untuk menjadi 

angkatan kerja dibandingkan mereka yang lebih muda dalam hal ini 

pergeseran demografi ini mengurangi tingkat partisipasi angkatan kerja. 

Sedangkan pada tahun 2021 merupakan titik tertinggi sebesar 65,84 persen 

dimana penduduk usia kerja atau angkatan kerja pada tahun itu mengalami 

peningkatan sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja juga ikut meningkat. 

2.   Upah 
 

Kebijakan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 menyatakan bahwa hak 

seorang pegawai untuk dibayar secara tunai oleh atasannya atas tugas yang 

dilakukannya disebut dengan upah. Upah yang diformalkan dan dibayarkan 

ditentukan oleh kontrak kerja, perjanjian, atau undang-undang yang 

diamanatkan secara hukum. Tunjangan bagi keluarga pekerja yang telah atau 

akan melakukan pekerjaan juga ditanggung. Untuk mencegah penurunan upah 

yang berlebihan, pemerintah menggunakan undang-undang dan peraturan 

untuk membantu menetapkan persyaratan upah minimum. 

Variabel independen penelitian ini adalah upah minimum. Menaikkan 

upah minimum akan meningkatkan daya beli pekerja, sehingga mendorong 

mereka mencari pekerjaan dan menghasilkan lebih banyak. Namun, gaji 

adalah biaya  pendanaan bagi  pemilik bisnis. Pengusaha kini dipaksa oleh 

kenaikan ini untuk menyesuaikan standar upah yang ditetapkan pemerintah 

dengan tingkat gaji yang disarankan untuk karyawan mereka. Upah minimum
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merupakan standar pendapatan terendah dan sering disebut dengan upah 

minimum provinsi atau upah minimum regional berdasarkan peraturan 

daerah. 

Undang-Undang Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 
 

Tahun 2013 menyebutkan bahwa pendapatan minimal adalah gaji bulanan 

terendah  yang  ditetapkan  gubernur sebagai  jaring pengaman.  Permintaan 

tenaga kerja dan laju pertumbuhan ekonomi diperhitungkan ketika 

menetapkan upah minimum. kualitas hidup yang layak. 

Tabel 4. 2 Upah Minimum Regional Kab. Takalar Tahun 2008-2022 
 

No Tahun Upah Minimum Regional Persen (%) 

1 2008 740.520 13,52 

2 2009 905.000 13,72 

3 2010 1.000.000 13,82 

4 2011 1.100.000 13,91 

5 2012 1.200.000 14,00 

6 2013 1.440.000 14,18 

7 2014 1.800.000 14,40 

8 2015 2.000.000 14,51 

9 2016 2.250.000 14,63 

10 2017 2.500.000 13,73 

11 2018 2.647.767 14,79 

12 2019 2.860.382 14,87 

13 2020 3.103.800 14,95 

14 2021 3.165.000 14,97 

15 2022 3.165.876 14,97 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, Tahun 2024 
 

Kenaikan upah minimum Kabupaten Takalar dari tahun 2008 hingga 

tahun 2022 naik setiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa 

ketentuan upah minimum setiap tahunnya meningkat dikarenakan 

peningkatan upah yang dilakukan di suatu daerah akan mempengaruhi daya
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beli  masyarakat  yang  mengakibatkan  permintaan  menjadi  meningkat  dan 

diikuti makin banyak masyarakat yang tertarik masuk kepasar kerja. 

3.  Rata-rata Lama Sekolah 
 

Salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia adalah 

pendidikan. Masyarakat dapat terus berkembang semaksimal mungkin 

melalui pendidikan (BPS Kabupaten Takalar: 2015). Salah satu cara untuk 

menunjukkan peningkatan kualifikasi angkatan kerja adalah melalui 

pendidikan. Ketika tingkat pendidikan meningkat, waktu masyarakat menjadi 

lebih berharga dan pekerjaan sering kali menggantikan aktivitas waktu luang. 

Perempuan adalah kelompok yang paling terkena dampaknya, dan mereka 

yang  telah  menyelesaikan  pendidikan lebih  tinggi  biasanya  mulai  bekerja 

(Simanjuntak, 2001).
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Tabel 4. 3 Rata-rata Lama Sekolah di Kab. Takalar Tahun 2008-2022 
 

No Tahun Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 

1 2008 6,21 

2 2009 6,23 

3 2010 6,42 

4 2011 6,46 

5 2012 6,99 

6 2013 7,02 

7 2014 6,57 

8 2015 6,57 

9 2016 6,64 

10 2017 6,77 

11 2018 6,91 

12 2019 7,18 

13 2020 7,29 

14 2021 7,49 

15 2022 7,64 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, Tahun 2024 
 

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.3, rata-rata lama sekolah di 

Kabupaten  Takalar sering kali meningkat setiap tahunnya.  Rata-rata lama 

sekolah tertinggi adalah 7,64 persen pada tahun 2022, dibandingkan dengan 

6,21 persen terendah pada tahun 2008. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Takalar pada tahun 2008 sebesar 6,21 persen yang menunjukkan 

titik terendah atau setara dengan hanya sekolah dasar saja. Sedangkan pada 

tahun 2022 sebesar 7,64 persen yang menunjukkan titik tertinggi atau setara 

dengan kelas 1 sekolah dasar menengah. Hal ini merupakan gambaran 

pencapaian pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Takalar yang rata- 

rata penduduknya tidak secara penuh menamatkan pendidikan formal pada 

jenjang SMP atau tidak tuntas wajib belajar sembilan tahun. 

4.   Pertumbuhan Ekonomi
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Variabel independen penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi. 

Peningkatan output disebut sebagai pertumbuhan ekonomi., terlepas dari 

apakah pertumbuhan populasi melebihi pertumbuhan atau komposisi 

perekonomian mengalami pergeseran. Menetapkan prioritas pembangunan 

daerah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah 

karena tingginya tingkat peningkatan produk per kapita merupakan ciri 

keberhasilan perekonomian (Arsyad, 2010). 

Selain itu, satu-satunya cara untuk meningkatkan kesejahteraan, 

lapangan kerja, produktivitas, dan distribusi pendapatan adalah melalui 

pertumbuhan ekonomi, yang menjadikannya penting dan esensial. Telah 

diketahui bahwa proses manufaktur yang menggerakkan perekonomian suatu 

daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat senantiasa membutuhkan 

sumber daya manusia (Sulistiyono, 2019).
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Tabel 4. 4 Pertumbuhan Ekonomi di Kab. Takalar Tahun 2008-2022 
 

 

No 
 

Tahun 
 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 

1 2008 6,19 

2 2009 6,58 

3 2010 6,85 

4 2011 7,34 

5 2012 6,58 

6 2013 8,80 

7 2014 9,76 

8 2015 8,42 

9 2016 9,61 

10 2017 7,37 

11 2018 6,66 

12 2019 6,87 

13 2020 -0,61 

14 2021 5,05 

15 2022 4,64 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, Tahun 2024 
 

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Takalar antara tahun 2008 hingga 

tahun 2022 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi sebesar 9,76 persen 

pada titik terbaiknya pada tahun 2014 dan sebesar -0,61 persen pada titik 

terendah pada tahun 2020. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Takalar pada tahun 2020 merupakan titik terendah sebesar -0,61 persen 

dikarenakan banyak pekerja yang terkena PHK dimulainya pandemi Covid-19 

yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi turun secara drastis. Sedangkan 

pada tahun 2014 merupakan titik terbaik sebesar 9,76 persen dimana 

pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka didalamnya terdapat 

kegiatan ekonomi yang berkembang. Kegiatan ekonomi yang berkembang ini 

menandakan  bahwa  lapangan  pekerjaan  semakin  banyak  dan  pendapatan
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masyarakat   semakin   meningkat   sehingga   pertumbuhan   ekonomi   juga 

membaik. 

C.    Teknik Analisis Data 
 

Kemudian dilakukan uji asumsi konvensional untuk memastikan data dan 

variabel penelitian yang dikumpulkan sesuai untuk pemrosesan tambahan. 

Untuk mempelajari faktor-faktor independen (upah, rata-rata lama 

pendidikan, dan perkembangan ekonomi) yang mempengaruhi variabel 

dependen (tingkat partisipasi angkatan kerja), digunakan teknik analisis garis 

berganda dalam proses analisis datanya. 

1.   Uji Asumsi Klasik 
 

Pengujian asumsi tradisional berupaya memverifikasi model, atau 

dengan kata lain, tidak boleh terjadi penyimpangan dari model yang 

direalisasikan. Uji autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan 

normalitas adalah uji asumsi tradisional yang digunakan. 

a.  Uji Normalitas 
 

Mirip dengan jenis regresi, Uji normalitas digunakan untuk mengetahui 

apakah sebaran variabel bebas dan variabel terikat teratur. Data berdistribusi 

normal atau cenderung normal jika persamaan regresinya terdistribusi 

dengan baik. Menggunakan metode analisis grafis, seperti histogram atau 

Normal Probability Plots, adalah salah satu cara untuk memastikan 

kenormalan. Histogram sisa atau distribusi titik-titik pada diagonal diagram P- 

plot normal keduanya menunjukkan kenormalan material. Temuan pengujian 

normalitas penelitian ini ditampilkan sebagai berikut:
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Gambar 4. 1 asil Uji Normalitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Output SPSS 22  Yang Diolah, Tahun 2024 

 
Karena titik-titik dalam model regresi berada di sepanjang garis 

diagonal, seperti yang ditunjukkan oleh P Normal, Berdasarkan variabel 

independen, tingkat partisipasi angkatan kerja dapat diprediksi dengan 

menggunakan model regresi yang sesuai karena data penelitian dan model 

mempunyai distribusi normal (Muhammad Hidayat, 2014). 

b. Uji Multikolinearitas 
 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan regresi antar variabel independen. Regresi yang ideal tidak boleh 

memperlihatkan hubungan yang jelas antara variabel-variabel 

independennya. Toleransi digunakan untuk menghitung variasi sekumpulan 

variabel independen yang dipilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Hasilnya, penilaian VIF yang tinggi dan penilaian 

toleransi yang sempit adalah identik, yang menunjukkan kolinearitas yang
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signifikan.   Toleransi   0,10   atau   evaluasi   VIF   lebih   besar   dari   sepuluh 

merupakan penilaian cotuff standar. 

Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas 
 

 

Model 
Collinearity Statistik 

Tolerance VIF 

1 (constant)   

Upah (X1) ,028 3,572 

Rata-rata Lama Sekolah (X2) ,022 4,547 

Pertumbuhan Ekonomi (X3) ,064 1,562 

Sumber: Output SPSS 22 yang diolah, Tahun 2024 
 

Karena setiap variabel dalam penelitian ini memiliki nilai toleransi 

lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka wajar jika tidak ada tanda- 

tanda multikolinearitas. Hasil ini sesuai dengan uji multikolinearitas yang 

ditunjukkan pada Tabel 4.5. 

c.  Uji heteroskedastistas 
 

Menurut Ghozali, tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk 

mengetahui aakah variasi residu suatu regresi berbeda antara pengamatan 

yang satu dengan pengamatan yang berikutnya. Jika ya, tes tersebut dikatakan 

homoskedastik; jika tidak maka dianggap heteroskedastis. Berikut tampilan 

temuan uji heteroskedastisitas.
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Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 
 
 

Sumber: outpus SPSS 22 ysng diolah, tahun 2024 
 

Karena tidak ada pola yang terlihat dan titik-titiknya tersebar secara 

acak  sesuai temuan  diagram sebar, maka uji heteroskedastisitas dianggap 

berhasil (Yuliana, 2018). 

d.   Uji Autokorelasi 
 

Menemukan hubungan antara kesalahan periode saat ini dan kesalahan 

periode sebelumnya menggunakan regresi linier adalah tujuan dari pengujian 

autokorelasi. Uji penilaian Durbin Watson dapat digunakan untuk melakukan 

pengujian autokorelasi. 

Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi 
 

Model R R Square Durbin-Watson 

1 ,756a ,572 1,561 

Sumber: Output SPSS 22 yang diolah, Tahun 2024 
 

Berdasarkan   hasil   uji   autokorelasi   Durbin   Watson   pada   taraf 

signifikansi 5%. Ada tiga variabel (k=3) dan lima ukuran sampel (n=15). Nilai
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batas luar (dL) sebesar 0,766, nilai batas atas (dU) sebesar 1,778, dan nilai 

Durbin Watson sendiri sebesar 1,778 sedangkan nilai Durbin Watson sendiri 

adalah sebesar 1,561 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi dalam penelitian ini. 

2.   Analisis Regresi Linear Berganda 
 

Analisis regresi berdasarkan model linier arbitrer bertujuan untuk 

meminimalkan dampak suatu variabel terhadap variabel lainnya. Hubungan 

antara satu variabel ekor dan beberapa faktor yang mendasarinya disebut 

sebagai garis regresi berganda. 

Tabel 4. 7 Hasil Analisis Linaer Berganda 
 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
T 

 
Sig. 

B Std. eror Beta 
1 (Constant) - 

32947,66 
9 

 

17214,54 
3 

 - 
1,91 

4 

 
,085 

Upah (X1) 120,448 2025,747 ,023 ,023 ,954 

Rata-rata 
Lama 
Sekolah (X2) 

 
46,652 

 
26,014 

 
,791 

 
,791 

 
,103 

Pertumbuha 
n Ekonomi 
(X3) 

 
6,736 

 
2,511 

 
,694 

 
,694 

 
,023 

Sumber: Output SPSS 22 yang diolah tahun 2024 
 

Persamaan regresi dapat dinyatakan sebagai berikut berdasarkan hasil 

regresi berikut: 

Y= -0,669+0,448X1+0,652X2+0,736X3 µ 
 

Temuan persamaan regresi dapat dipahami sebagai berikut: 
 

a)    Upah (X1)
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Nilai koefisien upah sebesar 0,448. Data tersebut menunjukkan adanya 

korelasi positif antara partisipasi angkatan kerja dengan pendapatan di 

Kabupaten Takalar, dimana kenaikan pendapatan sebesar 1% dibarengi 

dengan peningkatan partisipasi sebesar 0,448 poin persentase. Sebaliknya, 

tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Takalar akan turun sebesar 

0,448 poin persentase untuk setiap penurunan pendapatan sebesar 1%. 
 

b)   Rata-rata Lama Sekolah (X2) 
 

Rata-rata lama pendidikan mempunyai nilai koefisien sebesar 0,652. 

Keuntungan dari rata-rata jumlah tahun sekolah ditunjukkan oleh ilustrasi 

berikut: 0,652 adalah tingkat partisipasi angkatan kerja ketika sebagian besar 

penduduk menyelesaikan pendidikan satu tahun. Sebaliknya, penurunan 

tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 0,652 dalam satu tahun akan terjadi 

jika lebih sedikit orang yang menyelesaikan perguruan tinggi. 

c)    Pertumbuhan Ekonomi (x3) 
 

Tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat sebesar 0,736 untuk 

setiap kenaikan PDB sebesar 1%; jika PDB turun sebesar jumlah yang sama, 

tingkat partisipasi angkatan kerja akan turun sebesar 0,736. Grafik ini 

menyoroti keuntungan ekspansi ekonomi. 

3.   Uji Hipotesis 
 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui derajat korelasi dan 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pemeriksaan ini 

didasarkan pada teori awal mengenai fenomena yang diteliti. 

a)    Uji koofesien determinasi (R2)
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Uji koefisien determinasi memverifikasi seberapa baik variabel 

independen dapat menyeimbangkan dan menjelaskan variabel dependen. 

Hampir seluruh data yang diperlukan untuk mengantisipasi variabel 

dependen dapat diakses ketika nilai variabel independen mendekati. Nilai R 

Square digunakan untuk menghitung koefisien determinasi setiap variabel 

independen. Temuan koefisien determinasi adalah sebagai berikut. 

Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
 

 

Model 
 

R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
The Estimate 

Durbin- 
Watson 

1 ,756 ,572 ,444 1997,548 1,561 

Sumber: output SPSS  22 yang diolah, tahun 2024 
 

Berdasarkan hasil dari koefisien determinasi pada tabel di atas 

menunjukkan bahwa R Square sebesar 0,572 artinya bahwa variabel upa, rata- 

rata lama sekolah, dan pertumbuhan ekonomi dalam menjelaskan variabel 

tingkat partisipasi  angkatan  kerja sebesar 57,2  persen  sedangkan sisanya 

sebesar 42,8 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

b)   Uji Simultan (Uji F) 
 

Uji F dapat digunakan untuk memeriksa apakah terdapat hubungan yang 

cukup besar antara variabel bebas dan variabel terikat. Persentase partisipasi 

angkatan kerja dan pendapatan, rata-rata lama pendidikan, dan pertumbuhan 

ekonomi semuanya dikaji dalam penelitian ini. Hasil pengujian bersamaan 

ditunjukkan di bawah ini:
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Tabel 4. 9 Hasil Uji Simultan 
 

 

Model 
 

Sum of Square 
 

Df 
 

Mean Square 
 

F 
 

Sig. 

1 Regression 53310624,27 3 17770208,09 4,453 ,031b 

Residual 39901995,23 10 3.990.199,52   

Total 93212619,5 13    

Sumber: Output SPSS 22 yang diolah, Tahun 2024 
 

Pada signifikansi persen sebesar 0,031 < 0,05, hasil uji simultan pada 

Tabel  4.9  menunjukkan  adanya  hubungan  yang signifikan  antara  variabel 

upah,  rata-rata  lama  sekolah, dan pertumbuhan  ekonomi dengan variabel 

tingkat partisipasi angkatan kerja. 

c)    Uji Parsial (Uji t) 
 

Rata-rata lama sekolah (X2), upah (X1), dan pertumbuhan penduduk 

(X3) semuanya berdampak pada variabel tingkat partisipasi angkatan kerja 

(Y), dan uji t terutama digunakan untuk menilai hubungan ini. Untuk lebih 

jelasnya lihat tabel dibawah ini: 

Tabel 4. 10 Hasil Uji Parsial 
 

 
 

Model 
 

T 
 

Sig. 

1 (Constant) -1,914 ,085 

Upah (X1) ,059 ,954 

Rata-rata Lama Sekolah (X2) 1,793 ,103 

Pertumbuhan Ekonomi (X3) 2,682 ,023 

Sumber: output spss 22 yang diolah, tahun 2024 
 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel-variabel yang 

mempengaruhi variabel tingkat partisipasi angkatan kerja adalah sebagai 

berikut: upah, rata-rata lama sekolah, dan pertumbuhan ekonomi. a) Nilai t
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hitung untuk variabel upah minimum regional (X1) sebesar 0,059 > t tabel = 
 

2,228, dan nilai signifikansi resultan sebesar 0,954 < 0,05. Kesimpulannya 

terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan variabel upah minimum 

terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja; H0 diterima dan H1 ditolak. b) 

Dengan nilai t hitung sebesar 1,793 < t tabel = 2,228. Maka variabel Rata-rata 

Lama Sekolah (X2) mempunyai nilai signifikansi 0,103 > 0,05. Dapat 

dinyatakan terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan variabel rata-rata 

lama sekolahterhadap tingkat partisipasi angkatan kerja; H0 diterima dan H1 

ditolak. c) Dengan nilai hitung sebesar 2,682 < t tabel = 2,228. Maka variabel 

pertumbuhan ekonomi (X3) mempunyai nilai signifikansi 0,023 > 0,05. Dapat 

dinyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja; H0 ditolak dan H1 diterima. 

D.   Pembahasaan 
 

1.   Pengaruh Upah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 
 

Hasil olah data tahun 2008-2022 menunjukkan bahwa upah di 

Kabupaten Takalar berpengaruh baik namun kecil pengaruhnya terhadap 

persentase partisipasi angkatan kerja. Temuan uji parsial (Uji T) terhadap 

variabel upah menunjukkan bahwa thitung > ttabel (0,059 < 2,228) dan 

mempunyai nilai signifikan sebesar 0,954 (0,954 > 0,05) lebih besar dari α dan 

bertanda positif.  Dengan demikian bisa dikatakan bahwa upah minimum di 

kabupaten takalar yang kecil namun menguntungkan terhadap persentase 

penduduk yang bekerja. Pasalnya, kenaikan gaji di Kabupaten Takalar menjadi 

daya tarik masyarakat yang hendak memasuki dunia kerja. Apalagi, warga
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Kabupaten Takalar beranggapan jika gaji naik, maka lapangan pekerjaan pun 

akan meningkat. 

Menurut  teori  Malthus  dalam  (Cut Dinul  Qaimah, 2021)  perspektif 
 

tradisional dimulai dari sisi penawaran. Pasokan tenaga kerja, dengan 

penduduk usia kerja sebagai sumber utamanya, juga mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap tingkat upah sebagai biaya penggunaan tenaga kerja. 

Pasokan tenaga kerja meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah 

penduduk, sehingga memberikan tekanan pada tingkat upah; sebaliknya, jika 

populasi menurun maka tingkat upah meningkat. Dengan demikian, jumlah 

tenaga kerja yang tersedia lebih sedikit. 

Temuan penelitian ini menguatkan temuan (Syafira et al., 2023) 

tentang hubungan jumlah penduduk, upah minimum, dan produk domestik 

regional bruto (PDRB) dengan partisipasi angkatan kerja di Sumatera Utara. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, upah minimum mempunyai dampak yang 

kecil namun bermanfaat terhadap persentase angkatan kerja. Namun, 

persentase angkatan kerja yang berpartisipasi di dalamnya dipengaruhi 

secara signifikan dan positif oleh PDB dan jumlah penduduk. 

Penelitian ini mendukung temuan (Siti Hardiyanti Hatta, 2017) tentang 

hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan gaji minimum dengan 

persentase perempuan usia kerja di Kota Makassar. Berdasarkan hasil 

penelitian ini, upah minimum mempunyai dampak yang kecil namun 

bermanfaat terhadap persentase angkatan kerja. Di sisi lain, TPAK 

dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pertumbuhan ekonomi.
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2.   Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Partisipasi 
 

Angkatan Kerja 
 

Berdasarkan hasil pengolahan data, tingkat partisipasi angkatan kerja 

di Kabupaten Takalar hanya sedikit dipengaruhi oleh rata-rata lama sekolah. 

Nilai koefisien tanda positif sebesar 0,791 dan nilai signifikan sebesar 0,954 

(0,954 > 0,005), maka hasil uji parsial variabel lama sekolah (uji T) 

menunjukkan bahwa rata-rata thitung > ttabel (0,059 > 2.228). Kajian 

terhadap data menunjukkan bahwa perubahan dalam pengalaman pendidikan 

akan mempunyai dampak minimal terhadap partisipasi angkatan kerja karena 

banyak orang dalam masa kerja mereka memilih untuk melanjutkan 

pendidikan lebih lanjut daripada langsung memasuki dunia kerja. 

Menurut Teori Modal Humal, seseorang dapat meningkatkan 

pendapatannya dengan menjadi lebih berpendidikan. Salah satu cara untuk 

melihatnya adalah sebagai cara untuk meningkatkan potensi penghasilan 

seseorang setiap tahunnya. 

Yuliana (2018) melaporkan bahwa penelitian ini menghasilkan temuan 
 

dengan mengkaji variabel-variabel yang mempengaruhi etos kerja pekerja 

dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki dampak 

besar dan menguntungkan terhadap jumlah stres terkait pekerjaan yang 

terjadi di tempat kerja. Sebaliknya, upah minimum di Provinsi Gowa 

mempunyai dampak yang besar dan merugikan terhadap tingkat keterlibatan 

pekerja.
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Sebuah penelitian (Borgan Bonerri dkk., 2018) menunjukkan bahwa 

mungkin terdapat lebih banyak perbedaan dibandingkan yang diyakini 

sebelumnya mengenai hubungan antara tingkat partisipasi angkatan kerja, 

pendapatan, dan pendidikan di Manado. Penelitian menunjukkan bahwa rata- 

rata lama pendidikan tidak mempunyai dampak nyata terhadap tingkat 

partisipasi angkatan kerja di Kota Manado. 

3.   Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi 
 

Angkatan Kerja 
 

Berdasarkan hasil pengolahan data, ekspansi ekonomi di Kabupaten 

Takalar mempunyai dampak yang cukup baik dan menguntungkan terhadap 

tingkat partisipasi angkatan kerja. Temuan uji parsial (Uji T) yang 

menunjukkan t hitung > t tabel (2,682 > 2,228) untuk variabel pertumbuhan 

ekonomi membenarkan hal tersebut. Karena 0,023 > 0,05 maka nilai 

signifikannya lebih kecil dari α yang ditunjukkan dengan nilai koefisien positif 

sebesar 0,694. Berdasarkan temuan analisis tersebut, terdapat hubungan yang 

erat dan menguntungkan antara persentase angkatan kerja dan pertumbuhan 

ekonomi. Perkembangan perekonomian akan menyebabkan bertambahnya 

angkatan kerja. Asosiasi ini telah menunjukkan pentingnya mempercepat 

pertumbuhan ekonomi. 

Hasil penelitian ini mendukung teori pertumbuhan ekonomi neoklasik 

Robert M. Solow tahun 1970 dari Australia, yang menjadi landasan teoritis 

untuk penyelidikan ini. Model Solow-Swan memanfaatkan komponen yang 

saling  bergantung  terkait  dengan  perluasan  populasi,  akumulasi  modal,
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kemajuan teknis, dan ukuran output. Kebijakan moneter dan fiskal merupakan 

dua domain dimana pemerintah dapat mengambil tindakan. Tiga faktor 

berkontribusi terhadap tingkat pertumbuhan: kemajuan teknologi, perluasan 

pasokan tenaga kerja, dan akumulasi modal. 

Penelitian  ini sejalan dengan (Andri Buana Putra, 2020) dalam hal 

menilai pengaruh upah minimum kabupaten dan pertumbuhan ekonomi 

terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Pelalawan. 

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 

berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang 

penting dan bermanfaat terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Selain itu, 

faktor lain yang penting dan bermanfaat yang mempengaruhi tingkat 

partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Pelalawan adalah upah minimum. 

Hal ini sejalan dengan penelitian (Lusy Lestari Siregar, 2017) tentang 
 

penelitian di Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi dan tingkat pendapatan berdampak terhadap tingkat partisipasi 

angkatan kerja tahun 1996-2014. Statistik empiris menunjukkan bahwa 

tingkat partisipasi angkatan kerja dan pertumbuhan ekonomi mempunyai 

hubungan yang positif dan kuat. Sementara itu, variabel lain yaitu upah juga 

memiliki pengaruh positif yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan 

kerja di Sumatera Utara.



 

 
 

 

BAB V 
 

PENUTUP 
 

A.    Kesimpulan 
 

Temuan-temuan berikut dapat diambil dari kajian analisis data dan 

penelaahan terhadap unsur-unsur yang mempengaruhi tingkat partisipasi 

angkatan kerja di Kabupaten Takalar: 

1.   Tingkat upah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Takalar Tahun 2008-2022. 

Seperti yang terlihat di Kabupaten Takalar, variasi persentase 

angkatan kerja yang berpartisipasi tidak terlalu sesuai dengan 

perubahan upah atau gaji. 

2.   Rata-rata lama sekolah berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Takalar 

tahun 2008-2022. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih 

tinggi tidak mempunyai dampak nyata terhadap jumlah angkatan 

kerja di Kabupaten Takalar. 

3.   Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Takalar tahun 2008- 

2022.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pergeseran  kondisi  ekonomi 

mungkin   mempunyai   peluang   besar   untuk   meningkat   tingkat 

partisipasi angkatan kerja. 
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B.    Saran 
 

Mengingat   temuan   dan   kesimpulan   penelitian   yang   telah   dibahas 

sebelumnya, rekomendasi berikut untuk penelitian ini dapat dibuat: 

1.   Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor utama yang 

mempengaruhi partisipasi angkatan kerja, baik secara positif maupun 

negatif. 

2.   Pemerintah  Kabupaten  Takalar  diharapkan  memberikan  prioritas 

utama pada pengembangan pelatihan dan pendidikan untuk 

meningkatkan standar sumber daya manusia nantinya akan 

berkembang menjadi pengusaha yang mampu dan meningkatkan 

perekonomian Kabupaten/Kota, khususnya Kabupaten Takalar. 

3.   Hal ini dimaksudkan dengan memasukkan lebih banyak faktor dan 

durasi penelitian yang lebih lama, penelitian ini akan membantu para 

akademisi di masa depan dalam melakukan penelitian dengan    hasil 

yang semakin baik.



 

 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
 

Andri Buana Putra. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah 

Minimum Kabupaten Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di 

Kabupaten Pelalawan. 
 

Armidi, Prodi, Y., Pembangunan, E., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Jambi, U. (2018). 

Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Indeks Harga Konsumen 
Terhadap Upah Minimum Provinsi Jambi (Vol. 7, Issue 1). 

 

Arsyad.   (2010).   Ekonomi   Pembangunan.   Ekonomi   Pembangunan   dan 

Pembangunan Ekonomi. 
 

Astina. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisispasi 

Angkatan Kerja di Kabupaten Bone. 
 

Ayuni Mila Ningrum, L. A. D. D. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Tingkat  Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi DKI 

Jakarta. In Bisnis dan Akuntansi (Vol. 1, Issue 4). Jurnal Manajemen. 
 

Borgan Bonerri, K., Novritha Walewangko, E., Tumangkeng, S. Y. L., 

Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2018). Pengaruh Pendidikan 

dan Upah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota 

Manado. In Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi (Vol. 18, Issue 01). 
 

Cut Dinul Qaimah. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Aceh. 
 

Cut Putri Mellita Sari. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan 

Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di 

Kota Lhokseumawe Periode 2007-2015. 
 

Lusy Lestari Siregar. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat 

Upah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera 

Utara Periode 1996-2014. 
 

Mery Men, Normelani, E., & Hastuti, K. P. (2016). Faktor Penyebab Partisipasi 

Angkatan Kerja Wanita Pada Sektor Industri Kayu Lapis (Studi Kasus PT. 

SSTC) Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. 

http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/jpg 
 

Muhammad Hidayat. (2014). faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

partisipasi angkatan kerja di sulawesi selatan 2004-2012. 
 

Muhammad   Maulid.   (2019).   Analisis   Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi 

Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan di Provinsi 
Sulawesi Selatan Periode 2003-2017. 

 

 
 
 

64

http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/
http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/


65  
 
 
 
 
 

 

Nugraha Setiawan. (2008). Struktur Ketenagakerjaan dan Partisipasi Angkatan 

Kerja di Pedesaan Indonesia (Nugraha Setiawan) Struktur 

Ketenagakerjaan dan Partisipasi Angkatan Kerja di Pedesaan Indonesia: 

Analisis Hasil Sakernas 2006. 
 

Nur Insana. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan 

Tenaga Kerja di Kabupaten Takalar. 
 

Nur Insana. (2021). Dampak Upah, Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi 

Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Takalar (Vol. 1, Issue 1). 
 

Rahma Wahyuningtias. (2019). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja  di Pulau Jawa Jurnal Ilmiah. 
 

Rizki Maulana, Sambodo, H., & Binardjo, G. (2022). Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pulau Jawa. 

https://doi.org/10.29264/jfor.v24i3.11499 
 

Rizky Amalia Yulianti & Vita Ratnasari. (2013).  Pemetaan dan Permodelan 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Provinsi Jawa 

Timur dengan Pendekatan Model Probit. 
 

Siti Hardiyanti Hatta. (2017). Pengaruh Upah Minimum dan Pertumbuhan 

Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Kota 

Makassar. 
 

Sulistiyono. (2019). Aanalisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan 

Tenaga. 
 

Syafira, S., Selvia, D., Ekonomi dan Bisnis, F., Malikussaleh, U., & Author, C. 

(2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum, dan PDRB Terhadap 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sumatera Utara. 2(1). 
 

Tarigan R. (2014). Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. 
 

Tenti  Apriyanti  Rukmana.  (2019).  Analisis  Determinan  Tingkat  Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) di Beberapa Provinsi di Indonesia Tahun 2008- 

2017. 
 

Wisna Sarsi. (2014). Pengaruh Tingkat Upah dan Pertumbuhan Ekonomi 

Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Riau. In  JOM 

FEKON (Vol. 1, Issue 2). 
 

Yuliana. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Angkatan Kerja 

Wanita Dalam Kegiatan Ekonomi di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi 

Selatan.



66  
 
 
 
 
 

 

Zuhratul Aini, Bq. S. W. ,Satarudin. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten/Kota 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2020. 

http://www.ekonobis.unram.ac.id

http://www.ekonobis.unram.ac.id/
http://www.ekonobis.unram.ac.id/


71  
 
 
 
 
 

 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 
 

 

Penulis     bernama     Nurkaima,     dikenal 

dengan panggilan Kaima. Lahir di Kabupaten Gowa, 

08 Mei 2000. Penulis lahir dari pasangan Bapak Subu 
 

Dg Lallo dan Ibu Haslinda Dg Ngasseng sebagai anak 

kedua dari tiga bersaudara. Penulis menempuh Pendidikan mulai dari 

Sekolah Dasar MI Yapit Pencong dan lulus pada tahun 2012, melanjutkan 

Sekolah Menengah Pertama di MTs Baburrahman Jombe dan lulus pada 

tahun 2015, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MA Darul 

Ihsan Munte dan tamat pada tahun 2018. Setelah melewati Pendidikan 

Sekolah Menengah Atas, penulis kemudian memutuskan untuk tidak 

langsung melanjutkan Pendidikannya dan pada tahun 2019 kemudian 

penulis melanjutkan Pendidikan di bangku perkuliahan Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan berhasil mencapai gelar 

kesarjanaan pada tahun 2024 yaitu Sarjana Ekonomi (SE). 


