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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
DAN SINGKATAN  

 

Pedoman Transliterasi Arab Latin,  pada prinsipnya yang digunakan 

dalam penulisan disertasi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) 

Menteri Agama R.I., dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1987, 

Nomor: 0543/b/U/1987. 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Huruf hijaiyyah ditransliterasi ke dalam huruf latin, sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

1 2 3 4 

 Alif tidak ilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ث

 s\a s\ es\ (dengan titik di atas) د

 jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 {s}ad s} es ص

 d}ad d} d}e ض

 t}a t} t}e ط

 z}a z} z}et ظ

 ai ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ن
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Lanjutan 

1 2 3 4 

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

 ha H Ha ه

 hamzah , apostrof ء

 ya Y Ye ى

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a A ا َ

َِِ  Kasrah i I اِ

 d}ammah u U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya ai a dan i ـيَْ 

 fath}ah dan wau iu i dan u ـوَْ 

Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفَ 

 haula : هـَوْ لَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Nama Huruf dan Nama 
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Huruf Tanda 

  ى َ... ا   َ...
fath}ah dan alif atau 

ya 
A a dan garis di atas 

ـي ِِ  Kasrah dan ya I i dan garis di atas 

وــُـ    d}ammah dan wau U u dan garis di atas 

Contoh: 

 ma>ta :  يا ثَ 

 <rama :  رَمَى

 qi>la :  ليِْمَ 

 yamu>tu :  يًَوْثُ 

4. Ta marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang 

hidup ata mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasi-nya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

رَوْضَتاُلأ طْفاَلِ    : raud}ah al-at}fa>l 

دِيُْتَاُنَْفاضِهتَُ   ًَ انَْ  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

تُ  ًَ  al-h}ikmah :   انَحِكْ

5. Syaddah (Tasydi>d ) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d (  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana :  رَبُّاَ   

يُْا   <najjai>na :  َجََّ
نحَكّ ُا  َِ  : al-h}aqq 

 al-h}ajj :  انَحَجّ ُ 
 nu’ima :  َعُّىَ  

 aduwwun‘ :   عَدُو  
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Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>) ,(ىّ 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  عَهيِ  

عَرَبيُّ ّ  : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma‘arifah) ال 

ditransli-terasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengi-

kutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

مْسُّ  ّ  al-syamsu (bukan asy-syamsu)  : الَش 

ّ  al-zalzalah (az-zalzalah)  : الَزَّلزَلةُّ

 al-falsafah  : الَفَلْسفَةُّّ

ّّالَبلَادُّ     :  al-bila>du 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contohnya: 

 ٌَ  ta’muru>na :  حأيُرُوْ

ّانَُوّْءُ    : al-nau’ 

 syai’un :  شَيْءٌ  

 umirtu :  أيُِرْثُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi. Misalnya kata Alquran (dari 

alqura>n), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 
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bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi 

secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

ٍُ اللهِ     billa>h باِاِللهِ  di>nulla>h دِي

Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

تِ اللهِ هُ  ًَ ىْ فيِْ رَح  hum fi> rah}matilla>h 

B. Singkatan 

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

Cf. =   Bandingkan dengan 

Cet. =   Cetakan 

swt =   subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw         =   s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

H = Hijrah 

h     =  halaman  

M = Masehi 

No. =  Nomor  

Pen. =  Penerbit 

pen. =  penulis 

Q.S.        =  Qur’an, Surah  

/… : ….   =  Nomor Surah : ayat 

r.a.          =  radiyalla>hu ‘anhu (’anha) 

s.M = sebelum Masehi 

t.d.     =  tanpa data 

t.p.   =  tanpa penerbit 

t.t. =  tanpa tempat 

t.th. =  tanpa tahun 

w.  = wafat tahun 
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ABSTRAK 

Nama : Bau Mulia In’ga  

NIM : 90300120039 

Jurusan : Ilmu Ekonomi  

Judul Skripsi : Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah 
Penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia 
terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten 
Tana Toraja 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meng-
analisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah 
penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat 
pengangguran terbuka di Kabupaten Tana Toraja.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantatif dengan pendekatan 
asosiatif. Sumber data adalah data sekunder dari laporan Badan Pusat 
Statistik Kabupaten tana Toraja. Metode pengumpulan data adalah observasi, 
dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Variabel Produk Domestik 
Regional Bruto berpengaruh tidak signifikan dan berhubungan negative ter-
hadap Tingkat pengangguran terbuka; 2) Variabel Jumlah Penduduk ber-
pengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap Tingkat 
Pengangguran Terbuka; 3) Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh tidak 
signifikan dan berhubungan negatif terhadap Tingkat pengangguran terbuka; 
dan 4) Variabel Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan 
Indeks Pembangunan Manusia secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
tingkat pengangguran terbuka. 

Implikasi penelitian adalah: 1) bagi pemerintah diharap lebih 
memper-hatikan lagi apakah dengan meningkatnya produk domestik 
regional bruto akan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada, 
sehingga angka peng-angguran akan menurun; dan 2) menurunkan tingkat 
pengangguran terbuka dengan mempermudah izin pendirian usaha, 
meningkatkan pendidik-an, keahlian dan keterampilan para pekerja, 
 

Kata Kunci: Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks 
Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi 

oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Tingkat pengangguran yang tinggi 

tidak hanya mencerminkan kurangnya kesempatan kerja bagi angkatan kerja, 

tetapi juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam perekonomian 

yang dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan ke-

sejahteraan masyarakat. (Barat & Laksamana, 2016) 

Selain kurangnya kesempatan kerja, pengangguran juga terjadi di-

sebabkan oleh berbagai faktor lain. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, ke-

bijakan pemerintah yang kurang berpihak pada rakyat, pengembangan sektor 

ekonomi non-riil, serta rendahnya pendidikan dan keterampilan merupakan 

beberapa penyebab utama. Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia tidak 

sebanding dengan jumlah pencari kerja, dan kompetensi pencari kerja yang 

tidak sesuai dengan pasar kerja semakin memperburuk situasi ini. Tingginya 

tingkat pendidikan tanpa peluang kerja yang memadai, serta kurang 

efektifnya informasi pasar kerja juga berkontribusi pada peningkatan 

pengangguran. 

Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pe-

mutusan hubungan kerja (PHK) yang disebabkan, antara lain karena 

perusaha-an yang menutup atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis 

ekonomi ataupun karena keamanan yang kurang kondusif peraturan yang 

menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor impor dan lain-lain 

(Ishak & Sy, 2018) 



2 
 

 

Di Provinsi Sulawesi Selatan, tingkat pertumbuhan penduduk yang 

terus meningkat seiring dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka 

menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja dan penduduk usia kerja juga naik. 

Namun, pertumbuhan angkatan kerja ini tidak sebanding dengan pertumbuh-

an lapangan kerja baru. Di negara berkembang, peningkatan jumlah 

penduduk seringkali tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang 

cukup, sehingga banyak penduduk usia kerja berakhir menjadi 

pengangguran. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk mengambil 

langkah-langkah strategis dalam mengatasi pengangguran, seperti 

meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pengembangan Ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta keterampilan. (Wahyuningsih, 2022). 

Pengangguran terbuka, yang merupakan persentase jumlah pengangguran 

terhadap angkatan kerja, menggambarkan tantangan yang nyata dalam 

memanfaatkan potensi sumber daya manusia secara efektif di pasar kerja 

(Seftarita et al., 2023). 

Beberapa Indikator yang dinilai berpengaruh terhadap tingkat peng-

angguran terbuka adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah 

penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting yang mencerminkan 

tingkat kemakmuran suatu wilayah. Peningkatan PDRB biasanya diasumsikan 

akan sejalan dengan peningkatan lapangan kerja dan penurunan tingkat 

peng-angguran. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Seringkali 

pertumbuh-an ekonomi yang tercermin dalam PDRB tidak diikuti oleh 

penyerapan tenaga kerja yang memadai, sehingga pengangguran tetap tinggi. 

Selain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk 

juga berperan penting dalam dinamika pasar tenaga kerja. Pertumbuhan 

jumlah penduduk yang cepat, tanpa diimbangi oleh penciptaan lapangan 
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kerja yang cukup, akan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tidak 

terserap oleh pasar, yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat 

pengangguran terbuka. Karena itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam 

mengenai bagaimana per-ubahan Jumlah Penduduk mempengaruhi tingkat 

pengangguran. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator lain yang 

menilai kualitas sumber daya manusia suatu wilayah, meliputi aspek 

pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. IPM yang tinggi diharapkan dapat 

membantu menurunkan tingkat pengangguran karena masyarakat akan lebih 

siap dan mampu memasuki pasar kerja yang kompetitif. Namun, isu 

pengangguran terbuka tetap menjadi permasalahan di beberapa daerah di 

Indonesia, seperti yang terlihat dari data BPS untuk Kabupaten Tana Toraja 

dari tahun 2019 hingga 2023. 

Tabel 1.1 

Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 
Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tana 

Toraja Tahun 2019-2023 

Tahun 

Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka (TPT) 

(%) 

Produk 
Domestik 

Regional Bruto 
(Rupiah) 

Jumlah 
Penduduk  

(Jiwa) 

Indeks 
Pembangunan 

Manusia  

2019 2,74 4 558 139,57 236 255 68,25 

2020 2,60 4 545 291,32 280 794 68,75 

2021 3,09 4 780 984,00 285 179 69,49 

2022 2,32 5 025 781,57 291 047 69,88 

2023 3,37 5 209 560, 70 292 422 70,73 

Sumber Data : BPS Tana Toraja, 2024 

Berdasarkan Tabel 1.1 dari Badan Pusat Statistik, tahun 2019 hingga 

2020 jumlah tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 

0,14% dan begitu juga dengan produk domestik regional bruto mengalami 

penurunan sebesar 12.848,25 rupiah, Tabel jumlah penduduk mengalami 
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peningkatan sebesar 44.539 jiwa, Tabel indeks pembangunan manusia me-

ningkat sebesar 0,5. Sedangkan Tahun 2020 hingga 2021 tingkat penganggur-

an terbuka, PDRB, jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia 

meng-alami kenaikan, yaitu tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 

0,49%, produk domestik regional bruto naik sebesar 235.692,68 rupiah, 

jumlah pen-duduk naik sebesar 4.385 jiwa dan indeks pembangunan 

manusia naik sebesar 0,74. Selanjutnya tahun 2021 hingga 2022, tingkat 

pengangguran terbuka kembali mengalami penurunan sebesar 0,77% , 

produk domestik regional bruto mengalami peningkatan sebesar 244.797,57 

rupiah , jumlah penduduk naik sebesar 5.868 jiwa dan indeks pembangunan 

manusia mengalami kenaik-an sebesar 0,39. Dan tahun 2022 hingga 2023 

tingkat pengangguran terbuka meningkat sebesar 1,05%, produk domestik 

regional bruto mengalami peningkatan sebesar 183.779,13 rupiah, dan 

jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 1.375 jiwa, dan indeks 

pembangunan manusia naik sebesar 0,85.  

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik terkait Kabupaten Tana 

Toraja, terlihat bahwa hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan jumlah penduduk 

terhadap tingkat pengangguran terbuka menunjukkan pola yang kompleks. 

PDRB yang mengalami peningkatan pada periode tertentu tidak selalu diikuti 

oleh penurunan tingkat pengangguran secara signifikan. Hal ini menunjukkan 

bahwa pertumbuhan ekonomi yang terukur dari PDRB tidak selalu mampu 

menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk menyerap pertumbuhan 

jumlah penduduk yang juga terus meningkat. Di sisi lain, peningkatan IPM 

yang mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga tidak 

secara langsung menjamin penurunan tingkat pengangguran jika 
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infrastruktur ekonomi dan pasar kerja tidak mampu memberikan 

kesempatan kerja yang memadai. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Junaidi, 2023), didapatkan hasil 

bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Tingkat Pengangguran. Hal yang berbeda didapatkan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Zahroh dan Puspitasari (2017) bahwa Produk 

Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap tingkat 

pengangguran. Untuk indikator jumlah penduduk, sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Pramudjasi, Juliansyah, dan Lestari (2019), menyatakan 

bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

pengangguran. Sedanngkan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Neno,Saleh,Dai, dan Mulyati (2024) mendapatkan hasil bahwa jumlah 

penduduk berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Dan 

untuk Indikator Indeks Pem-bangunan Manusia (IPM), sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Mahroji dan Nurkhasanah (2019), 

menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

pengangguran, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Qamariyah, 

Mardianita, dan Rusgianto (2022), menyatakan bahwa IPM berpengaruh 

positif terhadap tingkat pengangguran terbuka. 

Berdasarkan dari fenomena dan adanya perbedaan hasil penelitian 

dari beberapa peneliti maka hal itu yang membuat penulis tertarik untuk 

mem-bahas permasalahan yang terjadi dengan mengangkat judul: “Pengaruh 

Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Indeks Pem-

bangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 

Kabupaten Tana Toraja” 

B. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan 

pokok masalah sebagai berikut: 

1. Apakah produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap 

tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tana Toraja? 

2. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat 

penganggur-an terbuka di Kabupaten Tana Toraja? 

3. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap 

tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tana Toraja? 

C. Hipotesis 

Berdasarkan hipotesis dan penelitian terdahulu dan rumusan masalah 

yang ada maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. H1 : diduga Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di 

Kabupaten Tana Toraja. 

2. H2 : diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan ter-

hadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tana Toraja. 

3. H3 : diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten 

Tana Toraja. 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Definisi operasional variabel adalah batasan dan cara pengukuran 

variabel yang akan di teliti. Definisi operasional dibuat untuk memudahkan 

dan menjaga konsistensi pengumpulan data, menghindarkan perbedaan 

inter-pretasi serta membatasi ruang lingkup variabel.  
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1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan Kabupaten 

Tana Toraja. Data PDRB diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Tana Toraja tahun 2004-2023. 

2. Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Toraja adalah total jumlah 

individu yang tinggal di wilayah tersebut pada waktu tertentu. Data 

ini diukur dalam jumlah orang dan diperoleh dari sensus penduduk 

yang dilaku-kan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2004-2023. 

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur 

kualitas hidup manusia di Kabupaten Tana Toraja, meliputi tiga 

dimensi utama: umur panjang dan hidup sehat (diwakili oleh 

harapan hidup saat lahir), pengetahuan (diwakili oleh rata-rata 

tahun sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak 

(diwakili oleh Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita). Data IPM 

diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tana 

Toraja tahun 2010-2023. 

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tana Toraja 

adalah persentase dari angkatan kerja yang tidak sedang bekerja 

namun aktif mencari pekerjaan pada periode tertentu. Data TPT 

akan diambil dari survei angkatan kerja yang dilakukan oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS) tahun 2010-2023. 

E. Kajian Pustaka dan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah usaha para peneliti untuk mengetahui 

komparasi lalu setelahnya menjumpai kreativitas terbaru dalam penelitian 

berikutnya. Penelitian ini menyatakan terdapat sejumlah sumber penelitian 

terdahulu pada penelitian ini antara lain, yaitu: 
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Tabel 1.2 
Mapping Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Penelitian 
Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

(Rizky Febrian 

Saragih, Purnama 

Ramadani Silalahi, 

Khairina 

Tambunan, 2022) 

Pengaruh Indeks 

Pembangunan 

Manusia, Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka Terhadap 

Tingkat 

Kemiskinan di 

Indonesia Tahun 

2007-2021 

Kuantitatif IPM berpengaruh tidak signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan di 

Indonesia tahun 2007-2021. Tingkat 

pengangguran terbuka berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di Indonesia tahun 

2007-2021. IPM dan tingkat 

pengangguran terbuka secara 

simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kemiskinan di Indonesia 

tahun 2007-2021. 

(Dwi Mahroji, Iin 

Nurkhasanah, 

2019) 

Pengaruh Indeks 

Pembangunan 

Manusia Terhadap 

Tingkat Peng-

angguran di 

Provinsi Banten 

Kuantitatif Variable IPM berpengaruh signifikan 

dan negative pada taraf 5% terhadap 

tingkat pengangguran, variable 

investasi berpengaruh negative dan 

signifikan pada taraf 5% terhadap 

tingkat pengangguran, upah 

minimum kabupaten/kota (UMK) 

berpengaruh negative dan signifikan 

pada taraf 5% terhadap tingkat 

pengangguran dan secara bersama-

sama variable IPM, investasi dan 

UMK berpengaruh signifikan ter-

hadap tingkat pengangguran di 

Provinsi Banten. 

(Dita Dewi 

Kuantiarti,2018) 

Pengaruh Inflasi, 

Jumlah Penduduk 

dan Kenaikan 

Upah Minimum 

terhadap Peng-

angguran Terbuka 

di Provinsi Banten 

Tahun 2010-2015 

Kuantitatif  Inflasi berpengaruh tidak signifikan 

terhadap pengangguran terbuka di 

provinsi banten tahun 2010-2015. 

Jumlah penduduk berpengaruh 

negative dan signifikan terhadap 

pengangguran terbuka di provinsi 

banten tahun 2010-2015. Dan ke-

naikan upah minimum berpengaruh 

negative dan signifikan terhadap 

pengangguran terbuka di Provinsi 

Banten tahun 2010-2015. 

(Irma Yuni Astuti, 

Nanik Istiyani, Lilis 

Yulianti, 2019) 

Pengaruh Per-

tumbuhan 

Ekonomi, Tingkat 

Inflasi, dan Per-

tumbuhan Pen-

duduk terhadap 

Tingkat Peng-

angguran Terbuka 

di Indonesia 

Kuantitatif  Variabel pertumbuhan ekonomi ber-

pengaruh positif dan tidak signifi-

kan terhadap tingkat pengangguran 

terbuka di Indonesia. Variabel 

tingkat inflasi berpengaruh positif & 

tidak signifikan terhadap tingkat 

pengangguran terbuka di Indonesia. 

Variabel pertumbuhan penduduk 

memiliki pengaruh negatif dan 
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signifikan terhadap tingkat peng-

angguran terbuka di Indonesia. 

(Putri Sari M.J. 

Silaban, Intan 

Permata Sari Br 

Sembiring, Vini 

Alvionita Br 

Sitepu,2020) 

Analisis Pengaruh 

PDRB dan Inflasi 

terhadap Peng-

angguran Terbuka 

di Sumatera Utara 

Periode 2003-2019 

kuantitatif Secara parsial PDRB berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap 

pengangguran terbuka di Sumatera 

Utara pada tahun 2003-2019 dengan 

nilai sebesar 0,0001<0,05, secara 

parsial inflasi berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap peng-

angguran terbuka di Sumatera Utara 

pada tahun 2003-2019, dengan nilai 

sebesar 0,3716>0,05. Secara simul-

tan variable PDRB dan inflasi ber-

pengaruh signifikan terhadap peng-

angguran di Sumatera Utara pada 

tahun 2003-2019. Nilai hasil uji R 

sebesar 77,0674% di-pengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti pada 

penelitian ini. 

(M. Arizal, Marwan, 

2019) 

Pengaruh Produk 

Domestik Regional 

Bruto dan Indeks 

Pembangunan 

Manusia Terhadap 

Tingkat Peng-

angguran Terbuka 

di Provinsi 

Sumatera Barat. 

Kuantitatif Perkembangan PDRB dan IPM 

secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat Peng-

angguran terbuka, sedangkan per-

kembangan PDRB berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap 

tingkat pengangguran terbuka di 

Provinsi Sumatera Barat tahun 

2010-2017, perkembangan IPM 

berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap Tingkat Pengangguran 

Terbuka di Provinsi Sumatera Barat 

tahun 2010-2017  

(Dian 

Priastiwi,2018) 

Analisis Pengaruh 

Jumlah Penduduk, 

Pendidikan, Upah 

Minimum, dan 

PDRB terhadap 

Tingkat Peng-

angguran Terbuka 

di Provinsi Jawa 

Tengah 

Kuantitatif Jumlah penduduk berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

tingkat pengangguran terbuka di 

provinsi Jawa Tengah. Sedangkan 

pendidikan, upah minimum dan 

PDRB memiliki pengaruh negatif 

terhadap tingkat pengangguran. 

Hasil uji simultan menunjukkan 

bahwa jumlah penduduk, pendidik-

an, upah minimum, dan PDRB secara 

simultan berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat pengangguran 

terbuka. 

(Putri Rohmadhoni, 

Dita Zamrotul 

Faizah, Nada 

Afifah,2018) 

Pengaruh Produk 

Domestik Regional 

Bruto (PDRB) 

Daerah terhadap 

Kuantitatif PDRB harga konstan berpengaruh 

positif trhdp pertumbuhan ekonomi 

dan tidak berpengaruh terhadap 

tingkat pengangguran terbuka. 
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Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Tingkat Peng-

angguran Terbuka 

di Provinsi DKI 

Jakarta 

PDRB harga berlaku tidak berpeng-

aruh trhdp pertumbuhan ekonomi 

dan tingkat pengagguran terbuka. 

Pertumbuhan ekonomi berpeng-

aruh positif terhadap tingkat peng-

angguran terbuka. Pertumbuhan 

ekonomi bukan merupakan variable 

mediasi dalam PDRB harga konstan 

dan PDRB harga berlaku terhadap 

tingkat pengangguran terbuka. 

(Darwin Damanik, 

Elidawaty 

Purba,2022) 

Pengaruh Jumlah 

Penduduk dan 

Indeks Pem-

bangunan Manusia 

terhadap Per-

tumbuhan 

Ekonomi Kota 

Pematangsiantar 

kuantitatif Secara parsial jumlah penduduk 

berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kota Pema-

tangsiantar. Sedangkan secara 

simultan jumlah penduduk dan IPM 

berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kota 

Pematangsiantar. 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meng-

analisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah 

penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat 

pengangguran terbuka di Kabupaten Tana Toraja. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat atau kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini, yaitu: 

a. Sebagai literasi dokumen usulan pagi penyelenggara ekonomi khususnya 

perihal pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, 

dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran 

Terbuka di Kabupaten Tana Toraja 

b. Berupa bahan rujukan atau literatur untuk berbagai pihak yang hendak 

melaksanakan penelitian selanjutnya dan mendalami topik-topik yang 

ter-kait atas penelitian ini.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep Tingkat Pengangguran Terbuka 

1. Definisi Pengangguran  

Pengangguran ialah sebuah kejadian orang-orang yang termasuk pada 

angkatan kerja yang ingin mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya 

(Sukirno, 2000). Sementara menurut Samuelson, pada literaturnya menyata-

kan mereka yang terhitung pengangguran yaitu mereka yang tidak memiliki 

pekerjaan nemun sementara mencari pekerjaan. Orang yang bukan pekerja 

dan tidak sungguh-sungguh sedang mencari pekerjaan maka hal tersebut 

tidak digolongkan sebagai pengangguran (G. Mankiw, 2000). 

Secara umum, pengangguran memiliki makna sebagaimana seseorang 

yang tergolong pada usia angkatan kerja yang sedang cari pekerjaan, tapi 

tidak menerima pekerjaan yang diinginkan. 

2. Teori Pengangguran 

Berdasarkan teori Arthur Melvin Okun (Hukum Okun), pertumbuhan 

PDRB sebesar 3 persen dapat mengurangi angka pengangguran sebesar 1 

persen. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan negatif antara PDRB 

dan pengangguran; sehingga, ketika PDRB meningkat, angka pengangguran 

akan menurun, dan sebaliknya (Elshamy, 2013). 

Adam Smith dan David Ricardo berpendapat bahwa peningkatan 

peng-angguran di suatu daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan 

penduduk yang tinggi. Penduduk berfungsi sebagai tenaga kerja, dan jika 

jumlah penduduk bertambah tanpa disertai peningkatan lapangan kerja, 

maka jumlah pengangguran akan meningkat. 

Hubungan antara indeks pembangunan manusia (IPM) dan tingkat peng-

angguran dijelaskan Todaro (2000), yang menyatakan bahwa pembangunan 
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manusia adalah tujuan utama pembangunan. Pembangunan manusia ber-

peran penting dalam meningkatkan kemampuan suatu negara untuk 

menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitasnya, sehingga 

menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Hal ini pada 

akhirnya mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. 

Dengan demikian, pembangunan manusia yang diukur melalui nilai IPM akan 

berdampak pada rendahnya tingkat pengangguran di suatu wilayah. 

3. Jenis-Jenis Pengangguran 

Menurut Ritonga dan Firdaus (2017) pengangguran dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu: 

a. Jenis Pengangguran Menurut Lama Waktu Kerja 

1) Pengangguran Terbuka 

Pengangguran terbuka merujuk pada individu yang sedang 

tidak bekerja dan telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk 

me-nemukan pekerjaan, tetapi saat ini tidak dapat menemukan 

pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan mereka atau mungkin 

sedang enggan untuk mencari pekerjaan. 

2) Setengah Menganggur 

Setengah menganggur merujuk pada individu yang tidak 

dapat bekerja dengan optimal karena kurangnya kesempatan 

lapangan kerja yang tersedia, dan akibatnya mereka hanya bekerja 

kurang dari 35 jam dalam seminggu. 

3) Pengangguran Terselubung 

Pengangguran terselubung merujuk pada individu dalam ke-

kuatan kerja yang tidak berfungsi secara efisien karena mereka tidak 

berhasil mendapatkan pekerjaan yang sejalan dengan kemampuan 

dan potensi mereka. 
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b. Jenis Pengangguran Menurut Penyebab Terjadinya 

1) Pengangguran Struktural 

Pengangguran struktural ini timbul karena ketidaksesuaian 

antara keterampilan yang diperlukan oleh tenaga kerja dengan keter-

sediaan keterampilan yang ada. Ini terjadi dalam jangka waktu yang 

lebih lama sebagai hasil dari perubahan dalam permintaan dan pe-

nawaran, yang dipicu oleh kemajuan teknologi, perubahan tren 

preferensi, serta persaingan di antara perusahaan. 

2) Pengangguran Siklikal 

Pengangguran siklikal terkait dengan fluktuasi dalam aktivitas 

ekonomi suatu negara, yang mengalami periode pertumbuhan dan 

penurunan yang bersifat sementara. Hal ini terjadi seiring dengan 

naik-turunnya kondisi perekonomian, yang bisa berada dalam fase 

pertumbuhan atau masa penurunan yang disebut sebagai depresi 

ekonomi. 

3) Pengangguran musiman 

Pengangguran musiman timbul akibat variasi dalam 

perminta-an terhadap tenaga kerja yang mengikuti pola waktu 

tertentu. Jenis pengangguran ini umumnya terjadi pada pekerjaan 

paruh waktu. 

4) Pengangguran Friksional 

Pengangguran tradisional terjadi ketika terdapat perubahan 

dalam jenis pekerjaan atau perpindahan tenaga kerja dari satu jenis 

pekerjaan ke jenis pekerjaan lainnya. 

4. Tingkat Pengangguran Terbuka  

Menurut BPS, pengangguran terbuka yang di klaim dapat diklasifikasi-

kan sebagai berikut: 
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a. Orang yang menganggur dan sementara cari pekerjaan 

b. Orang menganggur dan bersiap untuk memulai usaha 

c. Orang yang menganggur dan tidak cari pekerjaan, sebab mengerti tidak 

mampu mencarinya. 

d. Orang yang telah memiliki pekerjan, tapi belum melaksanakan bekerja. 

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah jumlah penganggur yang mem-

berikan penjelasan relatif terhadap penduduk berusia kerja terhitung pada 

kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka yang dipublikasikan 

dapat dihitung dengan presentase dari total pengangguran terhadap total 

angkatan kerja. 

𝑇𝑃𝑇 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 
× 100 

 Islam membenci pengangguran sebab kemalasan, dan sebaliknya 

menyukai orang-orang yang mau bekerja keras. Secara fiqih, bekerja mencari 

nafkah adalah wajib, sedangkan berpangku tangan hukumnya adalah haram. 

Sebab, orang menganggur berarti tidak memanfaatkan anugerah yang telah 

Allah berikan, berupa nikmat pikiran, nikmat kekuatan, Kesehatan, dan lain 

sebagainya. Secara fitrah, manusia adalah makhluk sempurna yang memiliki 

kompetensi diri yang unik, beragam, dan sesuai dengan bidang pekerjaan 

tertentu. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, manusia memiliki potensi 

yang bisa digunakan untuk bekerja. Berpangku tangan bukan hanya membuat 

orang tak mendapat penghasilan, tapi bisa juga menjerumuskannya pada 

perilaku buruk meminta-minta, bahkan merugikan orang lain, demi 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Ibnu Mas’ud radliyallahu ‘anhu dalam 

Mujam al-Kabir no. 8539 mengatakan:  

ٌْ  لأيَْمجُُ  إَِِّي جُمَ  أرََى أَ مِ  فيِ لا فاَرِغًا، انرَّ ًِ َْياَ، عَ  آخِرَةٍ  وَلا دُ
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Terjemahnya: “Sungguh aku marah kepada orang yang nganggur, yang tidak 

melakukan amal dunia maupun amal akhirat” (HR at-Thabrani). 

B. Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

1. Definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu 

wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan 

semakin baik kegiatan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah ter-

sebut ditunjukkan dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 

(Todaro, 2008). Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat ber-

arti produksi dari jenis jasa maupun barang yang di hasilkan juga meningkat, 

dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Sehingga pengangguran 

berkurang dan kemiskinan yang semakin menurun (Romhadhoni et al., 

2019). 

Menurut Sadono, laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB 

tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil. 

Pem-bangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan 

pertumbuhan PDRB secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh 

mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta 

siapa yang telah me-nikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB 

suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Apabila 

tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin 

terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan 

jumlah barang yang berkurang. 
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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai 

produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang ber-

operasi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Atau apabila di 

tinjau dari segi pendapatan merupakan jumlah dari pendapatan yang 

diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah 

tersebut yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu 

(Azmi Rapidah, 2019). 

Menurut Rahardja (Rahardja, 2008), PDRB terdiri atas harga berlaku 

dan atas harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai 

tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung dengan berpatokan pada 

harga yang berlaku pada satu tahun yang ditetapkan sebagai tahun dasar. 

PDRB me-nurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan 

sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi daerah, sementara 

PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan 

ekonomi secara nyata atau riil dari tahun ke tahun. Suatu pertumbuhan 

ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga dan inflasi. Hubungan 

antara tingkat per-kembangan PDRB yang sangat berpengaruh terhadap 

tingkat pengangguran diungkapkan oleh George Mankiw, hal ini didasarkan 

pada hokum Okun, yang menguji keterkaitan Tingkat Pengangguran dengan 

besarya GDP/PDRB pada suatu daerah (N. G. Mankiw, 2007). 

Dimana terdapat hubungan atau kaitan yang negatif antara tingkat 

pengangguran dengan PDRB. Apabila PDRB suatu daerah tertentu mengalami 

penurunan, maka produksinya juga akan turun artinya tingkat output atau 

produksi yang ada di daerah tersebut akan turun karena konsumsi 

masyarakat turun dan juga tenaga kerja yang digunakan turun akibatnya 

berkurangnya produksi perusahaan yang mengakibatkan meningkatnya 

pengangguran. 
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PDRB ialah nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh ber-

bagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode (Prima, 2011). 

PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja 

dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah 

barang dan jasa dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan 

meningkat. Barang dan jasa yang jumlahnya meningkat tersebut akan 

menyebabkan ter-jadinya peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja yang 

diminta. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun (Sari M.J. 

Silaban et al., 2020). 

PDRB adalah ukuran nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam setahun atau 

kuartal. PDRB merupakan indikator penting untuk menilai kondisi ekonomi 

suatu daerah karena mencerminkan tingkat produksi, pendapatan dan 

konsumsi di wilayah tersebut. PDRB juga sering digunakan untuk mem-

bandingkan kinerja ekonomi antar wilayah dan sebagai dasar perencanaan 

pembangunan ekonomi daerah. 

Pendapatan regional adalah tingkat (besarnya) pendapatan 

masyarakat pada wilayah analisis. Menganalisis sesuatu region atau 

membicarakan pem-bangunan regional tidak mungkin terlepas dari 

membahas tingkat pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata 

masyarakat pada wilayah tersebut. Pembangunan wilayah haruslah 

bersangkut paut dengan peningkatan pen-dapatan masyarakat di wilayah 

tersebut, yaitu pendapatan rata-rata (income per capita) masyarakat (Azmi 

Rapidah, 2019). 

Hasil perhitungan PDRB disajikan atas PDRB atas dasar harga berlaku 

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan meng-
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gunakan harga pada setiap tahun dan memasukkan nilai inflasi, sedangkan 

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa 

yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun 

dasar penghitungannya dan tidak memasukkan nilai inflasi. Ada beberapa 

cara lain yang lazim digunakan dalam perhitungan pendapatan suatu daerah, 

yakni: 

a. Pendekatan produksi (production approach) adalah jumlah nilai tambah 

Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-

unit produksi di suatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, 

biasanya satu tahun. NTB adalah nilai produksi bruto (NPB/output) dari 

barang dan jasa tersebut dikurangi seluruh biaya antara yang digunakan 

dalam proses produksi. 

b. Pendekatan pendapatan (income approach) adalah jumlah seluruh balas 

jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam 

proses produksi disuatu wilayah/region dalam jangka waktu tertentu, 

biasanya satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut maka NTB adalah 

jumlah dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, 

semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lain. 

c. Pendekatan pengeluaran (expenditure approach) adalah jumlah seluruh 

pengeluaran yang dilakukan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga 

dan lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pem-

bentukan modal tetap domestik bruto dan ekspor neto (ekspor neto me-

rupakan ekspor dikurangi impor), didalam wilayah/region dalam 

periode tertentu, biasanya satu tahun. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai 

produk dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi 

pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Atau apabila ditinjau dari 
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segi pendapatan merupakan jumlah dari pendapatan yang diterima oleh 

faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut yang 

ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu.   

PDRB ialah indikator ekonomi makro yang dapat memberikan 

gambar-an tentang keadaan perekonomian suatu wilayah. Dalam menghitung 

PDRB yang ditimbulkan dari suatu region, ada tiga pendekatan yang 

digunakan, yaitu:  

a. PDRB menurut pendekatan produksi merupakan jumlah nilai barang 

atau jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada 

di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. 

b. PDRB menurut pendekatan pendapatan merupakan balas jasa yang di-

gunakan oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di 

suatu wilayah dalam waktu tertentu, 

c. PDRB menurut pendekatan pengeluaran merupakan semua komponen 

pengeluaran akhir, seperti pemgeluaran konsumsi rumah tangga dan 

lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal 

tetap bruto, perubahan stok dan ekspor neto dalam jangka waktu 

tertentu (Prishardoyo, 2008). 

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan 

oleh berbagai kegiatan ekonomi disuatu daerah dalam periode (Sasana, 

2006). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola 

sumber daya alam yang dimilikinya. Karena itu, besaran PDRB yang 

dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi 

sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan 

dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB 

bervariasi antar daerah. Sedangkan PDRB dapat dihitung dari PDRB harga 
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konstan dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah. (Barat & 

Laksamana, 2016). 

Menurut  (Sukirno, 2014), PDRB ialah jumlah nilai tambah bruto 

(gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian disuatu 

wilayah atau provinsi. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi 

(output) dikurangi dengan biaya antar (intermediate cost). Komponen-

komponen nilai tambah bruto mencangkup komponen-komponen faktor 

pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan 

dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto 

dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan 

menghasilkan PDRB. 

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Secara teori, setiap kali terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia, diharapkan tenaga kerja dapat terserap lebih banyak, sehingga 

mengurangi jumlah pengangguran. Menurut Pramastuti (2018: 26), per-

tumbuhan ekonomi daerah di Indonesia dapat diukur melalui peningkatan 

atau penurunan PDRB suatu daerah. PDRB adalah salah satu indikator yang 

berkaitan dengan tingkat pengangguran. Hubungan ini dijelaskan oleh 

George Mankiw berdasarkan Hukum Okun, yang menyatakan bahwa terdapat 

hubung-an erat antara tingkat pengangguran dan laju pertumbuhan PDRB. 

Penurunan laju pertumbuhan PDRB di suatu daerah akan menyebabkan 

penurunan produksi, akibat menurunnya konsumsi masyarakat, sehingga 

permintaan tenaga kerja menurun karena produksi perusahaan yang 

berkurang. 

Hukum Okun merupakan teori ekonomi yang menghubungkan tingkat 

pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Hukum Okun, ter-

dapat hubungan negatif linear antara kedua variabel tersebut: ketika tingkat 
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pengangguran naik sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun 

sebesar 2% atau lebih. Sebaliknya, jika output ekonomi naik sebesar 1%, 

maka tingkat pengangguran akan turun sebesar 1% atau kurang. Pengertian 

ini relevan dengan konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seperti 

yang dijelaskan oleh Mankiw (2013), yang mempertimbangkan berbagai 

faktor ekonomi termasuk pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dalam 

analisis-nya. Mankiw menguraikan bagaimana fluktuasi dalam output 

ekonomi dapat mempengaruhi tingkat pengangguran, serta bagaimana 

kebijakan ekonomi dapat merespons untuk meminimalkan dampak negatif 

dari fluktuasi tersebut terhadap perekonomian regional. 

C. Konsep Jumlah Penduduk 

1. Pengertian Jumlah Penduduk 

Menurut Said, penduduk adalah jumlah orang yang tinggal di suatu 

wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan hasil dari proses demografi 

seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Indonesia memiliki jumlah 

penduduk yang sangat besar setiap tahun jumlah penduduk Indonesia terus 

bertambah komposisi penduduk yang besar berada pada usia di bawah usia 

produktif dan di atas usia produktif hamper berimbang. Sehingga proyeksi 

penduduk hingga tahun 2030 terjadi “bonus demografi” (Purba, 2021).  

Menurut seorang ahli, Kartomo Wirosuhardjo dalam Thea (2022), 

penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu daerah tertentu. 

Dengan pengertian demikian, seseorang yang menetap di suatu daerah 

merupakan penduduk, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga 

Negara Asing (WNA). Orang yang tinggal dalam suatu daerah pasti akan 

terikat kepada sosial, budaya, politik, dan hak serta kewajiban yang ada pada 

daerah yang ditinggali oleh orang tersebut. Jumlah penduduk adalah jumlah 
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yang menempati suatu wilayah pada waktu tertentu (Mulyadi, 

2008).Sedangkan menurut Nurdiman (2008), jumlah penduduk adalah 

sekumpulan orang yang menetap dan juga berdomisili di dalam suatu negara. 

Maltus dalam (Mutiara, 2023) menjelaskan kecenderungan umum 

pen-duduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua kali 

lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu saat yang sama, karena hasil yang 

menurun dari faKtor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh 

menurut deret hitung. Karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa 

mengimbangi per-tumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka 

pendapatan per-kapita akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang 

menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil atau hanya sedikit diatas 

tingkat sub-sistem, yaitu pendapatan yang hanya dapat untuk memenuhi 

kebutuhan sekedar untuk hidup. 

2. Teori Jumlah Penduduk 

Menurut Malthus (2015), populasi yang tinggi pasti akan menurunkan 

produksi per kapita. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kontrol atau peng-

awasan terhadap pertumbuhan penduduk, seperti menunda usia perkawinan 

dan mengurangi jumlah anak. Berdasarkan teori Malthus, terdapat hubungan 

antara jumlah penduduk dan tingkat pengangguran. Jika jumlah penduduk 

terus meningkat tanpa kendali, tenaga kerja akan semakin banyak. Namun, 

jika peningkatan ini tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang 

memadai, banyak orang akan menjadi pengangguran. Hasil ini sejalan dengan 

pandangan Malthus sebagaimana dikemukakan oleh Lindhiarta (2014), yang 

berpendapat bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat 

pengangguran. Ketika populasi meningkat dan upah riil naik, perusahaan 

cenderung mengurangi permintaan tenaga kerja. Sementara itu, penawaran 
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tenaga kerja lebih tinggi daripada permintaan, sehingga mengakibatkan 

peningkatan tingkat peng-angguran. 

Jumlah penduduk secara umum ialah total dari semua orang yang ber-

domisili di wilayah geografis suatu negara selama jangka waktu tertentu 

serta sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah di tentukan oleh peraturan 

negara. Dengan kata lain bahwa jumlah penduduk adalah jumlah masyarakat 

yang tinggal pada suatu wilayah dan menetap untuk mendiami suatu daerah 

pada waktu tertentu (Nanda Fitri Yenny, 2020). 

D. Konsep Indeks Pembangunan Manusia 

1. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Pengembangan manusia adalah istilah yang didefinisikan oleh UNDP 

(Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai proses per-

luasan pilihan yang tersedia bagi penduduk dalam hal pendapatan, 

kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik, dan aspek lainnya. Terdapat empat 

elemen utama yang menjadi fokus dalam pengembangan manusia, yaitu 

produktivitas, pe-merataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan. Dalam 

konteks pembangunan nasional Indonesia, konsep ini telah diterapkan secara 

komprehensif, bertuju-an untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

secara fisik, mental dan spiritual (Triani, 2020). 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah metrik yang di-

gunakan untuk mengakui dampak kinerja pembangunan di suatu wilayah 

yang memiliki cakupan yang luas, karena mencerminkan mutu penduduk di 

wilayah tersebut dalam aspek-aspek seperti harapan hidup, pendidikan dan 

taraf hidup yang layak. IPM berfungsi sebagai suatu instrumen kebijakan 

yang me-rangkum berbagai faktor dengan cara yang komprehensif. IPM 

dihadirkan sebagai alat pengukur yang mampu mencerminkan keseluruhan 
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tingkat ke-sejahteraan karena mampu menggambarkan aspek-aspek ekonomi 

maupun non-ekonomi (Azmi Rapidah, 2019). 

Menurut Mudrajat (2010), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ber-

fungsi sebagai alat untuk mengklasifikasikan negara-negara sebagai entitas 

maju atau berkembang, serta untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan 

ekonomi, politik, dan sistem pendidikan terhadap kualitas hidup. 

Pembangun-an sumber daya manusia menganggap manusia sebagai salah 

satu unsur input dalam proses produksi, bukan sekedar tujuan akhirnya. 

Dalam pendekatan ke-sejahteraan, manusia dianggap sebagai penerima 

manfaat dari pembangunan, bukan sebagai agen perubahan yang aktif dalam 

proses pembangunan. Konsep kebutuhan dasar fokus pada penyediaan 

barang dan jasa yang diperlukan untuk kehidupan manusia. 

2. Teori Indeks Pembangunan Manusia 

Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya 

mem-perhatikan kualitas sumber daya manusia. IPM telah memainkan dua 

peran kunci dalam bidang pembangunan ekonomi yang diterapkan yaitu 

sebagai alat untuk mempopulerkan pembangunan manusia sebagai 

pemahaman baru tentang kesejahteraan. 

Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang di-

gunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal 

mendasar pembangunan manusia, yaitu: angka harapan hidup, pendidikan 

dan standar hidup. Nilai indeks IPM berkisar antara 0-100. IPM mengukur 

pencapaian keseluruhan dari suatu daerah/negara dalam tiga dimensi dasar 

pembangunan manusia, yaitu lama hidup, pengetahuan dan suatu standar 

hidup layak. Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pen-

didikan dan pengeluaran perkapita jika IPM hanya dilihat dari pengeluaran 

perkapita saja, berarti hanya melihat kemajuan status ekonomi suatu daerah/ 
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negara berdasarkan rata-rata pengeluaran pertahun sedangkan apabila 

melihat pada sisi sosial (pendidikan dan kesehatan), maka akan dapat dilihat 

dimensi yang jauh lebih beragam terkait dengan kualitas hidup masyarakat, 

secara tidak langsung, IPM selalu berkorelasi dengan kesejahteraan masya-

rakat (Utami, 2020). 

Human Capital adalah istilah yang terdiri dari dua elemen utama, yaitu 

“manusia” dan “modal” modal kapital mengacu pada faktor produksi yang di-

gunakan untuk menciptakan barang dan jasa tanpa dikonsumsi selama 

proses produksi. Merujuk pada definisi modal tersebut, human capital 

mewakili bentuk modal yang serupa dengan mesin dan teknologi. Manusia 

juga memiliki peran atau tanggung jawab dalam berbagai aktivitas ekonomi, 

termasuk produksi, konsumsi dan transaksi. Dalam konteks ini manusia 

dianggap sebagai sumber daya yang berharga dan penting dalam proses 

ekonomi, karena pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kemampuan 

mereka ber-kontribusi pada kemajuan ekonomi secara keseluruhan 

(Muhammad Adryan Okuputra, 2022). 

3. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia terdapat tiga komposisi indikator yang 

digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu 

negara, yaitu: 

a. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir tingkat kematian bayi. 

b. Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf dengan bobot 2/3 

dan rata-rata lama sekolah dengan bobot 1/3. 

c. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per-

tahun. 

d. Rumus yang digunakan sebagai berikut: 
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1) Menghitung indeks Kesehatan dengan rumus AHH (Angka Harapan 

Hidup) 

𝐼𝐾𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 =
[𝐴𝐻𝐻 − 𝐴𝐻𝐻𝑀𝑖𝑛]

[𝐴𝐻𝐻𝑀𝑎𝑥 − 𝐴𝐻𝐻𝑀𝑖𝑛]
 

2) Menghitung indeks Pendidikan dengan menggunakan rumus yang 

berkaitan HLS (Harapan Lama Sekolah) dan (RLS) Rata-Rata Lama 

Sekolah.  

𝐼𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 =
[𝐼𝐻𝐿𝑆 + 𝐼𝑅𝐿𝑆]

2
 

3) Menghitung indeks pengeluaran  

𝐼𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 =
[𝐼𝑛(𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛) − 𝐼𝑛(𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑀𝑖𝑛)]

[𝐼𝑛(𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑀𝑎𝑥) − 𝐼𝑛(𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑀𝑖𝑛)]
 

Indeks pembangunan manusia (IPM) yang dikenal juga dengan 

sebutan Human Development Index (HDI) adalah ukuran yang digunakan 

untuk menilai salah satu aspek fundamental yang terkait dengan mutu hasil 

dari pertumbuh-an ekonomi, yaitu tingkat kemajuan manusia. IPM adalah 

indikator yang terdiri dari tiga unsur utama: kesehatan, tingkat pendidikan 

yang tercapai dan taraf hidup yang layak. Dengan demikian dapat dipahami 

bahwa ketiga elemen ini memiliki peran yang sangat penting dalam 

menentukan kapasitas suatu wilayah atau provinsi dalam meningkatkan 

indeks perkembangan manusia (Tjiabrata, 2021) 

4. Komponen Indeks Pembangunan Manusia 

Program pembangunan perserikatan bangsa-bangsa (United Nations 

Development Programme/UNDP) telah mengembangkan suatu indikator 

yang dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk 

mengevaluasi pencapaian dalam pembangunan dan kesejahteraan suatu 

Negara. IPM di-gunakan sebagai alat pengukuran untuk menilai tingkat 

kesejahteraan suatu wilayah atau negara, yang diukur melalui tiga dimensi 
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pokok. Dimensi-dimensi ter-sebut mencakup harapan hidup pada saat lahir 

(Life Expectancy at Birth), tingkat melek huruf (Literacy Rate), rata-rata tahun 

sekolah (Mean Years Of Schooling), dan kemampuan daya beli (Purchasing 

Power Parity) (Kurniati, 2021). Adapun komponen-komponen yang terdapat 

dalam indeks pem-bangunan manusia sebagai berikut: 

a. Angka harapan hidup. Angka harapan hidup pada waktu lahir (AHH) 

adalah nilai rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat dijalani oleh 

seseorang selama masa hidupnya. 

b. Angka melek huruf. Angka melek huruf (AMH) mengacu pada presentase 

populasi yang berusia 15 tahun keatas yang memiliki kemampuan mem-

baca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. 

c. Rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah ukuran yang 

meng-indikasikan jumlah tahun yang dihabiskan oleh populasi yang 

berusia 15 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. 

d. Pengeluaran riil perkapita disesuaikan. UNDP mengukur standar hidup 

layak dengan menggunakan produk domestik bruto (PDB) riil yang di-

sesuaikan, sementara BPS dalam perhitungan standar hidup layak meng-

gunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang telah disesuaikan 

dengan metode Atkonson (BPS, 2023). 

Dalam Islam, faktor manusialah yang lebih berperan dalam sebuah 

Pembangunan. Manusia yang berperilaku dengan akhlak Islam, manusia yang 

bebas dari Merdeka, manusia dengan tauhid yang bersih, semua hal ini dapat 

dicapai tentu saja melalui tarbiyah insaniyah itu sendiri, Pendidikan yang 

menyeluruh dan bukan sebagian saja. QS. Az-Zumar/39:9. 

َه لَْ َق لْ ٖۗ بِّه  َر  ت  حْم  َر  وْا ي زْج  َو  ة  خِز  َالْْٰ ر  َيَّحْذ  ق اۤى ِمًا َوَّ اجِدًا َس  َالَّيْلِ َاٰو اۤء  َق اوتٌِ َه و  هْ ا مَّ

َا ول واَالْْ لْب ابَِ كَّز  اَي ت ذ  اوَِّم  ََٖۗ وْن  َي عْل م  َلْ  الَّذِيْه  َو  وْن  َي عْل م   ࣖي سْت وِىَالَّذِيْه 
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Terjemahnya: 

 “(Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang 
yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena 
takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan Rahmat Tuhannya? 
Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 
orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang 
berakal sehat yang dapat menerima Pelajaran”. (Kementrian Agama 
Republik Indonesia, hal.442.2021) 

E. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Peng-

angguran Terbuka 

Teori produksi dan efisiensi pada Fungsi produksi Cobb-Douglass 

ialah fungsi produksi ini menunjukkan bagaimana input (tenaga kerja dan 

modal) dikombinasikan untuk menghasilkan output (PDRB). Menurut teori 

klasik, peningkatan efisiensi dalam penggunaan input akan meningkatkan 

output. 

Produk Domestik Regional Bruto mempunyai pengaruh terhadap 

jumlah Angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB 

meningkat, maka jumlah nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi 

disuatu wilayah akan meningkat. Output yang jumlahnya meningkat tersebut 

akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah penyerapan 

tenaga kerja yang diminta.  

2. Hubungan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran 

Terbuka 

Mengacu pendapat Lindhiarta (2014), jumlah penduduk berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat pengangguran. Ketika populasi meningkat, hal ini 

menambah jumlah tenaga kerja yang tersedia di pasar. Namun, jika pening-

katan populasi ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan kesempatan kerja 

yang sepadan, maka banyak orang yang tidak akan mendapatkan pekerjaan. 



29 
 

 

Dalam kondisi dimana upah riil meningkat, perusahaan seringkali 

mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja untuk menekan biaya 

operasional. Akibat-nya, terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan 

permintaan tenaga kerja, di mana penawaran jauh lebih tinggi daripada 

permintaan. 

Ketidakseimbangan ini mengakibatkan peningkatan tingkat peng-

angguran terbuka, karena semakin banyak orang yang siap dan mampu 

bekerja namun tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai. Dengan 

demikian, dapat ditegaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk, jika tidak 

diiringi dengan peningkatan lapangan kerja, akan secara langsung 

meningkat-kan tingkat pengangguran terbuka. 

3. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Peng-

angguran Terbuka 

Teori Pertumbuhan baru menjelaskan bahwa peningkatan 

Pembangun-an manusia melalui Pembangunan modal manusia (human 

capital) yang tercermin dalam Tingkat Pendidikan dan Kesehatan dapat 

meningkatkan produktivitas manusia sehingga akan meningkat permintaan 

tenaga kerja dan penurunan pada Tingkat pengangguran. Menurut teori 

Keynes bahwa melalui peningkatan daya beli masyarakat yang menunjukkan 

peningkatan dalam permintaan agregat dapat mempengaruhi kesempatan 

kerja. Apabila per-mintaan agregat rendah, maka perusahaan akan 

menurunkan jumlah produksinya dan tidak dapat menyerap kelebihan tenaga 

kerja sehingga per-mintaan dan penawaran tenaga kerja tidak pernah 

seimbang dan peng-angguran sering terjadi. Menurut hukum Okun (Okun’s 

Law) bahwa melalui peningkatan produktivitas yang disebabkan oleh 

meningkatnya indeks Pembangunan manusia akan mendorong pertumbuhan 
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ekonomi yang meningkat. Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi 

diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan 

permintaan tenaga kerja sehingga banyak masyarakat yang dapat terserap di 

pasar tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi Tingkat 

pengangguran. 

F. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir memiliki peran peting dalam menyederhanakan proses 

penelitian dengan menghubungkan berbagai antara variabel independen dan 

variabel dependen. 

Gambar  2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 2.1 tersebut, dapat dijelaskan bahwa Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah penduduk, Indeks pembangunan 

Manusia (IPM) di Kabupaten Tana Toraja menjadi variabel independen, 

sementara Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel dependen. 

 

Produk Domestik 
Regional Bruto (X1) 

Jumlah Penduduk 
(X2) 

Indeks Pembangunan 
Manusia (X3) 

Tingkat 
Pengangguran 

Terbuka (Y) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Menurut Hidayat (2014), etika penelitian diperlukan untuk mencegah 

terjadinya perilaku tidak etis dalam pelaksanaan penelitian. Tujuannya 

adalah untuk me-mastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang adil, 

transparan, dan bertanggung jawab, serta menghormati hak dan kesejahtera-

an semua pihak yang terlibat, termasuk subjek penelitian, komunitas, dan 

lingkungan. Etika penelitian mencangkup aspek-aspek seperti menjaga ke-

rahasiaan dan privasi, mendapatkan persetujuan yang informasi dari 

partisip-an, menghindari konflik kepentingan dan melaporkan hasil 

penelitian dengan jujur dan akurat. 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:14), penelitian kuantitatif 

merupakan suatu metode penelitian yang berasaskan pada filsafat 

positivisme untuk menginvestigasi suatu populasi atau sampel tertentu. 

Paradigma penelitian kuantitatif dijelaskan sebagai mencari hubungan sebab-

akibat (kausalitas) antar variabel penelitian (Sugiyono, 2018). Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Sinambela (2020), penelitian kuantitatif ialah jenis 

peneliti-an yang menggunakan angka-angka dalam memproses data untuk 

menghasil-kan informasi yang terstruktur. 

2. Lokasi Penelitian 

Menurut Muchtar (2015), lokasi penelitian adalah tempat di mana 

peneliti memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai data. Penentuan 
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lokasi dimaksud untuk mempermudah dan memper-jelas objek yang menjadi 

sasaran penelitian, sehingga permasalahan tidak terlalu luas. Penelitian ini 

akan dilaksanakan di daerah Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. 

C. Pendekatan Penelitian 

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2018), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menghasilkan 

data berupa angka dan menggunakan analisis statistik. Pendekatan ini me-

mungkinkan peneliti untuk mengukur fenomena secara tepat. Dengan meng-

gunakan metode kuantitatif, peneliti dapat mengidentifikasi pola pola yang 

signifikan dalam data dan menguji hipotesis secara statistik. Secara singkat, 

dalam penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan pendekatan yang dimulai 

dari sebuah teori untuk menguji kebenarannya dengan mengumpulkan data 

dalam bentuk angka. Hasil akhirnya adalah penerimaan atau penolakan 

terhadap teori yang telah diuji.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2018:224) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data 

adalah tahapan yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena tujuan 

utamanya adalah memperoleh data yang akurat. Tanpa memahami teknik 

pengumpulan data yang tepat, peneliti tidak dapat menghasilkan data yang 

memenuhi standar yang telah ditetapkan. Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini berupa data data sekunder. Data primer diperoleh dari 

observasi secara langsung di lapangan dengan metode wawancara, 

sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait dengan metode 

pustaka. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 
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1. Observasi 

Nasution (dalam Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa observasi me-

rupakan fondasi dari semua ilmu pengetahuan. Menurut Muri (2014), 

observasi adalah teknik atau cara mengumpulkan data dengan memeriksa 

suatu objek tertentu sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan. 

Observasi dapat dijelaskan sebagai proses pengamatan langsung dan 

pencatatan sistematis terhadap peristiwa-peristiwa yang menjadi fokus 

penelitian. Penulis melakukan observasi di Kabupaten Tana Toraja untuk 

mendapatkan data data yang diperlukan dalam penelitian. 

2. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2018), dokumentasi merupakan cara yang diguna-

kan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan 

angka, dan gambar, yang dapat berupa laporan serta keterangan lain yang 

mendukung jalannya penelitian. Dalam konteks ini, peneliti akan 

mengumpul-kan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan 

yang diteliti.  

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisa yang dimaksud untuk mengkaji dalam kaitannya dengan peng-

ujian hipotesis penelitian yang telah penulis rumuskan. Kegiatan dalam 

analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden 

menyajikan data tiap rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk 

menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono 2018). Untuk meng-analisa 

data, penulis menggunakan teknik analisis data sebagai berikut: 

1. Analisis Regresi Berganda 

Saleh & Utomo (2018) menggunakan analisis regresi linear berganda 

untuk menentukan arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen 
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terhadap variabel dependen. Bentuk umum persamaan regresi berganda 

adalah sebagai berikut: 

𝒀 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝟏 + 𝜷𝟐𝑿𝟐 + 𝜷₃𝑿₃ + ɛ … (1) 

𝒀 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑳𝒏𝑿𝟏 + 𝜷𝟐𝑿𝟐 + 𝜷₃𝑿₃ + ɛ … (2) 

 

Keterangan: 

Y  = Tingkat Pengangguran Terbuka 

β0  = Konstanta 

β1 β2  β₃ = Koefisien regresi  

X1  = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

X2  = Jumlah Penduduk 

X₃  = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

ɛ  = Kesalahan berdistribusi normal dengan rata rata 0 

2. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi ialah suatu nilai yang menggambarkan seberapa 

besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. 

Dengan mengetahui nilai koefisien determinasi maka dapat menjelaskan 

kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependent. 

Menurut Pramono (2014), semakin mendekati nilai satu (1), nilai adjusted R2  

semakin baik dalam menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan 

variabel dependen. Mengetahui berapa besar persentase pengaruh antara 

variabel bebas (X1, X2 dan X₃) terhadap variabel terikat (Y). Jika (R²) semakin 

besar (men-dekati satu), maka dapat dikatakan bahwa kemampuan 

menjelaskan variabel bebas (X1  X2 dan X₃) adalah besar terhadap variabel 

terikat (Y). Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk 

menerangkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya 
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jika (R²) semakin kecil (mendekati nol) maka dapat dikatakan bahwa 

pengaruh variabel (X1, X2 dan X₃) terhadap variabel terikat (Y) semakin kecil. 

Hal ini berarti model yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan 

pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat 

3. Uji Asumsi Klasik 

Menurut Ghozali (2018) Uji asumsi klasik ini digunakan untuk 

menguji kesalahan model regresi yaitu: 

a. Uji Normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. 

b. Uji Multikolinearitas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah terdapat korelasi yang signifikan antara variabel bebas dalam 

model regresi. 

c. Uji Heterokedastisasi. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual antar pengamatan 

dalam model regresi. 

d. Uji Autokorelasi. Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk menentukan 

apakah terdapat hubungan antara kesalahan residual pada periode t 

dengan kesalahan residual pada periode t-1 dalam model regresi linier. 

4. Uji Hipotesis 

Membuktikan hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini dilaku-

kan uji T dan uji F. 

a. Uji Parsial (Uji T) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara individu berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel 

dependen. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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1) H0 : β = 0, tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel  Produk 

Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan 

Manusia terhadap pendapatan Tingkat Pengangguran Terbuka. 

2) Ha : β ≠ 0, ada pengaruh yang signifikan antara variabel Produk 

Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan 

Manusia terhadap pendapatan Tingkat Pengangguran Terbuka. 

Kriteria uji yang digunakan adalah jika t-test lebih besar dari nilai 

t-tabel (t-test > t-tabel, misalnya pada tingkat signifikan level of 

significancy) 5% maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak (rejected) 

artinya variabel independen secara individual mempunyai pengaruh yang 

signifikan ter-hadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai t-test lebih 

kecil dari nilai t-tabel (t-tes < t-tabel) misalnya pada tingkat signifikan 5% 

maka dapat di-simpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara parsial 

(individu) dari semua variabel independen terhadap dependen. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Menurut Ghozali (2018:115), Apabila nilai probabilitas signifikan-

nya < 5 maka variabel independen atau variabel bebas akan berpengaruh 

signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji ini dilaku-

kan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model secara 

bersama sama berpengaruh terhadap variabel dependen yang digunakan 

perumusan hipotesis pada uji F adalah: 

1) H0 : β = 0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel Produk 

Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan 

Manusia terhadap pendapatan Tingkat Pengangguran Terbuka. 

2) Ha : β ≠ 0, ada pengaruh yang signifikan antara variabel Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Indeks Pem-
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bangunan Manusia (IPM) terhadap pendapatan Tingkat Penganggur-

an Terbuka. 

3) Kriteria ujian adalah jika Fhitung > Ftabel misalnya pada tingkat 

signifikan 10%, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak (rejected), 

artinya variabel independen secara bersama sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, 

jika nilai Fhitung < Ftabel misalnya pada tingkat signifikan 10%, maka 

dapat disimpulkan bahwa H0 tidak ditolak (not rejected), yang artinya 

bahwa variabel independen secara bersama- sama tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Tana Toraja 

Kabupaten Tana Toraja adalah salah satu kabupaten yang berada di 

Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota dari Kabupaten ini ada di 

kecamatan Makale. Tana Toraja memiliki luas wilayah 2.054.30 km². 

Masyarakat Tana Toraja banyak mendiami daerah pegunungan dan 

mempertahankan gaya hidup yang khas dan masih menunjukkan gaya hidup 

Austronesia yang asli dan mirip dengan budaya suku Batak Toba dan Nias 

yang ada di Provinsi Sumatera Utara, daerah ini merupakan salah satu objek 

wisata unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Kondisi Demografi 

a. Suku Bangsa 

Suku asli yang mendiami Tana Toraja ialah suku Toraja. Orang 

Toraja adalah suku yang menetap di kawasan pegunungan bagian Utara 

Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. 0rang Toraja di perkirakan sekitar 1 

juta jiwa, dan 500.000 jiwa diantaranya berada di Kabupaten Tana Toraja, 

Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. 

Kata Toraja sendiri berasal dari Bahasa Bugis, yakni “to raja” yang 

artinya adalah “orang yang berdiam di negeri atas”. Pada tahun 1909, 

pemerintah kolonial Belanda menyebut suku ini dengan nama Toraja. 

Suku Toraja terkenal dengan ritual pemakaman, rumah adat tongkonan 

dan juga berbagai jenis ukiran kayu khas Toraja. Ritual pemakaman 

Toraja merupakan peristiwa sosial yang penting, biasanya di hadiri oleh 

ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari. 
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b. Bahasa 

Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja 

adalah Bahasa Indonesia. Menurut statistik kebahasaan 2019 oleh Badan 

Bahasa, terdapat satu Bahasa daerah di Kabupaten Tana Toraja, yaitu 

bahasa Toraja (khususnya dialek Toraja Karadeng, dialek Toraja 

Mangkendek, dialek Toraja Saluputti, dialek Toraja Makale, dan dialek 

Toraja Sangalla)  

c. Agama 

Berdasarkan data kementrian Dalam Negeri tahun 2023 mencatat 

bahwa mayoritas penduduk Tana Toraja menganut Agama Kristen yakni 

86,08%, dimana Protestan sebanyak 70,63% dan Katolik 15,61%. 

Sebagian besar lainnya beragama Islam yakni 12,09% kemudian Hindu 

1,57%, Buddha 0,09% dan kepercayaan animisme 0,01% 

d. Ekonomi 

Kebanyakan masyarkat Toraja hidup sebagai petani, Komoditas 

andalan dari daerah Toraja adalah sayur-sayuran, kopi, cengkih, coklat 

dan vanili. Perekonomian Tana Toraja di gerakkan oleh 6 pasar 

tradisional dengan sistem perputaran setiap 6 hari. Keenam pasar yang 

ada ialah: 1) Pasar Makale; 2) Pasar Ge’tengan; 3) Pasar Sangalla’; 4) 

Pasar Rembon; 5) Pasar Rantetayo; dan 6) Pasar Salubarani 

3. Perkembangan Variabel Penelitian 

a. Tingkat Pengangguran Terbuka 

Pengangguran merupakan seseorang yang sedang tidak bekerja 

baik secara sukarela (orang-orang yang sebenarnya bisa saja 

memperoleh sesuatu pekerjaan permanen, tapi karena alasan-alasan 

tertentu misalnya karena sudah cukup Makmur untuk bekerja, tetapi 

mereka tidak mau memanfaatkan kesempatan kerja yang tersedia) 
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maupun yang terpaksa (mereka yang sesungguhnya sangat ingin bekerja 

secara permanen tetapi tidak kunjung mendapatkan). Tingkat 

Pengangguran Terbuka adalah presentase Angkatan kerja yang tidak 

memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari pekerjaan. Data ini penting untuk 

memahami masalah ketenaga-kerjaan di Kabupaten Tana Toraja. 

Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di 

Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan Tingkat pengangguran 

yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena, pertambahan tenaga kerja 

baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja 

yang dapat disediakan setiap tahunnya. Pertumbuhan tenaga kerja 

menimbulkan pengangguran yang tinggi. Pengangguran merupakan salah 

satu masalah utama dalam jangka pendek yang selalu dihadapi setiap 

Negara. Karena itu, setiap perekonomian dan Negara pasti menghadapi 

masalah peng-angguran, yaitu pengangguran alamiah (natural rate of 

unemployment). 

Gambar 4.1 

Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) di Kabupaten Tana Toraja  
Tahun 2004-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Badan Pusat Statistik Tana Toraja, 2024 

Dapat dilihat bahwa dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2023 
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Tana Toraja mencatat tingkat pengangguran terbuka yang paling tinggi 

sebesar 22.23%. Angka ini mengindikasikan kondisi ekonomi yang sulit 

pada saat itu, di mana jumlah individu yang mencari pekerjaan jauh lebih 

tinggi dibandingkan dengan peluang kerja yang tersedia. Dan Tahun 2022 

mencatat tingkat pengangguran terbuka terendah dalam rentang waktu 

yang diamati, yaitu sebesar 2.32%. Angka ini menunjukkan bahwa pada 

tahun tersebut, ada peningkatan signifikan dalam penciptaan lapangan 

kerja atau penurunan dalam jumlah orang yang mencari pekerjaan 

secara aktif. Data tersebut mencerminkan perubahan ekonomi yang 

signifikan di Tana Toraja selama periode, mulai dari masa sulit pada awal 

2000-an hingga kondisi yang lebih stabil dan rendah pada tahun-tahun 

terbaru. Meskipun demikian, dari tahun 2007 hingga 2023, wilayah 

tersebut tetap mengalami fluktuasi dalam tingkat pengangguran, 

meskipun angkanya relatif rendah jika dibandingkan dengan tahun 2004-

2006 yang mencatat tingkat tertinggi. Fluktuasi dalam tingkat 

pengangguran ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, 

sosial, dan kebijakan yang mempengaruhi pasar tenaga kerja di wilayah 

tersebut. 

b. Produk Domestik Regional Bruto 

PDRB adalah total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 

usaha dalam suatu daerah dalam satu tahun tertentu. Di Kabupaten Tana 

Toraja, PDRB digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi 

daerah. Data PDRB dihitung berdasarkan harga konstan dan harga 

berlaku, seperti terlihat Gambar 4.2. 

Berdasarkan data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Tana 

Toraja pada harga konstan, terjadi variasi yang signifikan dalam per-

tumbuhan ekonomi wilayah tersebut selama periode yang diamati. Pada 
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tahun 2009, PDRB mencatatkan angka terendah sebesar 22.676.275 (juta 

rupiah), menunjukkan kondisi ekonomi yang menantang pada masa itu. 

Namun demikian, dari tahun 2009 hingga 2023, terjadi peningkatan yang 

konsisten dalam PDRB, mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat 

dan pertumbuhan yang stabil. Puncak pertumbuhan tercatat pada tahun 

2023 dengan nilai PDRB mencapai 520.956.070 (juta rupiah). Hal ini 

mencermin-kan potensi ekonomi yang berkembang di Tana Toraja, 

didukung oleh faktor-faktor seperti investasi, industri, dan pertumbuhan 

sektor-sektor ekonomi lokal. Fluktuasi dan pertumbuhan ini 

menunjukkan dinamika ekonomi yang kompleks di wilayah tersebut, 

yang terus beradaptasi dan berkembang dalam respons terhadap kondisi 

ekonomi global dan domestik. 

Gambar 4.2 

PDRB Berdasarkan Harga Konstan (Rupiah) Di Kabupaten Tana 
Toraja  

Tahun 2004-2023 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja, 2024 

c. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk adalah total populasi yang tinggal di Kabupaten 

Tana Toraja. Data ini penting karena mencerminkan potensi tenaga kerja 

yang tersedia serta kebutuhan akan lapangan pekerjaan. Jumlah pen-
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duduk merujuk pada total populasi yang tinggal disuatu wilayah pada 

waktu tertentu. Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam 

berbagai analisis ekonomi dan sosial karena berhubungan langsung 

dengan ketersediaan tenaga kerja, permintaan barang dan jasa, serta 

berbagai aspek kehidupan lainnya. 

Gambar 4.3 

Jumlah Penduduk (Juta Jiwa) di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2004-
2023 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Tana Toraja 2024 

Berdasarkan data jumlah penduduk Tana Toraja dari tahun 2004 

hingga 2023, terdapat tren pertumbuhan yang stabil namun terbatas. 

Pada awal periode, dari tahun 2004 hingga sekitar 2007, jumlah 
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pada tahun 2008 terjadi penurunan yang cukup besar sekitar 200 juta 

jiwa penduduk, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis 

atau migrasi. Selanjutnya, dari tahun 2009 hingga 2023, terlihat 

peningkatan bertahap dalam jumlah penduduk Tana Toraja. Meskipun 

pertumbuhannya tidak signifikan, angka-angka tersebut menunjukkan 

kecenderungan stabilisasi dan pertumbuhan yang perlahan. Puncak 

pertumbuhan tercatat pada tahun 2023 dengan jumlah penduduk 

mencapai 298.451.000 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada 
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fluktuasi tahunan, wilayah ini meng-alami pertumbuhan penduduk yang 

stabil dalam periode waktu yang di-amati. Faktor-faktor seperti 

kebijakan demografis, kesehatan masyarakat,  dan migrasi dapat 

mempengaruhi dinamika populasi di Tana Toraja selama dua dekade 

terakhir. 

d. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komposit 

yang digunakan untuk menilai pencapaian Pembangunan manusia di 

suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah 

satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas 

Pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik 

manusia (Kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non 

fisik(intelektualitas). 

Menurut United Nation Development Programe (UNDP) indeks 

Pembangunan manusia adalah indikator untuk mengukur capaian Pem-

bangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. 

Nilai IPM suatu negara atau daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan 

internal pemerintah negara atau daerah tersebut terkait mengenai aspek 

Pembangunan manusianya. 

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tana 

Toraja dari tahun 2004 hingga 2023, terlihat tren peningkatan yang stabil 

dalam kualitas hidup penduduk wilayah tersebut. Pada awal periode, IPM 

di-mulai dari 68.95 pada tahun 2004 dan mengalami peningkatan 

bertahap setiap tahunnya. Terdapat penurunan signifikan pada tahun 

2009, yang kemungkinan terpengaruh oleh faktor ekonomi atau sosial 

pada saat itu, namun setelah itu IPM terus menunjukkan peningkatan 

yang konsisten. Pada tahun 2023, IPM mencapai 70.73, menandakan 
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kemajuan yang signifikan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan 

standar hidup pen-duduk Tana Toraja selama periode dua dekade 

terakhir. Peningkatan ini mencerminkan upaya pembangunan manusia 

yang berhasil di wilayah tersebut, didukung oleh kebijakan 

pembangunan yang efektif serta investasi dalam infrastruktur sosial dan 

pelayanan dasar. Meskipun terdapat fluktuasi tahunan, data ini 

menunjukkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan kualitas hidup 

penduduk dan pembangunan berkelanjutan di Tana Toraja. 

Tabel 4.4 

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2004-
2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja 2024 

B. Hasil Pengolahan Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Analisis uji prasyarat dalam penelitian ini yaitu menggunakan asumsi 

klasik sebagai salah satu syarat dalam menggunakan analisis salah satu 

syarat dalam menggunakan analisis linear berganda. Syarat-syarat yang 

wajib di wujudkan yakni diantaranya yaitu data tersebut harus terdistribusi 

secara normal, tidak terjadi multikolinaritas, heteroskedastisitas dan 

autokorelasi. Dalam uji asumsi klasik dapat dijabarkan menjadi empat 

tahapan yakni sebagai berikut: 
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Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji Jargue Berra 

(JB). Dalam pengambilan Keputusan dalam uji JB adalah apabila nilai 

signifikan atau nilai probabilitas >0.05 atau 5 persen maka data akan 

terdistribusi secara normal, dan apabila pada nilai signifikan atau nilai 

probabilitas <0.05 atau 5 persen maka data tidak terdistribusi secara 

normal. 

Tabel 4.1 
Hasil Uji Normalitas 

Jarque-Bera 5.896495 

Probability 0.052432 

Sumber: Output Eviews 12 data diolah,2024 

Tabel 4.1 dapat dinyatakan hasil uji normalitas dari data yang 

digunakan dalam penelitian ini bahwa diperoleh nilai probabilitas 

sebesar 0,052 (0,053) lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan suatu uji yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi terdapat adanya kolerasi antara 

variabel independen, berdasarkan aturan Variance Inflation Factor (VIF), 

apabila nilai VIF kurang dari 10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala 

multikolinearitas. Sebaliknya, apabila nilai VIF lebih dari 10 maka 

dinyatakan terjadi gejala multikolinearitas. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel Coefficient 

Variance 
Uncentered VIF Centered VIF 

C 611.8967 864.9220 NA 
LN_X1 1.481012 779.9738 1.432515 

X2 2.42E-16 30.21328 2.279102 
X3 0.169250 1078.742 2.228455 
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Sumber: Output Eviews 12 data diolah,2024 

Tabel 4.2 dapat dinyatakan hasil uji multikolinearitas dari data 

yang digunakan dalam penelitian ini bahwa diperoleh nilai centred VIF 

yang kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam 

penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas merupakan satu uji yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian 

dari residul dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Heterokedastisitas 
Heteroskedasticity Test: Harvey 
Null hypothes is : Homoskedasticity 

F-statistic 1.869194 Prob. F (3,16) 0.1755 
Obs *R-squared 5.190383 Prob. Chi-Square (3) 0.1584 

Scaled explained SS 6.129487 Prob. Chi-Square (3) 0.1055 
Sumber: Output Eviews 12 data diolah, 2024 

Table 4.3 dapat dinyatakan hasil uji heteroskedastisitas dari data 

yang digunakan dalam penelitian ini bahwa nilai signifikansi Probability 

Chi-square (0,1055) > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam 

penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi  

Uji Autokorelasi merupakan suatu uji yang bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, 

yakni kolerasi antara residual satu pengamatan dengan pengamatan 

lainnya pada model regresi. Uji autokolerasi dalam penelitian ini 

menggunakan uji Bruesch Godfrey (uji Lagrange Multiplier/LM test). 

Berdasarkan aturan uji autokorelasi yakni apabila nilai signifikan 

> 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya, apabila nilai 

signifikan < 0,05 maka terjadi autokorelasi, maka dikatakan terjadi 
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autokorelasi pada model regresi tersebut. Suatu model regresi yang baik 

seharusnya tidak terdapat autokorelasi pada penelitian tersebut. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi 
Breuch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
Null hypothesis : No serial correlation at up to 2 lags 

F-Statistic 0.611554 Prob.F (2,14) 0.5564 
Obs*R-squared 1.606909 Prob. Chi-Square (2) 0.4478 

Sumber: Output Eviews 12 data diolah,2024 

Tabel 4.4 dapat dinyatakan hasil uji kolerasi dari data yang 

digunakan dalam penelitian ini bahwa nilai signifikan Probability Chi-

square (0,447) > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam 

penelitian ini tidak terjadi autokolerasi. 

2. Regresi Linear Berganda 

Arah keterkaitan antara variabel terikat (Tingkat Pengangguran 

Terbuka) dan variabel bebas ditentukan dengan analisis regresi berganda. 

Persamaan regresi tersebut dapat dicermati pada tabel hasil uji koefisien 

berikut berdasarkan pandangan hasil olah data dari ketiga variabel 

independent yaitu produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, dan 

indeks Pembangunan manusia terhadap variabel terikat yaitu Tingkat 

pengangguran terbuka di Kabupaten Tana Toraja yang ditunjukkan tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Regresi Linear Berganda 
Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 47.00032 24.73655 1.900036 0.0756 
LN_X1 -1.627290 1.216968 -1.337167 0.1999 

X2 5.32E-08 1.55E-08 3.421038 0.0035 
X3 -0.367331 0.411400 -0.892880 0.3852 

R-squared 0.631977 Mean dependent var 6.186000 
Adjusted R-squared 0.562973 S.D. dependent var 5.689990 

S.E. of regression 3.761539 Akaike info criterion 5.664390 
Sum squared resid 226.3868 Schwarz criterion 5.863536 

Log likelihood  -52.64390 Hannan-Quinn Criter. 5.703265 
F-statistic  9.158527 Durbin-Watson Stat 1.350615 

Prob (F-statistic) 0.000912  
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Sumber: Output Eviews12 data diolah, 2024 

Model Persamaan: 

Y =  47.000 – 1.627 𝐿𝑛𝑋1 + 5.322 𝑋2 – 0.367 𝑋₃ +ɛ 

Fungsi LN (Logaritma Natural) adalah untuk menormalkan distribusi 

data, Mengubah hubungan menjadi linear, mengurangi perbedaan skala data, 

mempermudah intrepretasi koefisien regresi, dan mempermudah 

interpretasi koefisien regresi. 

Dari hasil persamaan regresi dapat di interpretasikan sebagai berikut: 

a) Nilai koefisien β0 sebesar 47.000 jika variabel Produk domestic regional 

bruto (X1), jumlah penduduk (X2), dan Indeks pembangunan manusia 

(X3) tidak mengalami perubahan atau konstan, maka akan terjadi 

penurunan Pengangguran (Y) sebesar 47.000 

b) Nilai koefisien β1 sebesar -1.627. hal ini menunjukkan bahwa jika pe-

ningkatan Pengangguran terbuka (Y) maka akan menurunkan produk 

domestik regional bruto (X1) sebesar -1,885 dengan asumsi bahwa 

variabel Jumlah penduduk (X2) dan indeks pembangunan manusia (X₃) 

dianggap konstan. 

c) Nilai koefisien β2 sebesar 5.322. hal ini menunjukkan bahwa jika pe-

ningkatan pengangguran terbuka (Y) maka akan meningkatkan jumlah 

penduduk (X2) sebesar 17.405 dengan asumsi bahwa variabel produk 

domestik regional bruto (X1) dan indeks Pembangunan manusia (X₃) 

dianggap konstan. 

d) Nilai koefisien β₃ sebesar – 0.367. Hal ini menunjukkan bahwa jika pe-

ningkatan pengangguran terbuka (Y) maka akan menurunkan Indeks 

Pembangunan manusia (X3) sebesar -0,454 dengan asumsi bahwa 

variabel produk domestik regional bruto (X1) dan jumlah penduduk (X2) 

dianggap konstan. 
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3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah metode statistik guna mengetahui apakah suatu 

pernyataan benar dan memutuskan apakah akan menerima atau menolak. 

Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk menciptakan landasan untuk 

mengumpulkan bukti dalam bentuk data untuk memutuskan apakah akan 

menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau juga asumsi yang 

telah dibuat. 

a. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Tujuan dari R² adalah untuk melihat seberapa baik variasi 

variabel independent mampu mendiskripsikan fluktuasi variabel 

dependen, nilai R² yang sempurna yakni mendekati satu, yang berarti 

bahwa variabel bebas dalam model dapat sepenuhnya menjelaskan 

semua variabel terikat. Hasil uji koefisien determinan (R²) adalah 

berikut: 

 
Tabel 4.6 

Hasil uji koefisien determinan (R²) 
R-squared 0.631977 Mean dependent var 6.186000 

Adjusted R-squared 0.562973 S.D. dependent var 5.689990 
S.E. of regression 3.761539 Akaike info criterion 5.664390 

Sum squared resid 226.3868 Schwarz criterion 5.863536 
Log likelihood  -52.64390 Hannan-Quinn Criter. 5.703265 

F-statistic  9.158527 Durbin-Watson Stat 1.350615 
Prob (F-statistic) 0.000912  

Sumber: Output Eviews 12 data diolah,2024 

Berdasarkan Tabel 4.6, dapat dinyatakan bahwa hasil uji koefisien 

determinan (R²) diperoleh pengaruh variabel produk domestik regional 

bruto, jumlah penduduk, dan indeks Pembangunan manusia di 

Kabupaten Tana Toraja adalah sebesar 0.632. hal ini berarti variasi dari 

variabel produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, dan indeks 

Pem-bangunan manusia di Kabupaten Tana Toraja adalah sebesar 63,2 
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persen. Adapun sisanya variasi variabel lain dijelaskan di luar model 

sebesar 36,8 persen. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan atau uji F merupakan uji yang dipergunakan untuk 

memahami apakah variabel independent produk domestik regional bruto 

(X1), jumlah penduduk (X2), dan Indeks Pembangunan manusia (X3) 

secara Bersama sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen Tingkat pengangguran terbuka (Y). 

Apabila nilai signifikan < 0,05, maka dapat disimpulkan hipotesis 

diterima dan variabel independent secara Bersama-sama memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai 

signifikan > 0.05, maka dapat disimpulkan hipotesis ditolak dan variabel 

inde-pendent secara Bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen. 

 
Tabel 4.7 

Hasil Uji F 

R-squared 0.631977 Mean dependent var 6.186000 
Adjusted R-squared 0.562973 S.D. dependent var 5.689990 

S.E. of regression 3.761539 Akaike info criterion 5.664390 
Sum squared resid 226.3868 Schwarz criterion 5.863536 

Log likelihood  -52.64390 Hannan-Quinn Criter. 5.703265 
F-statistic  9.158527 Durbin-Watson Stat 1.350615 

Prob (F-statistic) 0.000912  
Sumber: Output Eviews 12 data diolah,2024 

Berdasarkan pada Tabel 4.7 menjelaskan bahwa hasil uji 

signifikasi simultan (Uji F), maka mendapatkan nilai probabilitas F-statistik 

sebesar 0,000912 yang lebih kecil dari 0.05, dan Fhitung 9.177 lebih besar 

dari F tabel 3.24 sehingga variabel dependen secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

c. Uji Parsial (Uji t) 



52 
 

 

Uji parsial atau uji t pada variabel independent produk domestik 

regional bruto (X1 ), jumlah penduduk (X2) , Indeks Pembangunan 

manusia (X₃) dan tingkat pengangguran terbuka (Y). 

Apabila nilai signifikan < probabilitas 0.05 maka dapat 

disimpulkan terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen dan hipotesis diterima. Namun sebaliknya, apabila nilai 

signifikan > proba-bilitas 0.05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat 

variabel independent terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.8 
Hasil Uji t 

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 47.00032 24.73655 1.900036 0.0756 

LN_X1 -1.627290 1.216968 -1.337167 0.1999 
X2 5.32E-08 1.55E-08 3.421038 0.0035 
X3 -0.367331 0.411400 -0.892880 0.3852 

Sumber: Output Eviews 12 data diolah,2024 

Berdasarkan Tabel 4.8 menjelaskan bahwa variabel produk 

domestik regional bruto (X1) menunjukkan nilai signifikasi < α (0.1999> 

0.05) dan nilai thitung (1.337) lebih kecil dari nilai ttabel (1.746) sehingga 

hipotesis H0 diterima. Artinya variabel Produk Domestik Regional Bruto 

berpengaruh tidak signifikan dan berhubungan negative terhadap 

Tingkat pengangguran terbuka di karenakan nilai koefisien sebesar -

1.627 dan nilai tstatistic sebesar -1.337. 

Variabel jumlah penduduk (X2) menunjukkan nilai signifikansi <α 

(0.003 < 0.05) dan nilai thitung (3.421) lebih besar dari nilai ttabel (1.746), 

sehingga hipotesis H0 di tolak. Artinya variabel jumlah penduduk ber-

pengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap Tingkat Peng-

angguran Terbuka dikarenakan nilai coefisien sebesar 5.322 dan nilai 

tstatistic sebesar 3.421. 
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Variabel Indeks Pembangunan manusia (X₃) menunjukkan nilai 

signifikansi < α (0.385>0,05) dan nilai thitung (0.892) lebih kecil dari ttabel 

(1.746), sehingga hipotesis H0 di terima. Artinya variabel indeks Pem-

bangunan manusia berpengaruh tidak signifikan dan berhubungan 

negatif terhadap Tingkat pengangguran terbuka dikarenakan nilai 

coefisien sebesar -0.367 dan nilai tstatistic -0.892 

C. Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat 

Pengangguran Terbuka  

Berdasarkan pada tabel 4.11 menyatakan bahwa produk domestik 

regional bruto memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat peng-

angguran dengan Tingkat signifikan 0.199. dengan Tingkat signifikan lebih 

besar dari 0.05 sehingga dapat dinyatakan terdapat pengaruh antara produk 

domestik regional bruto dengan Tingkat pengangguran terbuka. Produk 

Domestik Regional bruto berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

Tingkat pengangguran. Ketika Produk Domestik Regional Bruto meningkat 1 

persen maka akan mengakibatkan penurunan berdasarkan nilai koefisien 

sebesar -1.627. 

Adanya Hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto terhadap 

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tana Toraja disebabkan karena 

struktur ekonomi yang dominan sektor informal yaitu pada sektor pertanian, 

sektor pariwisata, dan perdagagan kecil. Sehingga pertumbuhan hanya di 

nikmati oleh segmen tertentu saja, seperti pengusaha besar atau sektor 

industri tertentu. Meskipun PDRB tumbuh, namun kualitas lapangan kerja 
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yang tercipta masih rendah, dengan upah yang minim dan tidak memberikan 

jaminan sosial yang memadai. 

Berdasarkan teori Arthur Melvin Okun (Hukum Okun), pertumbuhan 

PDRB sebesar 3 persen dapat mengurangi angka pengangguran sebesar 1 

persen. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan negatif antara PDRB 

dan pengangguran; sehingga, ketika PDRB meningkat, angka pengangguran 

akan menurun, dan sebaliknya (Elshamy, 2013). 

Hal tersebut searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Willy 

Malak (2023) bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten 

Manokwari. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi 

Dewi Nuzulaili (2022) bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pengangguran di pulau Jawa. 

Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif namun tidak 

signifikan terhadap Tingkat pengaangguran terbuka di Kabupaten Tana 

Toraja menunjukkan bahwa masalah pengangguran di daerah tersebut 

memiliki kompleksitas yang tinggi dan membutuhkan Solusi yang 

komprehensif. Pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan 

lainnya perlu bekerjasama untuk merumuskan kebijakan dan program yang 

tepat untuk mengatasi masalah ini. 

2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran 

Terbuka. 

Berdasarkan pada tabel 4.8 menyatakan bahwa jumlah penduduk 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka 

dengan Tingkat signifikan sebesar 0.003. dengan Tingkat signifikan lebih 

kecil dari 0.05 sehingga dapat dinyatakan terdapat pengaruh antara jumlah 
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pen-duduk dengan Tingkat pengangguran terbuka. Jumlah penduduk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat pengangguran terbuka. 

Ketika jumlah penduduk meningkat 1 jiwa maka akan mengakibatkan 

peningkatan peng-angguran terbuka berdasarkan nilai koefisien sebesar 

5.322. 

Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat 

pengangguran terbuka di Kabupaten Tana Toraja disebabkan oleh 

pertumbuhan tenaga kerja lebih cepat dibandingkan penciptaan lapangan 

kerja, kualitas Pendidikan yang rendah, dan urbanisasi yang tidak terkendali 

Adam Smith dan David Ricardo berpendapat bahwa peningkatan 

peng-angguran di suatu daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan 

penduduk yang tinggi. Penduduk berfungsi sebagai tenaga kerja, dan jika 

jumlah penduduk bertambah tanpa disertai peningkatan lapangan kerja, 

maka jumlah pengangguran akan meningkat. 

Hal tersebut searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Silvia Ayu 

Elvira Sari (2022) bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Tingkat pengangguran terbuka. Namun  berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Viki Mouren (2022) bahwa jumlah penduduk 

ber-pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten 

Toraja Utara. 

Hubungan positif dan signifikan antara Jumlah Penduduk dan Tingkat 

pengangguran terbuka di Kabupaten Tana Toraja menunjukkan bahwa 

pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menjadi tantangan 

serius bagi Pembangunan daerah. 

3. Pengaruh indeks Pembangunan manusia terhadap Tingkat 

pengangguran  
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Berdasarkan pada tabel 4.8 menyatakan bahwa indeks Pembangunan 

manusia memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat pengangguran 

terbuka dengan Tingkat signifikan sebesar 0.385. dengan Tingkat signifikan 

lebih besar dari 0.05 sehingga dapat dinyatakan terdapat pengaruh antara 

indeks Pembangunan manusia dengan Tingkat pengangguran terbuka. Indeks 

Pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat 

pengangguran terbuka. Ketika indeks Pembangunan manusia meningkat 1 

persen maka akan mengakibatkan peningkatan Tingkat pengangguran ber-

dasarkan nilai koefisien sebesar -0.367. 

Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap Tingkat pengangguran terbuka di kabupaten Tana Toraja 

disebabkan oleh kualitas lapangan kerja, struktur ekonomi, distribusi 

pendapatan, faktor demografi dan kebijakan pemerintah 

Hubungan antara indeks pembangunan manusia (IPM) dan tingkat peng-

angguran dijelaskan Todaro (2000), yang menyatakan bahwa pembangunan 

manusia adalah tujuan utama pembangunan. Pembangunan manusia ber-

peran penting dalam meningkatkan kemampuan suatu negara untuk 

menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitasnya, sehingga 

menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Hal ini pada 

akhirnya mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. 

Dengan demikian, pembangunan manusia yang diukur melalui nilai IPM akan 

berdampak pada rendahnya tingkat pengangguran di suatu wilayah. 

Hal tersebut searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Riana Puji 

Lestari (2017) bahwa IPM berpengaruh secara secara negatif dan tidak 

signifikan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dessy 

Anggraini (2023) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks 
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Pembangun-an Manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

Tingkat peng-angguran di Provinsi Jambi. 

Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negative namun tidak 

signifikan terhadap Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tana Toraja 

menunjukkan bahwa Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu 

diimbangi dengan Upaya-upaya lain untuk menciptakan lapangan kerja dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik Kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh tidak signifi-

kan dan berhubungan negatif terhadap Tingkat pengangguran 

terbuka. Sehingga pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku 

kepentingan lainnya perlu bekerja sama untuk merumuskan 

kebijakan dan program yang tepat untuk mengatasi masalah-

masalah pengangguran yang berada di Kabupaten Tana Toraja 

khususnya pengembangan sektor local agar dapat menyerap tenaga 

kerja 

2. Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan dan berhubungan 

positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Sehingga 

Pemerintah daerah perlu mengambil Langkah-langkah yang 

komprehensif untuk mengatasi masalah pengangguran di Kabupaten 

Tana Toraja termasuk pengendalian penduduk, peningkatan kualitas 

sumber daya manusia, ciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan 

masyarakat 

3. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh tidak signifikan dan 

berhubungan negatif terhadap Tingkat pengangguran terbuka. 

Sehingga, Pemerintah daerah perlu merancang kebijakan-kebijakan 

yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi masalah 

pengangguran di Kabupaten Tana Toraja. 
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B. Saran_saran 

Berdasarkan kesimpulannya yang dapat diuraikan diatas, maka saran 

yang dapat diberikan, yakni: 

1. Bagi Pemerintah diharap lebih memperhatikan lagi apakah dengan 

meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto akan berdampak 

terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada, sehingga angka peng-

angguran akan menurun. Pemerintah telah sukses dalam melakukan 

Pembangunan manusia, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya 

indeks Pembangunan manusia akan menurunkan angka penganggur-

an, dan diharapkan pemerintah kedepannya dapat melakukan 

kebijakan-kebijakan yang lebih maksimal lagi dalam meningkatkan 

IPM. 

2. Untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka salah satunya 

dengan mempermudah izin pendirian usaha agar kesempatan kerja 

semakin besar, sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. 

Selain itu, pemerintah juga dapat bersaing di dunia kerja salah 

satunya dengan meningkatkan bidang Pendidikan, sehingga keahlian 

dan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja dapat meningkat. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk dapat membahas 

variabel-variabel lain yang berhubungan dengan Tingkat 

penganggur-an dan mengkaji lebih dalam. 
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