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ABSTRAK 

Nama : Herawati   

Nim : 90300119046  

Judul Skripsi : Pengaruh Angkatan Kerja, Tingkat Upah, Dan Pdrb 

Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Sinjai  
 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh varibel 

angkatan kerja, tingkat upah, dan produk domestik regional bruto terhadap 

pengangguran di kabupaten sinjai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi dengan mengunakan perangkat lunak alat analisis eviews 12 

dan data sekunder dari tahun 2003 hingga 2022. Hasil penelitian yang telah 

dilakukan peneliti menunjukkan bahwa, Variabel Angkatan Kerja berpengaruh 

signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Sinjai. Variabel tingkat upah 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten 

Sinjai.Variabel Produk domestik regional bruto berpengaruh dan signifikan 

terhadap pengangguran di Kabupaten Sinjai. Angkatan kerja, Tingkat upah, dan 

Produk domestik regional bruto secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap Pengangguran di Kabupaten Sinjai.  

 

Kata kunci : Angkatan Kerja, Tingkat Upah, Produk Domestik Regional Bruto, 

Pengangguran 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu negara selalu diarahkan 

untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan 

ekonomi suatu daerah atau suatu negara pada dasarnya merupakan interaksi dari 

berbagai kelompok variabel salah satunya adalah sumber daya manusia. Indonesia 

sebagai sebuah negara dimana pembangunan nasionalnya yang pada hakikatnya 

memiliki salah satu tujuan untuk yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyrakat 

umum sumber daya merupakan usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam 

proses produksi menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan 

jasa atau usaha kerja tersebut yang mengandung aspek kuantitas dalam arti jumlah 

penduduk yang mampu bekerja dan dalam arti jasa kerja yang tersedia dan di 

berikan untuk produksi (Ningsih, 2018). 

Berbagai kegiatan pembangunan nasional dilakukan pemerintah untuk 

meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satunya dengan mengarahkan berbagai 

kegiatan pembangunan ke daerah-daerah, khususnya pembangunan pada daerah 

yang relatif memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. 

Pembangunan sendiri dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai 

prioritas dan kebutuhan masing-masing daerahdengan akar dan sasaran yang telah 

ditetapkan melalui program pembangunan jangka pendek dan jangka panjang 

nasional (Hasibuan dkk, 2022). 
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Tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kinerja 

prekonomian agar mampu menciptakan sebuah lapangan kerja dan menata 

kehidupan yang layak bagi masyarakat dan pada akhirnya bisa mewujudkan 

kesejahteraan penduduk saat ini. Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan 

tingkat kemiskinan sama pentingya secara teori jika masyarakat tidak menganggur 

dan mempunyai pekerjaan dan penghasilan dengan penghasilan yang dimiliki 

dengan bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup, jika kebutuhan 

hidup terpenuhi maka tidak ada masyarakat miskin sehingga dikatakan jika tingkat 

pengangguran rendah maka kemiskinan juga rendah karena kesempatan kerja 

yang ada (Yacoub, 2012). 

Banyaknya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan lapangan 

pekerjaan akan menimbulkan pengangguran jika tingginya tingkat pengangguran 

akan meningkatkan probabilitas-probilitas kemiskinan dan fenomena sosial 

ekonomi di masyarakat. Masalah pengangguran merupakan masalah yang 

kompleks karena mempengaruhi sekaligus di pengaruhi beberapa faktor yang 

saling berinteraksi mengikuti pola sosial maupun ekonomi yang ada seperti jumlah 

penduduk yang selalu bertambah besar setiap tahun sehingga mengakibatkan 

bertambahnya jumlah angkatan kerja dan jumlah orang yang mencari pekerjaan 

sehingga banyak penduduk yang mencari kerja akan tetap kurangnya lapangan 

pekerjaan terbatas dan serta minimnya sumber daya manusia mengakibatkan 

tingginya tingkat pengangguran (Kristina dkk, 2021). 

Adapun faktor lain yang mempengaruhi pengangguran dan yaitu upah, 

upah yang berlaku di suatu wilayah bisa memberikan dampak positif dan dampak 
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negatif dampak positif dari penetapan upah dapat dilihat dari penawaran tenaga 

kerja meningkat dan upah sehingga jumlah pengangguran akan menurun 

sedangkan dampak negatif dari penetapan upah adalah saat upah buruh naik maka 

akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja karena perusahaan akan 

mengurangi jumlah pekerja sehingga jumlah pengangguran akan meningkat dan 

kemiskinan juga ikut meningkat (Helvira dkk, 2020). 

Salah satu penyebab tingginya pengangguran di Kabupaten Sinjai adalah 

di karenakan besarnya gaji yang diterima pegawai non kategori yang di 

keluhkan,pemerintah dinilai diskriminatif dalam memberikan upah, kurangnya 

perhatian dari pemerintah setempat untuk merekrut para lulusan sarjana bekerja. 

pemberian upah yang adil dan setimpal akan memicu motivasi kerja yang tinggi 

sehingga kinerja para buruh / pekerja menjadi lebih baik dan tentunya terhadap 

pendapatan perusahaan haruslah menyadari berbagi kesulitan yang timbul dari 

sistem pengupahan (Astuti, 2020). 

Persoalan upah penting dikaji karena berbagai pihak mempunyai 

kepentingan yang berbeda, bagi pekerja atau buruh, upah merupakan unsur pokok 

dalam perhitungan biaya produksi yang tidak sebanding dengan upah yang akan 

diterima dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari,karena dengan penerimaan 

seseorang dapat mewujudkan cita-citanya dan sekaligus juga dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup layak bagi kemanusiaan (Nuzulaili, 2022). 

Tingginya pengangguran dapat terjadi karena tingginya tingkat angkatan 

kerja tanpa adanya penyerapan tenaga kerja. Yang disebabkan oleh minimnya 

penciptaan lapangan pekerjaan. Selain itu juga bisa disebabkan kurangnya 
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informasi dan keahlian yang terbatas sehingga untuk memasuki dunia kerja harus 

pantang menyerah untuk mendapatkan suatu pekerjaan atau dapat bisa saja 

membuat usaha agar dapat merubah kehidupan yang layak (Tina dan 

Chandriyanti, 2022). 

Bertambahnya angkatan kerja yang tidak disertai dengan lowongan atau 

kesempatan kerja akan menimbulkan pengangguran. Dengan semakin banyaknya 

tingkat pengangguran maka pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut pun akan 

menurun (Jhingan, 2010). 

Tabel 1.1  

Jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Upah, dan Produk Domestik Regional 

Bruto  (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan dan Pengangguran di Kabupaten 

Sinjai Tahun 2015-2021 

 

Tahun 

Angkatan 

Kerja (%) 

Upah 

Minimum 

(Rupiah) 

PDRB (Juta 

Rupiah) 

Tingkat 

Pengangguran 

(%) 

2015 65,28 2.000.000.00 5.415.380.09 1,55 

2016 65,28 2.250.000.00 5.799.305.71 1,55 

2017 69,61 2.435.625.00 6.218.639.84 4,53 

2018 68,8 2.647.767.00 6.681.250.20 2,14 

2019 69,91 2.860.382.00 7.090.283.64 2,17 

2020 69,9 3.103.800.00 7.200.231.96 2,65 

2021 71,91 3.165.876.00 7.576.834.94 2,61 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, 2023 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat dari tabel bahwa jumlah angkatan kerja di 

kabupaten sinjai terjadi fluktuasi dimana pada tahun 2015 menjadi 65,28% tetapi 

pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 69,61% dan di tahun 

2018 jumlah angkatan kerja sedikit menurun 68,8% dan meningkat lagi pada tahun 

2020 dengan, jumlah 69,9% hingga tahun 2021 dengan jumlah 71,91% hal ini 
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dinamakan terjadinya fluktuasi karena menunjukan perubahan naik turunya suatu 

variabel yang terjadi pada mekanisme suatu prekonomian semakin besar jumlah 

penduduk maka akan semakin besar pula angkatan kerja tidak selaras dengan 

permintaaan tenaga kerja maka akan menyebabkan terjadinya pengangguran. 

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat Upah Minimun Regional 

(UMR) di Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan secara terus menerus dari 

tahun 2015-2021 yaitu sebesar 2.000.000 juta rupiah sampai dengan 3.165.876 

juta rupiah. Upah dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja, jika 

semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan maka berpengaruh pada 

meningkatnya biaya produksi akibatnya untuk melakukan efesiensi, perusahaan 

terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja yang berakibat pada tingkat 

pengangguran. 

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah data Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan terus menerus dari tahun 2015 

hingga tahun 2021. Pada tahun 2015 dengan Rp 5.415.380.09 juta, sedangkan pada 

tahun 2021 sebesar Rp 7.576.834.94 juta sehingga bisa dikatakan bahwa Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat setiap tahun. Yang artinya 

pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi 

jumlah pengangguran. Namun ternyata belum dapat menekan angka 

pengangguran. 

Kemudian di tabel pengangguran itu sendiri dapat dilihat bahwa tahun 

2015 tingkat pengangguran sebesar 1,55% kemudian di tahun 2017 tingkat 

pengangguran naik menjadi 4,53% dan di tahun 2018 sampai 2019 tingkat 
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pengangguran mengalami penurunan dari 2,14% sampai 2,17%. Akan tetapi di 

tahun 2020 tingkat pengangguran kembali naik karena banyaknya angkatan kerja 

yang tidak bekerja karena dibatasinya lapangan pekerjaan akibat munculnnya 

virus covid pada tahun tersebut sehingga tahun terakhir jumlah tingkat 

pengangguran meningkat menjadi 2,65% dan tingkat pengangguran di tahun 2021 

sebesar 2,61%. 

Jadi dapat disimpulkan masalah pada tabel 1.1 bahwa lima tahun terakhir 

menunjukan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan 

setiap tahunnya meningkatnya jumlah angkatan kerja dapat menyebabkan 

terjadinya pengangguran karena jika meningkatnya angkatan kerja setiap tahun 

akan menjadi beban suatu daerah hal ini karena minimnya atau terbatasnya 

lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan permintaan tenaga kerja sehingga 

dapat berpengaruh pada peningkatan jumlah pengangguran. Sedangkan tujuh 

tahun terakhir menunjukan bahwa tingkat upah regional di Kabupaten Sinjai 

mengalami peningkatan setiap tahunnya, seharusnya dengan meningkatnya upah 

secara terus menerus dapat mengurangi jumlah pengangguran akan tetapi dalam 

tujuh tahun terakhir pengangguran cenderung fluktuasi. Kemudian pada tabel 

Produk domestik regional bruto mengalami peningkatan pada tujuh tahun terakhir, 

seharusnya dengan meningkatnya Jumlah Produk domestik regional bruto setiap 

tahunnya dapat mengurangi pengangguran akan tetapi dalam tujuh tahun terakhir 

tingkat pengangguran mengalami fluktuasi. 
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Berdasarkan masalah-masalah tersebut maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Angkatan Kerja,Tingkat upah, dan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pengangguran di Kabupaten Sinjai”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah dipaparkan diatas maka 

dirumuskan beberapa permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran di 

Kabupaten Sinjai ? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat upah terhadap tingkat pengangguran di 

Kabupaten Sinjai ? 

3. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap 

tingkat Pengangguran di Kabupaten Sinjai ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut : 

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh angkatan 

kerja terhadap pengangguran di Kabupaten Sinjai. 

2. Untuk dapat mengetahui pengaruh tingkat upah terhadap pengangguran di 

Kabupaten Sinjai. 

3. Untuk dapat mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) terhadap pengangguran di Kabupaten Sinjai. 
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D.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang di harapkan penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan literature 

ilmu ekonomi, menambah ilmu pengetahuan ilmiah serta dapat dijadikan sebagai 

tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca dan penelitian ini dapat 

menjadi tambahan wawasan dan tambahan referensi yang berkaitan dengan 

pengaruh angkatan kerja, tingkat upah, dan produk domestik regional bruto 

terhadap pengangguran di Kabupaten Sinjai. 

2. Manfaat Praktis 

Secara Praktis, melalui hasil penelitian ini di harapkan besar 

kegunaannya sebagai bentuk sumbangan pemikiran, ide dan gagasan kepada pihak 

yang berkepentingan dalam menentukan kebijakan untuk mengurangi 

pengangguran. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan 

mahasiswa dalam berfikir dan menjadikan bahan informasi bagi pihak yang 

berkepentingan serta dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk penelitian 

selanjutnya sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Pengangguran 

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong 

dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat 

memperolehnya. Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang 

mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin 

mendapat pekerjaan (putus asa) atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai 

bekerja (Muttakin dkk, 2022). 

Pengangguran adalah angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, 

mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin 

mendapat pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum mulai bekerja 

(Effendy, 2019). 

Pengangguran merupakan indikator output ketenagakerjaan yang 

menggambarkan proporsi angkatan kerja yang menjadi penganggur atau tidak 

memiliki pekerjaan tapi aktif mencari pekerjaan dengan demikian tingginya 

pengangguran mempunyai implikasi sosial yang luas karena pengangguran menjadi 

penyebab terjadinya kemiskinan dan meningkatkan potensi kerawanan sosial 

(Primandari,2020). 

Pengangguran menjadi salah satu permasalahan dalam pre-konomian yang 

berpengaruh terhadap keberlangsngan hidup seorang manusia ketika seseorang 

yang tidak mendapatkan pekerjaan atau tidak bekerja akan berdampak tingkat 
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kesejahteraan masyrakat sehingga akan menimbulkan tingginya tingkat 

pengangguran di suatu daerah (Nuraeni,2022). 

Teori keynes menyatakan bahwa masalah pengangguran disebabkan oleh 

rendahhnya permintaan agregat disuatu pre-konomian yang juga menyebabkan 

lemahnya pertumbuhan ekonomi. Penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi 

bukan hanya semata-mata karena rendahnya produksi, tetapi disebabkan juga oleh 

rendahnya konsumsi. Hal ini tentu saja tidak dapat diserahkan melalui mekanisme 

pasar bebas sebagaimana dikemukakan oleh teori klasik (Sukirno, 2016). 

Pemerintah dalam mengatasi pengangguran di dorong oleh tujuan bersifat 

ekonomi dan tujuan sosial dan politik. Dari segi ekonomi tujuan mengatasi 

pengangguran adalah menyediakan kesempatan kerja, meningkatkan taraf 

kemakamuran masyarakat dan memperbaiki distribusi pendapatan. Sedangkan 

tujuan bersifat sosial antara lain: meningkatkan kemakmuran dan kestabilan 

keluarga, menghindari masalah kriminal dan mewujudkan kestabilan politik 

(Sukirno,2016).  

Untuk melihat tingkat pengangguran dapat diperoleh dari perbandingan 

jumlah pengangguran dan jumlah angkatan kerja. Untuk melihat tingginya tingkat 

pengangguran dapat dilhat jika semakin banyaknya jumlah angkatan kerja akan 

menyebabkan tingginya tingkat pengangguran karena minimnya lapangan 

pekerjaan dan tidak sebanding dengan angkatan kerja yang sedang mencari kerja 

(Sukirno, 2016). 

Pengangguran diartikan sebagai seseorang yang tergolong dalam angkatan 

kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi 



24 
 

 
 

tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Banyaknya pengangguran di suatu 

wilayah merupakan masalah yang tidak hanya mencakup bidang perekonomian 

saja. Di sisi lain, masalah pengangguran juga mempunyai hubungan erat dengan 

bidang sosial dan pendidikan. Di zaman seperti sekarang bukan hanya masyarakat 

yang memiliki pendidikan rendah saja yang menganggur, masyarakat yang 

memiliki tingkat pendidikan tinggi pula juga banyak yang menganggur (Phyta dkk, 

2022). 

Pengangguran merupakan situasi dimana seseorang yang telah memasuki 

usia produktif dan termasuk angkatan kerja belum memperoleh pekerjaan, masih 

tahap mencari pekerjaan dan memiliki keinginan mencari pekerjaan. Berbagai 

faktor menyebabkan seseorang tersebut belum memperoleh pekerjaan seperti 

kurangnya peluang kerja, tidak memenuhi kualifikasi yang diminta oleh pasar kerja 

maupun sudah menyerah akan keadaan (Sudarti, 2021). 

Bertambahnya jumlah pengangguran tidak hanya dari namun semakin tua 

usia, semakin besar peluang seseorang untuk menjadi pengangguran karena seiring 

bertambahnya usia, seseorang akan sulit memasuki dunia kerja. Selain itu, ada 

batasan usia di pasar kerja formal dan berkurangnya produktivitas seiring dengan 

bertambahnya usia (Hidayat dan Hakim, 2019). 

Pengangguran adalah mereka yang tidak bekerja, sedang mencari 

pekerjaan, atau sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Termasuk didalam 

kategori ini adalah mereka yang sedang bekerja namun karena adanya sesuatu hal 

mereka berhenti bekerja atau di berhentikan dan sedang berusaha mencari 

pekerjaan. Upaya untuk mendapatkan pekerjaan ini tidak terbatas pada satu minggu 
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setiap bulan, oleh karena itu mereka yang sedang mencari pekerjaan dan telah 

mengirimkan lamarannya lebih dari seminggu yang lalu dianggap sebagai pencari 

kerja (Arifin dan Firmansyah, 2017). 

Menurut teori klasik, pengangguran terjadi akibat sumberdaya yang tidak 

sesuai dengan sasaran atau tidak tepat dan hal ini bersifat sementara dan dapat 

diselesaikan dengan di pasar melalui mekanisme pasar yang ada. Sedangkan teori 

keynes, memandang bahwa permasalahan pada pengangguran terjadi akibat agregat 

demand yang rendah dan berakibat pula pada pertumbuhan ekonomi yang rendah. 

Penyebab pertumbuhan ekonomi yang rendah itu bukan semata-mata karena 

produksi yang rendah tetapi lebih disebabkan oleh konsumsi yang rendah, tentunya 

hal ini tidak bisa diserahkan melalui mekanisme pasar bebas seperti yang 

disarangkan oleh teori klasik (Setyawan, 2021). 

Teori Malthus 1978 (dalam Lestari dkk, 2023) menyatakan mengenai 

populasi cenderung berkembang biak tanpa batas hingga melebihi batas kebutuhan 

pangan atau subsisten. Selama hal ini, timbul persaingan guna bertahan hidup dan 

mencari nafkah di antara penduduk pada akhirnya harus tersingkir dan tidak bisa 

lagi menerima makanan atau kebutuhan lainnya. Selama kompetisi ini, pasti ada 

populasi terpinggirkan dan tergolong pengangguran 

Teori Pengangguran menurut Keynes,1936 (dalam Pasuria dkk,2021) 

mengatakan bahwa adanya kurangnya peremintaan barang dan jasa adalah  akar 

penyebab pengangguran di masyarakat yang mengakibatkan tingkat pendapatan 

yang rendah dan ekonomi yang stagnan. Jika permintaan suatu barang dan jasa 

menurun, maka produksi dalam perusahaan juga membutuhkan sebuah pekerja 
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yang sedikit dan itu bisa terjadinya peningkatan pada jumlah pengangguran. Secara 

teori apabila seseorang tidak menganggur maka dia bekerja dan memiliki 

penghasilan dari penghasilan yang diterima diharapkan bisa mencukupi kebutuhan 

pokok apabila kebutuhan pokok tercukupi maka dia bukan termasuk kedalam 

kategori miskin. Dari teori tesebut dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi 

peningkatan angka penganguran akan meningkatkan angka kemiskinan begitupun 

sebaliknya. 

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah tingkat 

upah lantaran terjadinya kekakuan upah atau tidak fleksibelnya upah sehingga 

terjadinya ketidaksempurnaan di sisi penawaran tenaga kerja (Davidson, 2007).   

B.  Angkatan Kerja 

Menurut Suryana, 2000 (dalam Sofiatuzzahroh, 2017) angkatan kerja 

(labor force) adalah penduduk yang bekerja danpenduduk yang belum bekerja, 

namun siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang 

berlaku. Penduduk yang bekerja adalah mereka yang melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh penghasilan, baik bekerja penuh 

maupun tidak bekerja penuh. Tenaga kerja ini adalah penduduk yang berusia antara 

15 sampai 64 tahun. 

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja atau labor force Participation Rate 

(LFPR) suatu kelompok penduduk tertentu yang merupakan perbandingan antara 

jumlah Angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam kelompok yang 

sama. TPAK dapat dinyatakan untuk seluruh penduduk dalam usia kerja dan dapat 

pula dinyatakan untuk suatu kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin, umur 
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Pendidikan dan upah sebagaimana diketahui bahwa tenaga kerja merupakan modal 

bagi bergeraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus 

mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi, 

pertambahan jumlah Angkatan kerja akan menambah tingkat partisipasi Angkatan 

kerja (Murliati dan Romandan, 2020). 

Menurut (Simajuntak, 2001) Labor Force Participation Rate (LFP) atau 

TPAK adalah perbandingan antara jumlah Angkatan Kerja dengan penduduk dalam 

usia kerja dalam kelompok yang sama. Adapun dalam Badan Pusat Statistik (2016) 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan 

kerja terhadap penduduk yang berumur 15 tahun keatas, TPAK dapat dihitung 

dengan menggunakan formula sebagai berikut: 

TPAK = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛  𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎
𝑥100 

Semakin besar TPAK, semakin besar jumlah Angkatan kerja dalam 

kelompok yang sama, maka sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk yang 

bersekolah yang yang mengurus rumah tangga,semakin besar jumlah yang bukan 

angkatan kerja, semakin kecil jumah angkatan kerja, akibatnya TPAK semakin 

kecil (Simanjuntak, 2001). 

Oleh karena itu tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan salah satu 

faktor yang harus diperhitungkan dalam pembangunan nasionaldalam kehidupan 

manusia selalu mengadakan berma- cam-macam aktivitas. Salah satu aktivitas itu 

diwujudkan dalam gerakan-gerakan yang dinamakan kerja. Faktor pendorong 

penting yang menyebabkan manusia bekerja adanya kebutuhan yang harus dipenuhi 

(Hidayat dkk, 2017). 
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Gary S. Becker salah satu ekonom terkemuka abad ke-20, becker 

mengembangkan konsep manusia modal yang menyatakan bahwa angkatan kerja 

tidak hanya terdiri dari individu yang bekerja saat ini, tetapi juga mereka  yang 

sedang memperoleh pendidikan dan pelatihan untuk memasuki pasar kerja 

(Kurniawan dkk,2023). 

Menurut Simanjuntak (2001) ada dua hal yang mempengaruhi 

peningkatan TPAK dengan pertambahan umur yaitu : 1) Semakin tinggi tingkat 

umur, semakin kecil proposi penduduk yang bersekolah. Dengan kata lain proporsi 

penduduk yang sedang bersekolah dalam kelompok umur muda lebih besar dari 

pada proporsi penduduk yang sedang bersekolah dalam kelompok umur yang 

dewasa. Dengan demikian TPAK pada kelompok umur dewasa lebih besar dari 

pada TPAK pada kelompok umur yang lebih muda. 2) Semakin tua seseorang, 

tanggung jawabnya terhadap keluarga menjadi semakin besar. Banyak penduduk 

dalam usia muda, terutama yang belum kawin menjadi tanggungan orang tuanya , 

walaupun bukan sedang bersekolah. Sebaliknya orang yang lebih dewasa terutama 

yang sudah kawin pada dasarnya harus bekerja, bahkan untuk banyak orang harus 

bekerja lebih lama. 

Semakin tinggi TPAK maka akan semakin baik, karena itu berarti 

partisipasi angkatan kerja semakin meningkat. Bila peningkatan angkatan kerja 

seiring dengan bertambahnya partisipasi penduduk yang bekerja, hal ini dapat 

berarti peningkatan TPAK diiringi dengan penurunan partisipasi penduduk yang 

bekerja ini pertanda bahwa pemicu tingginya TPAK adalah meningkatnya 
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penduduk yang mencari pekerjaan dengan kata lain bertambahnya pengangguran 

(Mulyadi, 2003). 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah menjelaskan tentang 

banyaknya penduduk yang dikatakan angkatan kerja dalam kumpulan tertentu 

untuk membandingi kelompok umur tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah seseorang dalam usia bekerja 

yang terdapat dalam pasar yang mampu mengolah barang dan jasa dalam suatu 

kegiatan sehari-hari guna untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik lagi demi 

tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat (Putri dkk, 2018). 

C.  Upah 

Menurut Kusnaini, 2002 (dalam Ridhoni, 2015) upah minimum adalah 

sebuah kontrofersi, bagi yang mendukung kebijakan tersebut mengemukakan 

bahwa Upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai 

pada tingkat pendapatan “living wage”, yang berarti bahwa orang yang bekerja 

akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat 

mencegah pekerja dalam pasar monopsoni dari eksploitasi tenaga kerja terutama 

yang low skilled. Upah minimum dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja 

dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori 

ekonomi konvensional. 

Jhon Maynard Keynes seorang ekonom terkemuka abad ke-20, 

mengemukakan teori tentang upah efesiensi yang berhubungan  dengan tingkat 

pengangguran. Menurut Keynes ada hubungan yang terbalik  antara upah riil 
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dengan tingkat pengangguran ketika tingkat pengangguran tinggi maka upah riil 

cenderung rendah ( Fitri dan Junaidi, 2016). 

Menurut (Simanjuntak, 2001) kebijakan upah minimium merupakan 

sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada 

dasarnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi 

bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun 

dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi 

perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja. 

Menurut Pratama, 2016 (Winarto dkk, 2022) Upah minimum adalah upah 

yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun sub 

sectoral.Tujuan dari diberikan upah minimum adalah untuk memenuhi standar 

hidup minimum sehingga dapat mengangkat derajat penduduk berpendapatan 

rendah. Secara umum, upah mempunyai kedudukan strategis, baik bagi pekerja dan 

keluarganya, bagi perusahaan maupun bagi kepentingan nasional. Sedangkan bagi 

pemerintah, upah merupakan sarana pemerataan pendapatan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi 

yang dipandang dapat mengurangi laba yang dihasilkan. Bagi pekerja, upah 

diperlukan untuk membiayai hidup dirinya dan keluarganya serta sebagai 

perangsang bagi peningkatan produktivitas. Kenaikan upah minimum bagi pekerja 

akan memperbaiki daya beli mereka yang akhirnya akan mendorong kegairahan 

bekerja dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Dengan adanya peningkatan 
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dalam produktivitas kerja maka dalam jangka panjang akan mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi setempat (Algohfari, 2007). 

Peranan upah sangat penting dalam kelancaran perusahaan, karena salah 

satu faktor pendorong produktivitas menjadi lebih optimal merupakan sistem 

pengupahan dalam perusahaan. Seperti yang sering terungkap di media massa 

maupun elektronik, pemogokan kerja, unjuk rasa dan aksi sejenisnya sering terjadi 

yang disebabkan oleh sistem pengupahan yang dilakukan perusahaan belum dapat 

memberikan kepuasan kepada tenaga kerja (Hatta, 2017).  

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada 

pekerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau 

dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau 

peraturan perundang-undangan dan di bayarkan atas suatu perjanjian kerja antara 

pengusaha dengan pekerja termasuk tunjagan, baik untuk pekerja sendiri maupun. 

Keluarganya (Fitri dan Junaidi, 2016). 

Peningkatan upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja 

akan meningkatkan konsumsi dan tabungan rumah tangga. Tingkat upah yang baik 

akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah hendaknya menerapkan 

kebijakan penerapan upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak pekerja 

(Effendy, 2019). 

Ketetapan upah minimum adalah suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah berdasarkan usulan atau masukan dari komisi pengupahan dan jaminan 

sosial dari dewan ketenagakerjaan daerahtentang keharusan perusahaan untuk 
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membayarkan sekurang-kurangnya sejumlah upah kepada pekerja yang paling 

rendah tingkatannya (Kertonegoro, 2000). 

Mankiw 2006 (dalam analisa Teresa dkk, 2022). Upah merupakan imbalan 

yang diberikan kepada seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukan atau 

dikerjakan. Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja 

yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya. 

Perpindahan penduduk disebabkan oleh tingginya upah atau pendapatan 

yang dapat diperoleh di daerah tujuan. Kesenjangan upah/pendapatan yang besar 

antara hal desa atau daerah dan kota mendorong penduduk desa atau daerah untuk 

datang dan mencari pekerjaan di kota. Tercatat dalam peraturan Menteri Tenaga 

kerja No.PER03/MEN/1997 tentang Upah Minimum Regional Bab 1 Pasal 1 ayat 

(a) menyebutkan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) adalah upah bulanan 

terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap diwilayah tertentu 

dalam suatu wilayah. Tingkat UMR dibagi menjadi tingkat Upah Minimum 

Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) (Istiyani dkk, 2022) 

D. Produk Domestik Regional Bruto 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan data 

dan informasi dasar tentang kegiatan ekonomi suatu daerah. Secara definitif, PDRB 

tersebut pada dasarnya adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang 

dihasilkan disuatu daerah pada periode tertentu. Data PDRB ini sudah tersedia 

dihampir seluruh daerah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia yang 

dipublikasikan oleh BPS setempat setiap tahunnya. Analisis dan perencanaan 

pembangunan yang menyangkut dengan perekonomian daerah, seperti struktur 
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perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran daerah, 

umumnya menggunakan PDRB ini sebagai data dan  informasi dasar (Laoh dkk, 

2023). 

Pandang Richard Stone sebagai ekonom inggris memandang PDRB 

sebagai salah satu  komponen penting dalam sistem akuntansi nasional. PDRB 

digunakan untuk mengukur tingkat produksi dan aktivitas ekonomi ditingkat 

regional yang digunakan dalam perencanaan ekonomi dan kebijakak publik 

(Tutupoho,2019). 

Dengan adanya produksi barang atau jasa di dalam sebuah wilayah maka, 

ia akan turut memberikan kontribusi terhadap pertambahan pemasukan pada 

wilayah tersebut. Bagan atau struktur ekonomi pada sebuah wilayah provinsi 

maupun subwilayah di bawahnya berpengaruh dan terpeengaruh dari jumlah rumah 

produksi dalam wilayah tersebut. Bertambahnya nilai akhir sebuah barang ataupun 

jasa yang mampu dihasilkan oleh perusahaan yang ada di sebuah daerah maka, akan  

berdampak pada pertambahan perolehan PDRB daerah tersebut sehingga 

perekonomian akan semakin meningkat.dan pada akhirnya jika terjadi peningkatan 

pada perekonomian daerah maka akan mendorong bertambahnya pertumbuhan 

ekonomi dalam skala nasional (Prawoto, 2019). 

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan indikator ekonomi 

makro yang dapat memberikan gambaran keadaan prekonomian suatu daerah. 

Terdapat dua cara dalam penyajian PDRB yakni : 1) PDRB atas harga konstan 

merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang 

berlaku pada satu tahun tertentu sebagai acuan dasar yang dapat digunakan untuk 
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mengetahui pertumbuhan ekonomi secara rill dari tahun ke tahun. 2) PDRB atas 

dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan yang digunakan untuk 

melihat pergeseran dan struktur ekonomi (Nurhalisa, 2021). 

Dalam menghitung Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB) ada tiga 

poendekatan yang digunakan yakni: 1) PDRB menurut pendekatan produksi yang 

merupakan jumlah nilai barang atau jasa yang dihasilkan dari berbagai unit 

produlksi yang berada disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. 2) PDRB 

menurut pendekatan pandapatan merupakan balas jasa yang digunakan oleh faktor 

produksi yang terlibat dalam proses produksi disuatu wilayah dalam waktu tertentu. 

3) PDRB menurut pendekatan pengeluaran merupakan semua bagian kompenen 

dari pengeluaran akhir diantarannya, yakni: pengeluaran 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 pada hakikatnya menggambarkan tingkat kegiatan perekonomian 

suatudaerah, baik yang dilakukan oleh masyarakat, swasta, maupun pemerintah 

dalam suatu periode tertentu, meliputi seluruh hasil produksi atau output yang 

diciptakan oleh suatu daerah. Sehingga PDRB secara tidak langsung dapat 

digunakan sebagai indikator dalam menilai hasil kegiatan pembangunan ekonomi 

daerah secara keseluruhan (Ridhoni, 2015). 
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E. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Angkatan Kerja dan Pengangguran 

Tingginya tingkat angkatan kerja tanpa adanya penyerapan tenaga kerja 

yang disebabkan oleh minimnya penciptaan lapangan pekerjaan, selain itu juga 

disebabkan kurangnya informasi dan lapangan pekerjaan yang terbatas sehingga 

untuk memasuki dunia kerja sangat sulit dan untuk mendapatkan suatu pekerjaan 

sangat minim sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran (Sapuwati, 2022). 

Dapat dikatakan bahwa angkatan kerja berkaitan dengan adanya tingkat 

pengangguran terbuka, angkatan kerja yang meningkat dapat mengurangi 

kemakmuran masyarakat akibat terjadinya pengangguran dan akan meningkatkan 

peluang masyarakat menjadi miskin.. Semakin banyak orang yang mencari 

pekerjaan tetapi terbatasnya kesempatan kerja akan memperparah jumlah 

pengangguran yang artinya tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengakibatkan 

rendahnya pendapatan yang pada akhirnya memicu kemiskinan (Ilbiyantoro, 2022). 

Namun berbeda dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Khotimah 

(2018) bahwa angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran 

karena jika meningkatnya angkatan kerja akan mengurangi jumlah pengangguran 

hal ini karena di masih banyak daerah pelosok atau pegunungan yang sektor 

pertaniannya masih menyerap tenaga kerja sehingga tenaga kerja dapat langsung 

terserap dalam sektor pertanian. 

2. Hubungan Tingkat Upah dan Pengangguran 

Filiasari dan Hendra, (2021) mengatakan bahwa setiap peningkatan 

elastisitas upah maka akan dapat mengakibatkan elastisitas tingkat pengangguran 
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menurun karena tingkat upah yang layak dapat memenuhi kebutuhan hidup 

pekerjaakan meningkatkan konsumsi dan tabungan rumah tangga, sehinnga tingkat 

upah yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Nuraeni, (2022) berpendapat bahwa Penetapan upah minimum yang 

dilakukan pemerintah dalam wilayah tertentu akan berpengaruh pada besarnya 

tingkat pengangguran di wilayah tersebut. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan 

karena semakin tinggi upah yang telah ditetapkan maka akan berpengaruh pada 

peningkatan penawaran tenaga kerja serta biaya produksi yang perlu dikeluarkan 

perusahaan. Ketika perusahaan harus mengeluarkan biaya yang semakin tinggi 

maka perusahaan akan melakukan efisiensi melalui pengurangan tenaga kerja 

sehingga pengangguran meningkat. 

Linggawati dan Wenagama, (2022) berpendapat bahwa tingkat upah 

memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengangguran dimana kenaikan tingkat 

upah akan menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga menyebabkan 

terjadinya pengangguran. 

3. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dan Pengangguran 

Produk Domestik Regional Bruto yang merupakan faktor yang 

menunjukan pengukuran kemiskinan untuk mengukur sejauh mana kemakmuran 

ekonomi di suatu daerah. Karena, secara teori setiap adanya peningkatan dalam 

pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat 

mengurangi jumlah pengangguran (Laksamana, 2016). 

Nuraeni (2022) berpendapat bahwa PDRB mencerminkan hasil output 

seperti pada hukum ohm menjelaskan output salah satu indikasi untuk melihat 
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adanya kesempatan kerja yaitu kondisi peningkatan PDRB mendorong tersedia 

kesempatan kerja yang lebih sehingga permintaan tenaga kerja meningkat maka 

pengangguran akan menurun dan hal menjelaskan peningkatan PDRB akan 

menurunkan jumlah pengangguran. 

Sofiatuzzahroh (2017) menyatakan bahwa jika pertumbuhan ekonomi 

tidak dibarengi oleh kapasitas produksi, maka akan mengakibatkan pengangguran 

tetap meningkat seiring dengan meningkatnya, pertumbuhan ekonomi. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa jika jumlah PDRB naik maka akan menyebabkan 

peningkatan pada jumlah pengangguran. 

F. Penelitian terdahulu 

Pasuria dkk (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Angkatan 

kerja,Pendidikan, Upah minimum, dan Produk domestik bruto terhadap 

Pengangguran di Indonesia”. Upah minimum berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap angka pengangguran di Indonesia dimana ketika upah minimum naik 

alhasil terjadi peningkatan pengangguran.Merujuk pada hasil penelitian iniproduk 

domestik bruto tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadappengangguran. 

Hal ini disebabkan peningkatan PDB menurut pengeluaran (expenditure) yang 

dilakukan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah selaku pelaku ekonomi 

belum mampu memberikan andil dalam peningkatan produktivitas pekerja. 

Astuti (2020) dalam penelitianya dengan judul “Pengaruh Upah Minimum 

Kabupaten terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Sinjai”. Hasil Penelitian 

ini menyatakan bahwa upah minimum kabupaten berpengaruh negatif dan 

signifikan dengan tingkat signifikan sebesar 0,001, nilai koefesien regresi sebesar 
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0,002 menyatakan bahwa setiap kenaikan upah minimum di Kabupaten Sinjai 

sebesar 1% maka akan menurunkan pengangguran sebesar 0,002 dan sebaliknya 

jika terjadi penurunan upah minimum Kabupaten maka pengangguran akan 

meningkat sebesar 0,002 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam 

penelitian ini diterima, dengan demikian ada pengaruh varaiabel upah minimum 

kabupaten terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Sinjai. 

Ghiswa (2022) dalam penelitianya yang berjudul “Analisis Pengaruh 

PDRB, Pendidikan dan UMK tehadap Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2018-2021”. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Upah Minimum 

Kabupaten (UMK) berpengaruh positif terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa 

Tengah. Sedangkan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendidikan 

tidak berpengaruh terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. 

Laksamana (2016) dalam penelitianya dengan judul “Pengaruh PDRB 

terhadap Pengangguran di Kabupaten / Kota Kalimantan Barat”. Dari hasil analisis 

ditemukan bahwa nilai konstanta sebesar 8.020562. Nilai koefisien Adjusted R- 

Square (R2) sebesar 0.632881 atau 63,28% yang menunjukkan bahwa PDRB 

terhadap pengangguran di Kalimantan Barat PDRB berpengaruhnegatif dan 

signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat, artinya semakin berkurang 

PDRB, maka pengangguran semakin meningkat, hal ini disebabkan karena 

sumbangan PDRB tertinggi pada aspek pertanian, aspek pertanian tidak dapat 

menyerap banyak tenaga kerja sehingga walaupun PDRB naik, tidak diikuti oleh 

penurunan. 
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Teresa dkk (2022) dalam penelitianya dengan judul “Pengaruh Jumlah 

Penduduk, Pendidikan, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran 

Terbuka di Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur”. Secara parsial jumlah 

penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di 

Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur secara parsial pendidikan berpengaruh 

positif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota 

Provinsi Kalimantan Timur. Secara parsial upah minimum berpengaruh negatif 

signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi 

Kalimantan Timur secara simultan variabel jumlah penduduk, pendidikan, dan upah 

minimum berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota 

Provinsi Kalimantan Timur.  

Nurdina (2022) dalam penelitianya dengan judul penelitian “Pengaruh 

Tingkat Upah, Kesempatan Kerja, dan Tingkat Pendidikan terhadap Pengangguran 

Terdidik di Provinsi Kalimantan selatan”. Hasil penelitian menunjukkan tingkat 

upah berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran 

terdidik. Kesempatan kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 

penganguran terdidik. Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pengangguran terdidik. 

Nababan dkk (2023) dengan judul penelitian “Pengaruh Angkatan Kerja 

dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi 

Papua Barat Tahun 2017-2021”. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan 

bahwa Angkatan kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat 

pengangguran terbuka di Provinsi Papua Barat tahun 2017-2021. Sedangkan hasil 
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analisis Pertumbuhan ekonomi menunjukkan berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Papua Barat tahun 2017-2021. 

G. Kerangka pikir 

 

Berdasarkan landasan teori, sumber referensi penelitian-penelitian 

terdahulu dan pembahasan antar variabel bebas yaitu Angkatan kerja, Tingka upah, 

Produk domestik regional bruto terhadap variabel terikat yaitu Pengangguran 

Terbuka maka kerangka pikir konseptual dari penelitian ini dapat di gambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian 

H. Hipotesis 

 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian ini maka dugaan 

sementara peneliti yaitu: 

1. Diduga angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

pengangguran terbuka di Kabupaten Sinjai. 

Angkatan Kerja  

(X1) 

Tingkat Upah  

(X2) 

PDRB  

(X3) 

Pengangguran Terbuka  

(Y) 
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2. Diduga tingkat upah berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran 

terbuka di Kabupaten Sinjai. 

3. Diduga Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan 

signifikam terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sinjai.  
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi peneltian 

Lokasi penelitian ini di laksanakan di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi 

Selatan dengan mengumpulkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, 

literatur serta informasi tertulis dari internet yang relevan dengan topik yang 

kemudian akan diteliti untuk memperoleh data sekunder. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam menganalisa data dalam penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan kuantitatif. Metode pendekatan ini dilakukan untuk 

mendapatkan analisa data yang komprehensif, deksriptif dan analitis. Karena itu 

untuk kepentingan penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data, 

yaitu metode dokumentasi, (Nurhikmah, 2017) 

C. Jenis dan Sumber Data 

 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder ini merupakan time series (data berkala) dengan jangka 

waktu 2003- 2022  yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Sinjai.Sumber data diperoleh dari data yang telah dikumpulkan oleh lembaga 

pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Lembaga 

pengguna data dalam penelitian ini yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai 

dalam beberapa terbitan. Literatur –literatur serta informasi tertulis baik yang 

berasal dari instansi terkait maupun internet, yang berhubungan dengan topik 
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penelitian untuk memperoleh data sekunder. Adapun data yang diperlukan dalam 

penelitian ini antara lain: 

a) Data Pengangguran terbuka  di Sinjai (Y) 

b) Data Angkatan kerja di Sinjai (X1) 

c) Data Upah minimimun regional di Sinjai (X2) 

d) Data Produk domestik regional bruto di Sinjai (X3) 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam 

penelitian karena merupakan strategi dan memperoleh bahan- bahan, keterangan, 

kenyataan- kenyataan, dan informasi yang dapat dipercaya. Metode pengmpulan 

data pada peneltian ini dokumentasi yaitu berdasarkan dokumen-dokumen, studi 

pustaka, jurnal-jurnal ilmiah dan laporan tertulis lainnya yang ada hubungannya 

dengan angkatan kerja, tingkat upah, produk domestik regional bruto, dan 

pengangguran terbuka di Sinjai. 

E. Metode Analisis Data 

1. Analisis statistik deskriptif 

Statitstik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau mengambarkan data yang telah terkumpul. 

Penyajian statistik data deksriptif bertujuan agar dapat dilihat profil dari data 

penelitian tersebut dengan dengan hubungan yang ada antar variabel peneltian. 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah angkatan kerja, tingkat upah, 

produk domestik regional bruto dan pengangguran terbuka di Sinjai. 
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2. Analisis regresi linear berganda 

Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih 

dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk 

memgetahui hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen. 

Metode analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh terhadap 

perubahan suatu variabel lainnya yang ada hubungannya untuk menguji pengaruh 

angkatan kerja, tingkat upah, Produk Domestik Regional Bruto dan pengangguran 

terbuka di Kabupaten Sinjai. Aplikasi yang digunakan dalam mengolah data yaitu 

Eviews. 

Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai hasil penelitian ini 

serta dalam rangka pengujian hipotesis sebagai jawaban sementara untuk 

pemecahan permasalahan yang dikemukakan dapat dilihat melalui persamaan 

fungsi: 

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

Fungsi di atas kemudian diestimasi ke dalam bentuk persamaan linear 

sebagai berikut: 

              Y = α + β1X1+β2X2+ β3X3 + µ  ............................................................. (2) 

Dimana: 

Y  = Pengangguran (%)  

β1-3  = Parameter 

X1 = Angkatan kerja (%)  

X2       =  Upah  (Rp) 

X3 = Produk domestik regional bruto (Rp) 
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µ = Error Term 

1. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari 

penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat 

yang harus dipenuhi adalah data tersebut terdistribusikan secara normal, tidak 

mengandung multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum 

melakukan pengujian regresi linear berganda perlu dilakukan lebih dahulu 

pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari: 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 

diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil. Menguji normalitas data, penelitian ini mengunakan metode 

Jarque Berra yang akan mengukur apakah skewness dan kurtosis sesuai dengan 

distribusi normal. Adapun hipotesis nol dan hipotesis alternatif dari Uji Jarque 

Berra dinyatakan : 

Ho : residual megikuti distribusi normal 

H1 : residual tidak mengikuti distribusi normal  

Rumus statistik hitung Uji jarque berra yaitu 

JB = n [ 
𝑠2

6
+

(𝑘−3) 2

24
]  
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Jika statistik hitung JB lebih besar dari nilai kritis chi-square dengan 

tingkat signifikansi x = 0,05 dan derajat bebas 2 (JB > 𝑥2 ), maka keputusannya 

tolak berarti residual tidak mengikuti distribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel 

independen dalam penelitian. Bila terdapat hubungan antar variabel maka terdapat 

permasalahan yang disebut multikolinearitas. Mulitikolinearitas tidak akan terjadi 

pada model yang sederhana (terdapat satu dependen dan variabel independen). 

Model yang baik seharusnya multikolinearitas adalah R2 yang tinggi namun secara 

individu banyak variabel independen tidak signifikan. Untuk menemukan terdapat 

atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai 

toleransi dan nilai variabel dan nilai variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance 

mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan 

oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF= 1 / 

tolerance, dan menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang 

digunakan adalah untuk nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF diatas angkat 10. 

c. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara anggota-anggota serangkaian 

observasi yang diuraikan menurut waktu dan ruang. Konsekuensi adanya 

autokorelasi diantaranya adanya selang keyakinan menjadi lebar serta variasi dan 

standar eror terlalu rendah. Untuk Uji autokorelasi menggunakan metode Durbin 

watson. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 
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periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada problem 

auotkorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi adalah dengan uji Breusch-Godfrey (BG Test). Kemudian 

dilakukan pengujian dalam hipotesis sebagai berikut: 

H0 = 0, tidak ada masalah autokorelasi  

Ha ≠ 0, ada masalah autokorelasi.  

Selanjutnya nilai chi square hitung (nilai Obs*R-squared) dibandingkan 

dengan α (0,05). Dimana α (0,05) adalah kritis chi square yang ada dalam tabel 

statistik chi square. Jika chi square hitung (nilai Obs*R-squared) lebih besar dari 

chisquare, maka terdapat masalah autokorelasi, dan jika sebaliknya maka tidak 

terjadi masalah autokorelasi. 

d. Uji Heterokedastisitas LM test 

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas.Model 

regresi yang baik adalah tidak terdapat heterokedastisitas. Uji ini dapat dilakukan 

dengan melihat gambar dan mode uji statistik. Dalam penelitian ini menggunakan 

uji glejser sebagai uji statistik. Jika nilai dari hasil uji glejser lebih besar dari 0,05 

maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedasitas. Namun jika nilai 

probalitasnya kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut 

memililki heterokedasitas. 
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2. Uji Hipotesis 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur 

dari Goodness of Fitnya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai 

koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistis 

disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah 

kritis (daerah dimana Ho diterima). 

a. Koefisien determinasi. 

Koefisien determinasi (R2 ) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien 

determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi 

dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi 

maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel- 33 

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel independen 

b. Uji signifikasi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Cara untuk mengetahuinya yaitu 

dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Apabila nilai F hitung 
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lebih besar daripada nilai F tabel, maka hipotesis alternatif diterima artinya semua 

variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel 

dependen. 

c. Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t). 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabelvariabel 

dependen. Uji statistik t ini digunakan karena untuk memperoleh keyakinan tentang 

kebaikan dari model regresi dalam memprediksi. Cara untuk mengetahuinya yaitu 

dengan membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel. Apabila t-hitung lebih 

besar dibandingkan t-tabel maka berarti t-hitung tersebut signifikan artinya 

hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan melihat 

p-value dari masing-masing variabel. Hipotesis diterima apabila p-value < 5% 

(Armah, 2019) 

F. Definisi Operasional Variabel 

Berikut adalah definisi operasional variabel pada penelitian ini: 

1. Pengangguran (Y) yaitu perubahan tingkat pengangguran yang terjadi pada 

penduduk di Kabupaten Sinjai tahun 2015-2021 yang dinyatakan dalam 

satuan persen (%). 

2. Angkatan kerja (X1) yaitu penduduk yang berada dalam usia kerja baik yang 

sedang bekerja maupun yang sedang dalam mencari pekerjaan. Angkatan 

kerja di Kabupaten Sinjai yang diambil dari tahun 2015-2021 yang 

dinyatakan dalam satuan persen (%). 
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3. Tingkat upah (X2) yaitu imbalan yang dterima selama sebulan oleh buruh / 

karyawan baik berupa uang atau barang yang di bayarkan oleh perusahaan. 

Upah di Kabupaten Sinjai  yang diambil dari tahun 2015 -2021 yang diukur 

dalam bentuk satuan rupiah. 

4. Produk domestik regional bruto (X3) yaitu jumlah nilai tambah bruto yang 

timbul dari seluruh sektor prekonomian di daerah Produk Domestik 

Regiomal di Kabupaten Sinjai yang di ambil dari tahun 2015-2021 yang 

dinyatakan dalam bentuk satuan rupiah. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi geografis 

Kabupaten Sinjai terletak di jazirah selatan bagian timur Provinsi Sulawesi 

Selatan dengan Ibukotanya Sinjai. Berada pada posisi 50 19' 30" sampai 50 36' 47" 

Lintang Selatan dan 1190 48' 30" sampai 1200 0' 0" Bujur Timur. batas wilayah 

mencangkup: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa 

b. Sebelah timur berbatasan dengan teluk Bone 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa 

Kabupaten Sinjai adalah salah satu dari 24 kabupaten / kota dalam wilayah 

provinsi Sulawesi selatan yang terletak di pantai timur bagian selatan jazirah 

Sulawesi selatan yang berjarak lebih kurang dari 223 km dari kota Makassar ( Ibu 

kota provinsi Sulawesi selatan ). Kabupaten Sinjai memiliki luas 819,96 km. 

2. Kondisi demografis 

Penduduk Kabupaten Sinjai tahun 2016 adalah sebesar 239.689 jiwa 

dengan laju pertumbuhan penduduk 4,40 persen selama enam tahun terakhir, terdiri 

dari 115.962 jiwa penduduk laki-laki dan 123.727 jiwa penduduk perempuan. 

Kepadatan penduduk Kabupaten Sinjai adalah 292 jiwa per km2 . Kecamatan Sinjai 

Utara merupakan daerah yang memiliki kepadatan terbesar yaitu 1.577 jiwa per 

km2. Dari perbandingan antara golongan umur dan jenis kelamin terlihat bahwa, 
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penduduk untuk golongan umur 05-09 tahun adalah yang paling banyak jumlahnya, 

baik untuk jenis kelamin perempuan maupun laki-laki. 

B. Deskripsi Variabel Penelitian 

1. Pengangguran 

Pengangguran adalah mereka yang tidak bekerja, sedang mencari 

pekerjaan, atau sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Termasuk dalam 

kategori ini adalah mereka yang sedang bekerja namun karena adanya sesuatu hal 

mereka berhenti bekerja atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mencari 

pekerjaan   

Pengangguran merupakan masalah makro jangka panjang terutama di 

kota– kota yang ada di negara berkembang seperti meningkatnya jumlah penduduk 

di perkotaan akibat urbanisasi mengakibatkan semakin banyaknya jumlah 

pengangguran yang ada di perkotaan (Kurniawan dkk, 2023). 

Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak 

bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Pengangguran dalam hal suka rela 

tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik maupun karena 

terpaksa maksudnya ingin bekerja akan tetapi tidak mendapat pekerjaan (Fauzhiah, 

2019).  

Pengangguran merupakan suatu masalah ketenagakerjaan yang umumnya 

lebih banyak terjadi didaerah perkotaan sehingga patut mendapatkan perhatian yang 

serius dari pemerintah. Pengangguran merupakan salah satu faktor masalah yang 

terjadi di Kabupaten Sinjai yang pertumbuhannya mengalami fluktuasi akibat dari 
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semakin banyaknya angkatan kerja yang belum mampu terserap ke dalam lapangan 

kerja yang ada. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1  

Pengangguran di Kabupaten Sinjai  

Tahun 2003-2022 

Tahun Pengangguran% 

2003 1,91 

2004 7,12 

2005 6,55 

2006 6,22 

2007 6,40 

2008 5,18 

2009 4,80 

2010 3,81 

2011 5,59 

2012 2,84 

2013 0,43 

2014 0,90 

2015 1,55 

2016 1,55 

2017 4,53 

2018 2,14 

2019 2,17 

2020 2,65 

2021 2,61 

2022 1,80 

Sumber: BPS Kabupaten Sinjai dan Publikasi BPS Sulsel, 2023. 

Berdasarkan data pada tabel 4.1 bahwa jumlah pengangguran di 

Kabupaten Sinjai mengalami fluktuatif yakni pada tahun 2003-2007 mengalami 

peningkatan dengan jumlah persentase pada tahun 2003  sebanyak 1,91 % dan pada 

tahun 2007 dengan jumlah 6,40% sehingga ditahun 2008 - 2022 pengangguran 

mengalami peurunan yaitu pada tahun 2008 dengan persentase 5,18% dan pada 

tahun 2022 dengan persentase 1,80% dan bisa dikatakan bahwa pengangguran di 

Kabupaten Sinjai terjadi fluktuatif. 
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Jumlah pengangguran di Kabupaten Sinjai selama sembilan belas tahun 

terakhir terus menerus berfluktuatif disebabkan oleh beberapa faktor yakni kualitas 

sumber daya manusia yang masih rendah seperti kelompok usia muda yang kendati 

tingkat pendidikannya yang sudah lebih meningkat namun masih belum mampu 

untuk bersaing dalam dunia kerja serta tidak meratanya jumlah lapangan pekerjaan 

yang tersedia. 

2. Angkatan Kerja 

Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang belum 

bekerja namun siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja 

merupakan sebutan bagi para penduduk yang sedang berada dalam usia produktif 

atau usia kerja. Dalam hal ini usia produktif kerja dapat diartikan sebagai semua 

orang yang sedang masoh dalam mencari kerja, sedang bekerja hingga seseorang 

yang belum mendapatkan pekerjaan/ menganggur (Putri dkk, 2018). 

Menurut ketentuan pemerintah indonesia, penduduk yang sudah 

memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia minimal 15 tahun sampai 65 

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

kerja sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk 

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

serta penerima pendapatan (pensiunan). 

Jumlah Angkatan kerja dalam suatu daerah merupakan salah satu 

permasalahan mendasar sehingga dalam konteks jika banyaknya jumlah angkatan 

kerja yang meningkat akan tetapi kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia bisa 

menyebabkan terjadinya pengangguran yang dapat dilihat pada tabel 4.2. 
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Tabel 4.2  

Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Sinjai  

Tahun 2003-2022 

Tahun Angkatan kerja % 

2003 48,54 

2004 51,86 

2005 53,61 

2006 60,69 

2007 66,10 

2008 60,80 

2009 64,00 

2010 66,60 

2011 65,08 

2012 73,06 

2013 70,34 

2014 68,80 

2015 65,28 

2016 65,28 

2017 69,61 

2018 69,90 

2019 65,91 

2020 69,90 

2021 71,91 

2022 63,34 

Sumber: BPS Kabupaten Sinjai dan Publikasi Bps Sulsel, 2023. 

 

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten 

Sinjai terjadi fluktuasi dimana pada tahun 2003-2005 angkatan kerja di Kabupaten 

Sinjai terjadi penurunan dengan jumlah persentase pada tahun 2003 sebanyak 

48,64% dan pada tahun 2005  dengan jumlah 53,61% tetapi pada tahun 2006-2013 

angkatan kerja di Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan dengan jumlah 

persentase pada tahun 2006  dengan jumlah 60,69% dan pada tahun 2013 sebanyak 

70,34% dan pada tahun 2020-2022 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sinjai 

mengalami penurunan dan peningkatan pada tahun 2020 dengan jumlah 69,90% di 

tahun 2021 yaitu sebanyak 71,91% dan di tahun 2022 dengan jumlah 63,34% maka 
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hal ini dikatakan terjadinya fluktuasi beberapa tahun terakhir meningkatnya jumlah 

angkatan kerja di Kabupaten Sinjai dapat menyebabkan terjadinya pengangguran 

karena jika meningkatnya angkatan kerja setiap tahun akan menjadi beban bagi 

suatu daerah hal ini karena minimnya atau terbatasnya lapangan pekerjaan yang 

tidak seimbang dengan permintaan tenaga kerja. 

3. Tingkat Upah 

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada 

karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan 

atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau 

peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja 

antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu 

sendiri maupun untuk keluarganya (Dharmayanti, 2011). 

Besarnya upah bagi seorang tenaga kerja kadang-kadang sulit untuk 

ditentukan, bila hal ini ditanyakan kepada seorang tenaga kerja jawaban yang 

diperoleh tentu sangat bervariasi, malah kadang-kadang diperoleh jawaban ‘asal 

cukup untuk hidup’. Tingkat upah yang ‘cukup’ dapat disejajarkan dengan tingkat 

upah yang wajar. 

Upah yang terlalu tinggi akan membuat iklim usaha kurang baik, tingginya 

upah akan membuat beban perusahaan semakin besar sehingga tidak mampu 

bersaing dan pada akhirnya untuk bertahan perusahaan akan memilih untuk 

mengurangi jumlah pekerja melalui pemutusan hak kerja atau memindahkan pabrik 

keluar daerah dengan upah yang lebih rendah. yang dapat dilihat pada tabel 4.3 

dibawah ini. 
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Tabel 4.3  

Jumlah Tingkat Upah di Kabupaten Sinjai  

Tahun 2003-2022 

Tahun Jumlah Upah (Rupiah) 

2003 395.000 

2004 415.000 

2005 455.500 

2006 510.000 

2007 612.000 

2008 679.000 

2009 950.000 

2010 1.000.000 

2011 1.100.000 

2012 1.265.000 

2013 1.500.000 

2014 1.800.000 

2015 2.000.000 

2016 2.250.000 

2017 2.420.000 

2018 2.650.000 

2019 2.860.382 

2020 3.103.800 

2021 3.165.876 

2022 3.255.043 

Sumber: BPS Kabupaten Sinjai dan Publikasi Bps Sulsel, 2023. 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas terlihat bahwa upah minimum yang ada di 

Kabupaten Sinjai dari tahun 2003 terus mengalami peningkatan hingga ke tahun 

2022, pada tahun 2003 upah minimum yang berlaku di Kabupaten Sinjai sebesar 

Rp. 395.000 hingga pada tahun 2022 upah minimum meningkat disetiap tahunnya 

sebesar Rp. 3.255.043.000. Upah bisa menyebabkan jumlah tenaga kerja yang 

bekerja berkurang karena, jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan maka 

berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi akibatnya untuk melakukan 

efesiensi perusahaan secara terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja yang 

berakibat pada tingkat pengangguran. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Sinjai 
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masih mengikuti peraturan tentang penetapan upah minimum yang ada pada 

Provinsi Sulawesi Selatan atau masih mengikuti upah minimum provinsi (UMP). 

4. Produk Domestik Regional Bruto 

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Bruto 

(PDB) dan untuk wilayah pada suatu jangka waktu tertentu dapat dilihat dalam 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun 

atas dasar harga konstan. 

Menurut teori pertumbuhan Neo – klasik melihat dari sudut pandang 

pandangan yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini yang 

dikembangkan oleh Abramovits dan solow pertumbuhan ekonomi tergantung 

kepada perkembangan faktor – faktor produksi. 

 PDRB adalah jumlah estimasi hasil bersih perekonomian dari semua 

kegiatan ekonomi di suatu daerah selama periode tertentu. Produk domestik 

regional bruto menggambarkan kapasitas suatu kabupaten untuk menangani aset 

normalnya, sehingga ukuran PDB yang dihasilkan di setiap daerah sangat 

bergantung pada variabel-variabel penciptaan potensial di wilayah tersebut  

(Kurniawan dkk, 2023). 

Produk Domestik Regional Bruto merupakan keseluruhan nilai barang dan 

jasa yang dihasilkan dari berbagai unit produksi dalam suatu wilayah dalam satu 

tahun tertentu. Produk Domestik Regional Bruto dapat menggambarkan suatu 

daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Adapun data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data Produk Domestik Regional Bruto atas 
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dasar harga konstan yang dapat digunakan dalam melihat pertumbuhan ekonomi 

pada suatu daerah. 

Tabel 4.4  

PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Sinjai  

Tahun 2003-2022 

Tahun 
PDRB atas dasar harga konstan 

(PDRB) 

2003 930.097,22 

2004 1.061.512,95 

2005 1.204.362,91 

2006 1.393.405,06 

2007 1.596.286,75 

2008 1.978.005,94 

2009 2.440.572,44 

2010 3.781.722,89 

2011 4.069.009,33 

2012 4.366.712,39 

2013 4.706.672,69 

2014 5.035.299,46 

2015 5.415.380,09 

2016 5.799.305,71 

2017 6.218.639,84 

2018 6.684.166,00 

2019 7.090.283,60 

2020 7.200.231,96 

2021 7.576.834,94 

2022 7.945.616,31 

Sumber:BPS Kabupaten Sinjai,Publikasi BPS 2023Sulawesi Selatan. 

Berdasarkan tabel 4.4 bahwa Produk Domestik Regional Bruto atas dasar 

harga konstan di Kabupaten Sinjai terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun 

yang dimulai dari tahun 2003 yakni sebesar Rp. 930.097.22 sampai pada tahun 2022 

PDRB terus mengalami peningkatan sebesar Rp. 7.945.616.31 Produk Domestik 

Regional Bruto atas dasar harga konstan yang terus meningkat dari tahun ke tahun 

menggambarkan bahwa produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai 
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sektor aktivitas ekonomi di daerah ini terus meningkat yang berarti bahwa 

pertumbuhan ekonomi di daerah ini terus maju dan berkembang lebih baik. 

C. Hasil Pengelolaan Data  

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ialah uji yang digunakan dalam menguji kelayakan 

terhadap suatu model regresi yang digunakan dalam penelitian. Uji ini dilakukan 

untuk menilai apakah dalam sebuah regresi terdapat masalah asumsi klasik dengan 

syarat bahwa data harus berdistribusi secara normal dengan menggunakan uji 

Normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Pengujian ini 

dapat digambarkan dalam empat langkah dibawah ini: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan 

variabel independen berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian 

normalitas yakni menggunakan pengujian Jarque-Bera. Penilaian normalitasnya 

dapat diketahui apabila nilai signifikan atau nilai probabilitasnya lebih 0,05 atau 

5%, maka dapat diketahui bahwa residual berdistribusi normal akan tetapi 

sebaliknya apabila nilai signifikan atau nilai probabiltasnya kurang dari 0,05 atau  

5 % maka dapat dinyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. 
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Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

 
Sumber: Eviews 12, 2023. 

Berdasarkan gambar 4.5 bahwa hasil uji normalitas pada data yang 

digunakan dalam penelitian ini menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,754 lebih 

besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dari penelitian 

ini terdistribrusi secara normal. 

Gambar 4.2  

Hasil Uji Jarque – Bera 

Probalitas J-B Batas Probalitas 

J-B Jarque-Bera 

Keterangan 

0.7548451 

 

<0,05 0,552955 Signifikan 

Sumber: Eviews 12, 2023 

Dilihat pada tabel 4.6 nilai Jarque-Bera 0,552955 < 26,296228 dari nilai 

tabel chi-square sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistibusi dengan normal 

pada penelitian ini dikarenakan nilai probalitasnya lebih besar dari 0,05 dan nilai 

jarque-bera lebih kecil dari nilai pada tabel chi-square. 
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b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

semestinya tidak ada korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat. Pengujian 

ini dapat diketahui apabila nilai VIF lebih dari 10 maka dinyatakan terjadi 

multikolinearitas sebaliknya apabilai nila VIF kurang dari 10 maka dapat 

dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Adapun hasil uji multikolinearitas dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.5  

Hasil Uji Multikolinearitas 

    
 Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

    
    C 502.0203 5122.862  NA 

X1 0.189811 5148.357 1.167405 
X2 2.380113 8.778048 2.402607 
X3 1.267184 10.21739 2.484083 

    
       Sumber: Eviews 12, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.7 bahwa hasil uji multikolinearitas pada data 

penelitian yang digunakan menunjukkan hasil nilai centered VIF kurang dari 10, 

Sehingga bisa dikatakan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi 

multikolinearitas. 

Tabel 4.6  

Hasil Uji VIF 

Model VIF Batas VIF Keterangan 

Angkatan kerja 1.167405 <10 Signifikan 

Tingka Upah 2.402607 <10 Signifikan 

PDRB 2.484083 <10 Signifikan 

Sumber: Eviews 12, 2023 
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Nilai VIF pada masing–masing variabel bebas <10 dapat dilihat hasil dari 

olah data ketiga variabel bebas pada tabel 4.8: 

1. Variabel Angkatan kerja nilai VIF sebesar 1.167405 lebih kecil dari nilai 

batas VIF 10 sehingga variabel ini tidak terdapat multikorelasi 

2. Variabel Tingkat Upah nilai VIF sebesar 2.402607 lebih kecil dari nilai batas 

VIF 10 sehingga variabel ini tidak terdapat multikorelasi. 

3. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nilai VIF sebesar 

2.484083 lebih kecil dari nilai batas VIF 10 sehingga variabel ini tidak 

terdapat multikorelasi. 

Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas memiliki nilai <10 

sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas pada data yang digunakan pada 

penelitian ini.  

c. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model tidak terjadi 

kesamaan variasi dari residual satu ke residual lainnya didalam suatu model regresi 

jika nilai probalitas chi-square > 0,05 maka disimpulkan tidak terdapat 

heteroskedasitas dan apabila chi-square < 0,05 maka terdapat heteroskedasitas 

dalam model regresi dapat dilihat pada tabel 4.9 bahwa nilai probalitas chi-square 

sebesar 0,070  > 0,05 batas prob. Chi-square maka disimpulkan tidak terdapat 

masalah heteroskedasitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat ditunjukkan pada tabel 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.7  

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
  Sumber: Eviews 12, 2023 

Pada tabel 4.9 dapat dilihat hasil uji Heteroskedastisitas dalam penelitian 

ini menunjukkan nilai signifikasi probability Chy-Square sebesar 0,070 > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji adanya keterkaitan residual 

observasi dengan observasi lainya yang dibentuk regresi. Uji autokorelasi yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Bruesch Godfrey atau uji 

Lagrange Multiplier (LM test) dimana dalam menguji autokorelasi dapat dilihat 

hasil dari nilai uji Durbin Watson yang memiliki kereteria pengujian meliputi : 

 Jika nilai DW<dL atau DW>4-dl maka terdapat autokorelasi 

 Jika nilai dU<DW<4-dU maka tidak terdapat autokorelasi 

 Jika nilai dL<DW<dU atau 4-dU<DW<4-dL tidak terdapat keputusan 

Tabel 4.8  

Hasil Uji Autokorelasi 

     
     

R-squared 0.301717   Mean dependent var 6.621015 

Adjusted R-squared -0.105615   S.D. dependent var 1.284702 

S.E. of regression 1.350841   Akaike info criterion 3.728507 

Sum squared resid 21.89727   Schwarz criterion 4.126800 

Log likelihood -29.28507   Hannan-Quinn criter. 2.068783 

F-statistic 0.740716   Durbin-Watson stat 1.915715 

Prob(F-statistic) 0.643649    
     

   
           Sumber: Eviews 12, 2023 

Heteroskedasticity Test: Glejser
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 2.900220     Prob. F(3,16) 0.0672
Obs*R-squared 7.044881     Prob. Chi-Square(3) 0.0705
Scaled explained SS 6.027886     Prob. Chi-Square(3) 0.1103

Test Equation:
Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Date: 12/24/23   Time: 23:04
Sample: 2003 2022
Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -5.311460 11.24211 -0.472461 0.6430
X1 0.115606 0.218599 0.528851 0.6042
X2 -4.68E-07 2.45E-07 -1.912410 0.0739
X3 1.41E-09 5.64E-10 2.494246 0.0239

R-squared 0.352244     Mean dependent var 0.979057
Adjusted R-squared 0.230790     S.D. dependent var 0.800910
S.E. of regression 0.702435     Akaike info criterion 2.308330
Sum squared resid 7.894647     Schwarz criterion 2.507476
Log likelihood -19.08330     Hannan-Quinn criter. 2.347205
F-statistic 2.900220     Durbin-Watson stat 2.347758
Prob(F-statistic) 0.067217
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Pada tabel 4.10 dapat dilihat nilai DW 1,915716 pada signifikan 0,05 dan 

jumlah sampel variabel bebas (k=3) senilai dU (batas bawah) 1.6763 dan nilaI dL 

0,9976 oleh karena itu nilai DW hitung > dU sehingga tidak terjadi autokorelasi. 

 

e. Analisis Regeresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen metode analisis ini digunakan 

untuk mengetahui besarnya pengaruh terhadap perubahan suatu variabel lainnya 

yang ada hubungannya 

Tabel 4.9  

Hasil Analisi Regresi Linear berganda 

     
Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     

C 51.42492 22.40581 4.295160 0.0356 

X1 1.118758    0.435763 2.567887 0.0206 

X2      -2.31207        4.883-07        -1.31207 0.6431 

X3       3.02109       1.122-09 2.068783 0.0163 

    
Sumber: Eviews 12, 2023 

Berdasarkan pada tabel 4.11 persamaan regresi linear berganda dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

Y =  α + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3 + ℇ 

Y = 51.42 + 1.18 (𝑋1 ) 2.31 (𝑋2 ) + 3.02 (𝑋3 ) + ℇ  

Dari persamaan di atas di jelaskan bahwa: 

1. Nilai konstanta diperoleh sebesar 51.42 jika variabel (X1) angkatan kerja 

(X2) tingkat upah, (X3) Produk domestik regional bruto tidak mengalami 

perubahan maka akan terjadi peningkatan pada (Y) pengangguran sebesar   

51.42 
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2. Nilai koefisien (X1) angkatan kerja menunjukan nilai sebesar 1.18 % jika 

(X1) angkatan kerja  mengalami kenaikan sebesar 1% maka terjadi 

peningkatan Y pengangguran  sebesar  1.18 % asumsi bahwa (X2) tingkat 

upah dan (X3) Produk domestik regional bruto dianggap konstan. 

3. Nilai koefisien (X2) tingkat upah  menunjukan nilai sebesar  2.31  Rupiah 

jika (X2) tingkat upah mengalami kenaikan sebesar 1 Rupiah  maka tetap 

terjadi peningkatan Y pengangguran sebesar  2.31% asumsi bahwa (X1) 

angkatan kerja  (X3) Produk domestik regional bruto di anggap konstan. 

4. Nilai koefisien (X3) Produk domestik regional bruto  menunjukan nilai 

sebesar 3.2  Rupiah jika (X3) Produk domestik regional bruto  mengalami 

kenaikan sebesar 1 Rupiah maka tetap terjadi peningkatan Y pengangguran 

sebesar 3.2 % asumsi bahwa (X1) angkatan kerja (X2) tingkat upah di 

anggap  konstan. 

5. Nilai e  menunjukan nilai sebesar 6,99 % dari nilai pengaruh variabel lain 

yang tidak dijelaskan dalam model regresi. 

2. Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis merupakan dugaan sementara dari peneliti mengenai 

fenomena yang diteliti yakni variabel penelitian independen terhadap variabel 

dependen. Signifikan melalui penetapan hipotesis nol (Ho) dengan hipotesis 

alternative (Ha). Hipotesis nol (Ho) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa 

variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, 

sedangkan hipotesis alternatif (Ha) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa 

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun 
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uji yang digunanakan yaitu: uji simultan (uji f), uji parsial (uji t) dan koefisien 

determinasi (R²). 

 

a. Koefisien determinanasi (R2) 

Koefisien Determinan (R²) digunakan untuk menjelaskan seberapa besar 

variasi variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai R² 

mempunyai rentang 0 sampai 1, semakin mendekati 1 semakin baik atau mampu 

menjelaskan keseluruhan perubahan pada variabel dependen, 

Tabel 4.10  

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

     
     

R-squared 0.621717   Mean dependent var 6.621015 

Adjusted R-squared -0.105615   S.D. dependent var 1.284702 

S.E. of regression 1.350841   Akaike info criterion 3.728507 

Sum squared resid 21.89727   Schwarz criterion 4.126800 

Log likelihood -29.28507   Hannan-Quinn criter. 2.068783 

F-statistic 0.740716   Durbin-Watson stat 1.915715 

Prob(F-statistic) 0.643649    
     
     

           Sumber: Eviews 12, 2023. 

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan hasil pengujian koefisien 

determinasi yang disimbolkan dengan R² sebesar 0.621. Hal ini menunjukkan 

bahwa persentase Pengangguran yang dapat dijelaskan oleh tiga variabel 

independen, yakni jumlah angkatan kerja tingkat upah dan Produk Domestik 

Regional Bruto adalah 62,5 persen sedangkan sisanya 37,5 persen dijelaskan diluar 

model penelitian ini. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji ini digunakan untuk menunjukkan suatu gambaran apakah variabel 

angkatan kerja, tingkat upah dan Produk Domestik Regional Bruto secara simultan 
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(bersamaan) memiliki pengaruh terhadap variabel pengangguran. Adapun hasil uji 

simultan dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut: 

 

 

Tabel 4.11  

Hasil Uji F Simultan  

     
     

R-squared 0.301717   Mean dependent var 6.621015 

Adjusted R-squared -0.105615   S.D. dependent var 1.284702 

S.E. of regression 1.350841   Akaike info criterion 3.728507 

Sum squared resid 21.89727   Schwarz criterion 4.126800 

Log likelihood -29.28507   Hannan-Quinn criter. 2.068783 

F-statistic 0.740716   Durbin-Watson stat 1.915715 

Prob(F-statistic) 0.643649    
     
     

Sumber: Eviews 12, 2023. 
 

Berdasarkan hasil uji simultan pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai 

Fhitung lebih besar dari Ftabel yakni 0.740> 3,24 dengan nilai probabilitas F statistik 

sebesar 0,002 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel 

independen yakni angkatan kerja (X₁), Tingkat upah (X₂) dan Produk Domestik 

Regional Bruto (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Variabel 

dependen yakni Pengangguran (Y). 

c. Uji Parsial (Uji T-test) 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui hubungan pada setiap variabel 

independen terhadap variabel dependen, apakah masing-masing dari variabel 

independen yakni variabel angkatan kerja, tingkat upah dan PDRB memiliki 

pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap dependen yakni pengangguran. 

Adapun hasil pengujiannya pada tabel 4.12 berikut: 
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Tabel 4.12  

Hasil Uji Parsial 

     
Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     

C 51.42492       22.40581 4.295160 0.0356 

X1 1.118758    0.435763 2.567887 0.0206 

X2     2.31207      4.883-07  -1.31207 0.6431 

X3       3.02109      1.122-09 2.068783 0.0163 

           Sumber: Eviews 12, 2023. 

Berdasarkan Pada tabel 4.14 dapat diketahui hasil pengujian uji t masing 

masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yang dapat 

dianalisis sebagai berikut: 

a.) Pengaruh angkatan kerja (X1) terhadap penganggura (Y) 

Variabel angkatan kerja terhadap pengangguran memiliki nilai signifikan 

0,02 < 0,05 dan thitung 2,567 > ttabel 2,119 yang menunjukkan bahwa angkatan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Sinjai 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pada penelitian ini diterima. H₀ 

diterima H1 ditolak. 

b.) Pengaruh tingkat upah (X2) terhadap pengangguran (Y) 

Variabel tingkat upah memiliki nilai koefisien regresi bernilai  

Positif  2.31 terhadap pengangguran tidak memiliki nilai signifikan 0,64 > 0,05 dan 

thitung -1,312 < ttabel 2,119 yang menunjukkan bahwa tingkat upah berpengaruh  dan 

tidak signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Sinjai sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis pada penelitian ini ditolak  H₀ ditolak dan H₁ diterima. 
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c.) Pengaruh PDRB (X₃) terhadap pengangguran (Y) 

Variabel PDRB memiliki nilai koefisien regresi bernilai negatif sebesar      

3,02 terhadap pengangguran  memiliki nilai signifikan 0,01 < 0,05 dan dan thitung   

2,068 < ttabel 2,144 yang menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Sinjai sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis pada penelitian ini diterima. H₀ ditolak dan H₁ diterima. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Angkatan kerja terhadap Pengangguran  

Berdasarkan hasil dari perhitungan dalam penelitian menunjukkkan bahwa 

variabel angkatan kerja terhadap pengangguran memiliki nilai signifikan 0,02< 0,05 

dan thitung 2,567 > ttabel 2,119 dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,118 yang 

menunjukkan bahwa angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengangguran. Artinya jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Sinjai setiap 

tahunnya mengalami peningkatan yang diikuti dengan pertumbuhan jumlah 

pengangguran yang berfluktuatif. Hal tersebut terjadi karena penyerapan tenaga 

kerja tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang tiap tahun mengalami 

peningkatan serta tidak diikuti dengan pertumbuhan lapangan kerja baru sehingga 

menimbulkan angka pengangguran. Ada juga yang lebih banyak putus asa dengan 

pekerjaannya dan banyak juga yang berusaha mencari pekerjaan lain, kurangnya 

pemanfaatan tenaga kerja merupakan gejala yang umum.  

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sinjai memberikan konsekuensi 

terhadap meningkatnya jumlah penduduk usia kerja. Pertambahan penduduk usia 

kerja yang tidak diiringi dengan lapangan pekerjaan yang memadai memberikan 
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dampak peningkatan pengangguran terbuka di Kabupaten Sinjai. disisi lain, jumlah 

merupakan salah satu faktor menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi apabila 

tidak terserap dalam dunia kerja yang mengakibatkan seseorang menjadi 

pengangguran. Oleh karena itu ketika jumlah penduduk yang tergolong sebagai 

angkatan kerja bertambah dan tidak dibarengi dengan pertambahan lapangan 

pekerjaan maka akan menambah angka pengangguran baru yang menyebabkan 

beban dalam perekonomian suatu daerah (Murialti, 2020). 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Khotimah ( 2018) . 

Dengan demikian sistematik angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap tingkat pengangguran di DIY tahun 2009-2015. Dalam penelitian ini 

ditemukan bahwa angkatan kerja (TPAK) di DIY tahun 2009-2015 berpengaruh 

negatif dan tidak signfikan terhadap tingkat pengangguran yang berarti bahwa jika 

terjadi peningkatan TPAK akan mengurangi tingkat pengangguran. Keadaan ini 

dapat dilihat dari TPAK DIY tahun 2009-2015 tertinggi tersebar di Kab. Gunung 

Kidul dan Kulon Progo yang termasuk daerah pedesaan dan masyarakatnya masih 

bekerja di sektor pertanian, di mana sektor ini menjadi sektor penyerap tenaga kerja 

paling banyak sehingga banyak tenaga kerja yang langsung dapat terserap dalam 

sektor pertaniannya masih menyerap tenaga kerja sehingga tenaga kerja dapat 

langsung terserap dalam sektor pertanian. 

Namun, hasil penelitian ini  juga sejalan dengan penelitian oleh Lumi dkk, 

(2021) berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa jumlah angkatan 

kerja berpengaruh secara positif terhadap tingkat pengangguran dan signifikan 

secara statistik. Artinya ketika jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan, maka 
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tingkat pengangguran akan mengalami kenaikan dikarenakan jumlah lapangan 

pekerjaan minim dan tidak sebanding dengan para pencari kerja atau angkatan kerja 

yang sedang mencari pekerjaan. 

 Penelitian ini  juga sejalan dengan penelitian oleh Ryan dkk, (2017) 

Jumlah angkatan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

pengangguran di Jawa Timur karena semakin tinggi jumlah angkatan kerja dan 

tidak di imbangi dengan laju kesempatan kerja dapat meningkatkan pengangguran. 

Kenaikan jumlah penduduk yang terjadi di Jawa Timur mengakibatkan lonjakan 

angkatan kerja, akan tetapi dengan sempitnya lahan pekerjaan di Jawa Timur ini, 

para angkatan kerja tersebut tidak terserap sepenuhnya atau tidak terserap dalam 

jumlah banyak, dampaknya pengangguran mengalami peningkatan. 

Eick Olin Wright atau bahwa pandangan Wright menyoroti perbedaan 

dalam jenis pekerjaan dan kondisi kerja, yang dapat mempengaruhi tingkat 

partisipasi angkatan kerja dan tingkat penangguran diberbagai segmen pasar kerja. 

Yaitu jika banyaknya angkatan kerja yang sedang mencari kerja dan tidak seimbang 

dengan lapangan pekerjaan yang tersedia karena minimnya lapangan pekerjaan 

sehingga partisipan angkatan kerja juga ikut meninkat dapat menimbulkan 

tejadinya tingkat penangguran disuatu wilayah tersebut.(Lumi dkk, 2021) 

Sedangkan menurut pandangan Adam smith, memandang tenaga kerja 

sebagai suatu bentuk modal dan menyatakan bahwa upah pekerja akan ditentukan 

oleh hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja. Sedangkan menurut 

pandangan Karl Marx melihat angkatan kerja sebagai bagian dari struktur kelas 

dalam masyarakat kapitalis, dia memandang hubungan antara majikan dan pekerja 
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didasarkan pada ekspoloitasi,dan melalui konflik kelas,protelariat akan mencapai 

kesadaran dan menggulingkan kapitalisme (David dkk, 2019). 

2. Pengaruh Tingkat Upah Terhadap Pengangguran 

Berdasarkan hasil dari perhitungan dalam penelitian ini menunjukan hasil 

uji parsial diliat bahwa variabel Tingkat upah memiliki nilai koefisien regresi 

bernilai negatif dengan nilai signifikan 0,643 > 0,05 dan thitung -1,312 < ttabel 2,119 

artinya variabel tingkat upah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

pengangguran di Kabupaten Sinjai. Sehingga H0 ditolak H1 diterima. hal ini berarti 

kenaikan tingkat upah akan meningkatkan pengangguran namun pengaruhnya tidak 

terlalu besar.  

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Fikri dan Anis, (2023) 

Berdasar hasil analisis, secara parsial upah berpengaruh dan tidak signifikan 

terhadap pengangguran”artinya ketika upah meningkat, maka pengangguran akan 

menurun. Sebaliknya ketika upah turun pengangguran akan meningkat,hal ini 

sejalan dengan teori A.W Phillips yang mana menjelaskan bahwa dalam jangka 

pendek didapati hubungan negatif pada peningkatan tingkat upah pada 

pengangguran. Kekakuan upah dikarenakan adanya penetapan jumlah upah 

minimum oleh pemerintah yang tidak disesuaikan dengan keadaan pasar dan 

terdapatnya kekuatan dari serikat kerja yang ingin melakukan peningkatan 

kesejahteraan dengan adanya peningkatan upah minimum akan memotivasi calon 

pekerja dalam mencari pekerjaan dan menerima tawaran pekerjaan yang ada 

dimana ini menjadikan pengangguran dapat berkurang. 
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Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sitompul dkk, (2023) hal ini 

menunjukkan upah minimum memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap pengangguran di Kota Manado. Berdasarkan hasil kajian kebijakan yang 

dapat diambil pemerintah untuk menekan angka pengangguran antara lain dengan 

melakukan penyesuaian upah minimum dan melakukan kajian lebih dalam 

mengenai faktor yang dapat medorong naiknya pertumbuhan sehingga dapat 

mengurangi pengangguran. 

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Zuliasari dan 

Rachmawati, (2021) menunjukan bahwa upah berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap pengangguran terbuka. hasil pengujian menunjukkan bahwa 

jumlah penduduk tidak memberikan pengaruh yang positif dan tidak signifikan 

terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015 hingga 2019. 

tingkat pengangguran rendah umumnya bukanlah pertanda positif. Faktanya, meski 

jumlah penduduk Jawa Timur bertambah, alasan turunnya angka pengangguran  

yaitu, perkembangan penduduk usia muda 15 tahun sangat tinggi, namun pada 

kondisi ekonomi keluarga miskin terpaksa masuk ke pasar tenaga kerja untuk 

bekerja membantu perekonomian keluarga, meningkatnya jumlah penduduk usia 

subur, khususnya kelompok usia 15-64 tahun yang dapat membuka lowongan baru.  

Pandangan Garry Backer  mengembangkan teori upah diskriminatif yang 

menyatakan bahwa ketidaksetaraan upah bisa disebabkan oleh faktor –faktor non 

ekonomi seperti diskriminasi. Besarnya upah yang ditawarkan oleh suatu 

perusahaan biasanya ditentukan oleh tingkat produktifitas, kualitas dan waktu kerja 

para tenaga kerja itu sendiri (Baihawafi dan Sebayang, 2023). 
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Menurut pandangan Jhon keynes menyatakan bahwa upah yang tinggi 

dapat meningkatkan permintaan agregat dan membantu mengatasi pengangguran, 

dia mendukung intervensi pemerintah menstabilkan tingkat upah. Dalam 

menentukan upah kerja biasanya perusahaan menetapkan target pencapaian hasil 

kerja sesuai dengan jam kerja yang digunakan untuk menentukan besarnya tingkat 

produktivitas yang layak untuk diupahkan (Lusia dkk, 2022). 

3. Pengaruh PDRB Terhadap Pengangguran 

 Hasil pada penelitian ini menunjukkan hasil uji parsial dilihat bahwa 

Variabel pengangguran memiliki nilai  koefisien regresi bernilai negatif dengan 

nilai signifikasi 0,01 < 0,05 dan dan thitung 2,068 < ttabel 2,119 yang artinya variabel 

Produk domestik regional bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pengangguran di Kabupaten Sinjai sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. 

Produk domestik regional bruto di Kabupaten Sinjai yang mengalami 

peningkatan mencerminkan banyaknya produksi atau nilai tambah barang dan jasa. 

Pengaruh Produk domestik regional bruto terhadap pengangguran di Kabupaten 

Sinjai disebabkan oleh peningkatan pada masing-masing sektor yang dialokasikan 

untuk berbagai kegiatan ekonomi yang berorientasi pada sektor riil sehingga 

berkontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja dan menurunkan 

jumlah pengangguran.  

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Arizal dan Marwan, 

(2019) Berdasarkan hasil penelitian persamaan menunjukkan bahwa Produk 

Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat 

Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat. hal ini menunjukkan bahwa 
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semkin tingginya Produk Domestik Regional Bruto maka tingkat pengangguran 

terbuka akan mengalami penurunan, dan ketika Produk Domestik Regional Bruto 

mengalami penurunan maka tingkat pengangguran terbuka akan meningkat. 

 Produk Domestik Regional Bruto yang berpengaruh negative dan 

signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka ini sesuai dengan Hukum Okun 

yaitu peningkatan output sebesar 1% akan menyebabkan pengangguran berkurang 

1%, atau ketika terjadi kenaikkan dari tingkat pengangguran ini sebesar 1% akan 

menyebabkan penurunan PDRB tersebutsebesar 2% Ketika Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan, maka hal tersebut mencerminkan 

banyaknya produksi atau nilai tambah baarang dan jasa. Ketika produksi atau nilai 

tambah barang dan jasa meningkat tentu hal tersebut akan menggairahkan 

perekonomian.  

Penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Sembiring dan 

Sasongko, (2019) yakni PDRB mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat 

pengangguran terbuka di Kota Surabaya. Hal ini menjelaskan bahwa setiap 

kenaikan PDRB maka pengangguran terbuka akan mengalami penurunan fenomena 

tersebut terjadi dikarenakan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan meningkatnya 

kapasitas produksi yang berorientasi pada padat karya, sehingga pertumbuhan 

ekonomi dapat mengurangi jumlah pengangguran. 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Tutupoho, (2019) 

menunjukan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku artinya ketika 

pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka akan menurunkan jumlah 
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pengangguran, sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi turun, maka jumlah 

pengangguran naik.  

Jika Produk domestik regional bruto mengalami peningkatan setiap 

tahunnya yang artinya pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyrakat 

dan mengurangi jumlah pengangguran namun ternyata belum dapat menekan angka 

pengangguran  yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku pada tahun 2011 

sampai dengan 2017 memang telah mengalami kenaikan, akan tetapi kenyatannya 

pertumbuhan ekonomi ini masih belum dapat dikatakan berhasil. Tercatat masih 

banyak tingkat pengangguran yang terjadi, inflasi yang semakin tinggi, lapangan 

perkerjaan yang menurun di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku. 

Menurut Robert Solow pandangan solow dikenal dengan model 

pertumbuhan solow yang mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong 

pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Konsep ini dapat memberikan wawasan 

tentang bagaimana PDRB berkembang seiring waktu (Dharmayanti, 2011). 

Sedangkan menurut Jhon Maynerd Keynes bahwa perlu menekankan  

pemerintah dalam mengatasi stimulus fiskal. Pertumbuhan PDRB yang didukung  

oleh kebijakan pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi 

pengangguran (Permadi dan Chrystanto, 2021). 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil pada penelitian ini, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran 

di Kabupaten Sinjai 

2. Tingkat upah berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengangguran di 

Kabupaten Sinjai 

3. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif  dan tidak signifikan 

terhadap pengangguran di Kabupaten Sinjai 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diambil, maka 

adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini yakni sebagai 

berikut: 

1. Bagi pemerintah Kabupaten Sinjai agar kiranya dapat mengentaskan 

pengangguran serta mengevaluasi kebijakan – kebijakan yang telah ada 

terkait dengan penanganan jumlah angkatan kerja, tingkat upah 

pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Kabupaten Sinjai. Dari segi 

tingkat pendidikan agar kiranya pemerintah dapat lebih memperhatikan 

generasi muda untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang 

berkualitas agar kedepannya dapat menjadi sumber daya manusia yang 

bermutu dan berdaya saing tinggi sehingga generasi muda penerus bangsa 
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ini dapat bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih layak sehingga 

dapat mengurangi pengangguran di Kabupaten Sinjai. 

2. Bagi masyarakat Kabupaten Sinjai agar kiranya dapat ikut berpartisipasi 

dalam upaya mengentaskan pengangguran dalam usaha pemerintah yang 

sudah diprogramkan guna untuk mengurangi jumlah masyarakat yang 

menganggur. 

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk sebaiknya dapat 

mengembangkan penelitian ini dengan melihat faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi pengangguran. Karena peneliti sadar bahwa di dalam 

penelitian ini masih terdapat kekurangan sehingga kiranya dapat diperbaiki 

agar kedepannya dapat menjadi lebih baik. 
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