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ABSTRAK 

Nama  : Husnul Khatimah 

Nim  : 90300117079 

Judul :Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengangguran Terhadap 

Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi 

Selatan 

 

Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang penting 

dalam mencapai keberhasilan pembangunan negara. Mencapai pembangunan, 

setiap negara akan berusaha untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan 

menurunkan tingkat kemiskinan. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  pengaruh jumlah 

penduduk dan pengangguran terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi 

Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, 

dengan menggunakan metode path analysis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Variabel pengangguran 

tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan. Variabel jumlah 

penduduk, pengangguran dan kemiskinan berpengaruh secara negatif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan jumlah penduduk dan 

pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Secara simultan 

jumlah penduduk, pengangguran dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

 

Kata Kunci : Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan dan Pertumbuhan 

Ekonomi  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pembangunan ekonomi dalam suatu daerah tertuju pada perubahan proses 

kearah lebih baik secara terus menerus untuk peningkatan perekonomian agar 

dapat menciptakan lapangan kerja guna memperkecil masalah-masalah 

pembangunan ekonomi dengan tujuan terciptanya kehidupan yang sejahtera bagi 

masyarakat khususnya di daerah. Di berbagai daerah di Indonesia, kemiskinan 

masih menjadi perbincangan di kalangan masyarakatnya. Fakta menunjukkan 

pembangunan ekonomi belum mampu meredam kemiskinan diberbagai daerah 

khususnya di daerah yang tingkat kemiskinannya relatif naik dari tahun ke tahun. 

Pada tiap tahunnya jumlah penduduk dalam suatu tempat/daerah akan 

bertambah tergantung dari seberapa banyak jumlah kelahiran. Jumlah penduduk  

ini akan menjadi sebuah masalah bagi pemerintah jika tidak bisa dikendalikan, 

karena jika jumlah penduduk  tiap tahunnya makin bertambah maka akan 

menyebabkan angka kemiskinan juga tinggi. Pertumbuhan penduduk  bisa 

mengurangi angka kemiskinan tergantung dari masyarakat yang mendapatkan 

pekerjaan dan bisa memenuhi kebutuhannya. Pemerintah sulit menyediakan 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat jika jumlah penduduk  semakin tinggi.  

 Hal ini terjadi karena pembangunan, dalam lingkup daerah secara spasial 

tidak selalu berlangsung sistemik. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, 
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sementara beberapa daerah lain akan mengalami pertumbuhan yang lambat. 

Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama di sebabkan oleh 

karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki, adanya kecenderungan peranan 

modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki 

fasilitas seperti sarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, 

perbankan, asuransi, juga tenaga kerja yang terampil di samping itu adanya 

ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat kepada 

daerah.
1
 Data jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk  di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020 
 

Tahun Jumlah Penduduk  (Ribuan Jiwa) 

2011 8.115.638 

2012 8.190.222 

2013 8.342.047 

2014 8.432.163 

2015 8.520.304 

2016 8.606.375 

2017 8.690.294 

2018 8.771.970 

2019 8.851.240 

2020 9.073.509 

    Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 

 Jumlah penduduk  di setiap provinsi sangat beragam dan bertambah 

dengan laju pertumbuhan yang sangat beragam. Provinsi Sulawesi Selatan 

                                                 

1
 Elda Wahyu Azizah, Sudarti Sudarti, dan Hendra Kusuma, “Pengaruh Pendidikan, 

Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur”. 

Jurnal Ilmu Ekonomi JIE, 2018. 
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merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk  terbanyak. Di Sulawesi 

Selatan jumlah penduduk  mengalami peningkatan tiap tahunnya. Berdasarkan 

data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2011 hingga 

2020 jumlah penduduk  di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun semakin 

meningkat. Dengan semakin tingginya angka pertumbuhan penduduk  ini, 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus mempunyai strategi yang 

berkesinambungan dengan keadaan tiap tahun juga target jangka menengah agar 

kebijakan yang ditetapkan dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan menjadi 

lebih terarah.  

 Teori Malthus menyatakan bahwa “penduduk  cenderung meningkat lebih 

cepat daripada persediaan makanan”. Begitu pula dari teori yang pernah 

dikemukakan oleh ahli yang lain seperti Adam Smith dan Benjamin Franklin. 

Yang dapat disimpulkan bahwa Penduduk  tumbuh bagaikan deret ukur dan 

persediaan hitung, akibatnya sumberdaya bumi tidak mampu mengimbangi 

kebutuhan manusia yang terus bertambah dengan cepat. Hal itulah yang 

menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan.
2
 

 Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi adalah 

laju penurunan tingkat penduduk  miskin. Efektivitas dalam menurunkan tingkat 

penduduk  miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi 

                                                 

2
Mustika, Candra. "Pengaruh PDB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di 

Indonesia Periode 1990-2008." Jurnal Paradigma Ekonomika , Oktober  2011. 
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pembangunan. Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi 

dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di banyak negara, syarat utama bagi 

terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan, 

namun menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Kenyataan ini berarti bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak berarti bagi penurunan masyarakat jika 

tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan.
3
Ukuran kemiskinan bisa disebut 

sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat 

kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan 

standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan 

seperti standar kesehatan, moral materi, dan sebagainya.  

 Realitanya, laju ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin rendahnya 

tingkat kemiskinan di suatu daerah. Bahkan tidak memungkiri bahwa 

permasalahan kemiskinan masih menjadi fokus dalam pembangunan ekonomi di 

berbagai kabupaten/kota di Indonesia.
4
 

 Menurut para ahli ekonomi, kemiskinan di Indonesia bersifat 

multidimensional. Kemiskinan yang bersifat multidimensional dapat dilihat dari 

berbagai aspek yang diantaranya aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer 

                                                 
3
 Romi Syahrur. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum terhadap 

Kemiskinan Di Kota Jambi”e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol.7 No.1 

(2018) 

4
 Hafiz Nabawi. “Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan PDRB terhadap 

Kemiskinan di Kota Malang”. OECONOMICUS Journal of Economics,2020. 
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ini berupa miskin aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta 

keterampilan yang rendah. Sedangkan aspek sekunder berupa miskin akan 

jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi.
5
 

 Secara singkat, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar 

tingkat  hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada 

sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang 

umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang 

rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan 

kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong 

sebagai orang miskin.
6
 

 Terkait dengan pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, hal 

yang paling mendasar dalam pendekatan keekonomian suatu daerah adalah sejauh 

mana daerah tersebut mampu mengatasi kemiskinan yang ada. Berbagai indikator 

ditetapkan untuk menafsirkan kemiskinan agar tidak menjadi bias. Badan Pusat 

Statistik (BPS) menggunakan Garis kemiskinan yang terdiri atas Garis 

Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). 

Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk 

kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari, 

                                                 

5
 Durrotul Mahsunan. “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan 

Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur”. Jurnal Pendidikan Ekonomi, 2013. 

6
 Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto. “Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia”. Jurnal Ekonomi 

Pembangunan ,2010. 
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paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi dan 

Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum 

untuk kebutuhan non makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan 

kesehatan. Sedangkan, Bank Dunia menetapkan ukuran kemiskinan melalui 

ukuran dollar yaitu US$ 1,9 per orang perhari, dimana apabila suatu individu 

hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kurang dari US$ 1,9per hari, maka 

dapat dikatakan individu tersebut tergolong miskin.Data jumlah penduduk miskin 

di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari tabel berikut ini : 

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk  Miskindi Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2016-2020 
 

Tahun Jumlah Penduduk  Miskin 

(Ribuan Jiwa) 

Pertumbuhan 

 ( Persentase) 

2016 807.03 9,40 

2017 813.07 9,38 

2018 792.64 9,06 

2019 767.80 8,69 

2020 800.24 8,99 

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 

 Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 

Jumlah penduduk  miskin selama periode 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada 

tahun 2016 menjadi 807.03 dan meningkat sedikit pada tahun 2017 menjadi 

813.07. Akan tetapi terus mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 792.63 

dan pada tahun 2019 menjadi 767.80 jiwa. Pada tahun 2020 mengalami 

peningkatan menjadi 800.24 jiwa. Walaupun dalam beberapa tahun jumlah 
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penduduk miskin mengalami penurunan, Provinsi Sulawesi Selatan tetap menjadi 

yang tertinggi diantara Provinsi di Pulau Sulawesi. Penambahan jumlah tersebut 

berasal dari penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada 

di sekitar garis kemiskinan, selain itu meningkatnya jumlah pengangguran karena 

adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan. 

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu 

membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam 

pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon 

perlindungan kepada Allah SWT. atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. 

Jika kemiskinan ini semakin merajalela, maka kemiskinan ini akan membuat lupa 

adanya Allah SWT. dan juga rasa sosialnya kepada sesama. Oleh karena itu 

berkaitan dengan kemiskinan, Allah SWT. telah memerintahkan kita sebagai umat 

manusia untuk bekerja, berusaha mencari rezeki yang halal. Sebagaimana dalam 

firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an Surah Al-Jumu’ah ayat 10 : 

 َ رُوا اللّٰه
ُ
ِ وَاذكْ رْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰه

َ
ا
ْ
وةُ فَانْتَشِرُوْا فِى ال

ٰ
ل فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّ

مْ تُفْلِحُوْنَ 
ُ
ك
َّ
عَل
َّ
ثِيْرًا ل

َ
 ١٠ك

Terjemahnya : Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di 

bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-

banyaknya agar kamu beruntung. 

Ayat diatas menjelaskan bahwa setelah selesai melakukan shalat, umat 

Islam boleh bertebaran di muka bumi untuk melaksanakan urusan duniawi, dan 
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berusaha mencari rezeki yang halal, sesudah menunaikan yang bermanfaat untuk 

akhirat. Hendaklah mengingat Allah SWT. Sebanyak-banyaknya dalam 

mengerjakan usahanya dengan menghindarkan diri dari kecurangan, 

penyelewengan, dan lain-lainnya. Allah SWT. Maha Mengetahui segala sesuatu 

yang tersembunyi apalagi yang tampak nyata. 

Selanjutnya masalah yang tidak pernah habis untuk diperbincangkan 

adalah pengangguran. Pengangguran dapat diartikan sebagai seseorang yang telah 

mencapai usia tertentu tetapi belum memiliki pekerjaan dan sedang mencari 

pekerjaan untuk memperoleh upah atau keuntungan. Pengangguran ini biasanya 

disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding 

dengan jumlah lapangan kerja yang ada. 
7
 

Lewis menyatakan tujuan dari teori mengenai proses pembangunan yang 

khusus diperuntukkan bagi negara yang menghadapi masalah kelebihan tenaga 

kerja. Lewis menganggap di banyak negara berkembang terdapat tenaga kerja 

yang berlebih, akan tetapi sebaliknya menghadapi masalah kekurangan modal dan 

keluasan tanah yang belum digunakan sangat terbatas. Pengangguran memiliki 

hubungan yang erat dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Standar hidup yang 

rendah dimanifestasikan dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah, 

perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, bekal pendidikan yang 

                                                 

7
Hastin, Mira, dan Ferry Siswadhi. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Tingkat 

Inflasi, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi." Jurnal Ekonomi 

Sakti (Jes) 10.1 (2021): 1-22. 
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minim, atau bahkan tidak ada sama sekali, angka kematian bayi yang tinggi, usia 

harapan hidup yang relatif sangat singkat dan peluang mendapatkan kerja yang 

rendah. 
8
 Adapun menurut Boediono, pertumbuhan ekonomi adalah proses 

kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi 

merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan 

syarat keharusan bagi penurunan pengangguran. 

 Pada saat ini lahan pekerjaan manusia sudah banyak tergantikan oleh 

mesin. Menurut Sukirno, pertambahan lowongan kerja yang lebih rendah daripada 

pertambahan tenaga kerja akan mengakibatkan banyak tenaga kerja yang tidak 

memperoleh pekerjaan. Kejadian tersebut akan semakin menambah jumlah 

penduduk  miskin di Provinsi Sulawesi Selatan. Data jumlah pengangguran di 

Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

 

Tabel 1.3 Jumlah Pengangguran Terbuka dan Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 
 

Tahun Jumlah Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) 

2016 186.291 4,80 

2017 213.695 5,61 

2018 213.105 5,34 

2019 200.304 4,97 

2020 269.817 6,31 

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 

                                                 

8
Karisma, Ameilia. "Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di 

Jawa Timur." Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) 1.3. 2013. 
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 Menurut BPS, Jumlah Pengangguran Terbuka juga mengalami fluktuasi. 

Pada tahun 2016 terdapat pengangguran terbuka 186.291 jiwa dengan TPT 4,80% 

akan tetapi kembali naik pada tahun 2017 menjadi 213.695 jiwa dengan TPT 

5,61% dan pada tahun 2018 sebanyak 213.105 jiwa dengan TPT 5,34%. Pada 

tahun 2019 sebanyak 200.304 jiwa dengan TPT sebanyak 4,97%. Pada tahun 2020 

meningkat sebanyak 269.817 dengan TPT sebanyak 6,31%. Peningkatan ini 

menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini disebabkan 

adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan akibat dari pandemi 

Covid-19. 

Menurut Osinubi, ia menemukan hubungan yang sangat kuat antara tingkat 

kemiskinan dan tingkat pengangguran. Ketika tingkat pengangguran naik, maka 

tingkat kemiskinan juga naik dan ketika tingkat pengangguran menurun maka 

tingkat kemiskinan juga ikut turun. Selalu ada hubungan antara pengangguran dan 

kemiskinan. Karena masyarakat yang menganggur tidak mempunyai penghasilan 

dan pengaruhnya adalah pasti miskin.
9
 

Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang penting 

dalam mencapai keberhasilan pembangunan negara. Mencapai pembangunan, 

                                                 
9
Deffrinica, Deffrinica. "Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di 

Kabupaten Bengkayang." JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi 2.1. 2017: 37-47. 
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setiap negara akan berusaha untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan 

menurunkan tingkat kemiskinan.
10

 

Pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan perbaikan yang mantap 

selama beberapa tahun ini tidak berarti bahwa pekerjaan telah selesai. 

Perekonomian belum sepenuhnya pulih, kegiatan di sejumlah sektor khususnya di 

sektor riil masih di bawah kapasitas. Pertumbuhan ekonomi juga belum cukup 

menyerap pengangguran dan mengatasi kemiskinan. Ini dikarenakan 

perekonomian masih rentan terhadap kejutan (shock), baik karena faktor politik, 

sosial, kondisi negara lain serta berbagai hal lainnya. Tujuan akhir pertumbuhan 

ekonomi adalah memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui pengentasan 

kemiskinan dan pengurangan jumlah pengangguran serta berbagai permasalahan 

lain yang melanda.
11

 Data persentase laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

Paramita, AA Istri Diah, and IB Putu Purbadharmaja. "Pengaruh Investasi dan 

Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kemiskinan di Provinsi Bali." E-Jurnal 

Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana 4.10 (2015): 44574. 

11
Rudiningtyas, Dyah Arini. "Pengaruh Pendapatan dan Belanja terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran (Studi Pada Apbn 2004-

2008)." Iqtishoduna (2011). 
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Tabel 1.4Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2016-2020 
 

Tahun Laju Pertumbuhan Ekonomi ( Persentase) 

2016 7,42 

2017 7,21 

2018 7,04 

2019 6,91 

2020 -0,70 

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 

 Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 

laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016-2020 itu mengalami penurunan. Pada 

tahun 2016 persentasenya 7,42 persen dan turun menjadi 7,21 persen pada tahun 

2017, kemudian terus turun dari 2018-2019 masing-masing menjadi 7,04 persen 

dan 6.91 persen. Penurunan paling drastis yaitu pada tahun 2020 persentase laju 

pertumbuhan ekonomi menjadi -0,70 persen.    

Pertumbuhan ekonomi mutlak harus ada sehingga pendapatan masyarakat 

akan bertambah, dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat diharapkan 

akan meningkat. Menurun Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan 

mempunyai hubungan yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses 

pembangunan kemiskinan cenderung meningkat kemudian pada saat mendekati 

tahap akhir pembangunan, kemiskinan akan berkurang. 
12

 

                                                 
12

 Todaro, Michael P. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta:Erlangga, 2000. 
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Di sisi lain, perbandingan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Sulawesi 

Selatan ini mengalami penurunan, ini tidak sebanding dengan pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan hingga mencapai -

0,70 %. Hal ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa di Provinsi 

Sulawesi Selatan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi penurunan 

pertumbuhan ekonomi.  

 Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk  dan 

Pengangguran terhadap Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi 

Sulawesi Selatan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan 

masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk  dan pengangguran terhadap 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan? 

2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk dan pengangguran terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan? 

3. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Sulawesi Selatan? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah penduduk  dan 

pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah penduduk dan 

pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

D. Definisi Operasional Variabel 

 Untuk menghindari adanya pemahaman yang tidak tepat dan meluasnya 

cakupan masalah maka perlu pembatasan pengertian variabel sebagai berikut : 

1. Kemiskinan (Y1) adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya yang meliputi kebutuhan makanan maupun non 

makanan. Variabel ini diukur dalam satuan jiwa. 

2. Pertumbuhan Ekonomi (Y2) merupakan suatu proses perubahan output 

suatu negara atau wilayah dalam suatu periode tertentu. Variabel  ini 

diukur dalam satuan persen. 

3. Jumlah Penduduk  (X1) adalah  semua orang yang berdomisili di suatu 

daerah selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili 



15 

 

 

 

kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Variabel yang diukur 

dalam satuan jiwa. 

4. Pengangguran (X2) adalah seseorang yang digolongkan dalam usia kerja 

tetapi belum mendapatkan pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau 

sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja. Variabel yang 

diukur dalam satuan jiwa. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis, dapat mengetahui pengaruh jumlah penduduk  dan 

pengangguran terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

2. Bagi Akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang 

bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. 

3. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rekomendasi 

bagi pemangku kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

kebijakan terhadap jumlah penduduk  dan pengangguran untuk 

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Sulawesi Selatan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kemiskinan 

1. Definisi Kemiskinan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa 

kemiskinan adalah situasi penduduk  atau sebagian penduduk  yang hanya dapat 

memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk 

mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. 

Secara harfiah menurut Poerwadarminta, kemiskinan berasal dari kata 

dasar miskin yang artinya “tidak berharta-benda”. Dalam pengertian yang lebih 

luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik 

secara individu, kelompok, maupun keluarga sehingga kondisi ini rentan terhadap 

timbulnya permasalahan sosial yang lain. 

Menurut Kuncoro, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan 

untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Adapun menurut 

Kartasasmita mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam 

pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang 

kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Haltersebut senada dengan yang 

dikatakan Friedman bahwa kemiskinan sebagai akibat dari ketidaksamaan 

kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosialnya. 

Akan tetapi, Brendley menyatakan bahwa kemiskinan adalah 

ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan 

yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Hal ini diperkuat 
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oleh Salim yang menyatakan bahwa kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai 

kurangnya pendapatan untuk memperoleh kebutuhan hidup yang pokok.
13

 

Berbagai definisi yang telah disebutkan sebelumnya dapat dijelaskan 

bahwa kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan yang 

dialami seseorang, kelompok, dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

2. Klasifikasi Kemiskinan 

Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu: 

a. Kemiskinan absolut yaitu bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau 

tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan 

pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. 

b. Kemiskinan relatif yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan 

pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga 

menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. 

c. Kemiskinan kultural yaitu mengacu pada persoalan sikap seseorang atau 

masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha 

memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada 

bantuan dari pihak luar. 

d. Kemiskinan struktural yaitu situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya 

akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan 

sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi 

seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. 

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu : 

                                                 

13
 Bambang, Dr. Rustanto M.Hum,  “Menangani Kemiskinan” PT. Remaja Rosdakarya : 

Bandung, 2015. 
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a. Kemiskinan alamiah berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan 

prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus. 

b. Kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau 

pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, 

sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.
14

 

Masalah kemiskinan tersebut di atas disebut sebagai suatu lingkaran setan 

kemiskinan yang meliputi enam unsur, yaitu : keterbelakangan, kekurangan 

modal, investasi rendah, tabungan rendah, pendapatan rendah, dan produksi 

rendah. Lain halnya dengan pendapat Chamber, yang mengatakan bahwa inti dari 

masalah kemiskinan dan kesenjangan sebenarnya disebut “deprivation trap” atau 

jebakan kemiskinan ini terdiri dari lima unsur, yaitu kemiskinan, kelemahan 

jasmani, isolasi, kerentanan dan ketidakberdayaan. Kelima unsur tersebut saling 

terkait antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi.
15

 

3. Garis Kemiskinan 

Kemiskinan umumnya diukur dengan menggunakan indikator atau kriteria 

garis kemiskinan (poverty line). Adapun setiap negara atau lembaga memiliki 

kriteria atau ukuran garis kemiskinan yang berbeda-beda. Bank Dunia 

menetapkan garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran sebesar $ 1,90 perkapita 

per hari yang berarti bahwa setiap orang yang pengeluarannya kurang dari angka 

                                                 

14
Suryawati, Chriswardani. "Memahami kemiskinan secara multidimensional." Jurnal 

Manajemen Pelayanan Kesehatan 8.03, 2005. 

15
 Bambang, Dr. Rustanto M.Hum,  “Menangani Kemiskinan” PT. Remaja Rosdakarya : 

Bandung, 2015. 
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tersebut dalam satu hari merupakan kelompok masyarakat miskin.
16

 Sementara 

itu, di Indonesia dikenal Garis Kemiskinan yang terdiri atas Garis Kemiskinan 

Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis 

kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk 

kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. 

Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-

padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, 

buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) 

merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa 

perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar 

non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi 

di perdesaan.
17

 

4. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan 

Menurut Bank Dunia, penyebab dasar kemiskinan adalah : 

1. Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; 

2. Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; 

3. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; 

4. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang 

kurang mendukung; 

                                                 

16
Nurjihadi, Muhammad. "Analisis Pendapatan Usahatani Padi dan Perbandingannya 

Dengan Garis Kemiskinan di Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir." Jurnal Tambora 2.3. 2017. 

17
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan 

dalam angka. Situs Resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Diakses 19 Juni 2021 



20 

 

 

 

5. Adanya perbedaan sumber dayamanusia dan perbedaan antara sektor ekonomi 

(ekonomi tradisional dan ekonomi modern); 

6. Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; 

7. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola 

sumber daya alam dan lingkungannya; 

8. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance); 

9. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan 

lingkungan.
18

 

Penyebab kemiskinan sangat beragam bergantung pada kondisi 

demografis, sosiografis, dan geopolitik sebagaimana disampaikan oleh Coombs 

menyebutkan bahwa yang terkait dengan (1) penduduk  (2) perumahan dan (3) 

pekerjaan. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah penduduk , semakin 

tumbuhnya pemukiman yang tidak terkendali dan kesempatan kerja yang terbatas 

karena pendidikan yang rendah. 

5. Kemiskinan dalam perspektif Islam 

Islam memandang kemiskinan menjadi tiga bagian, yaitu miskin iman, 

miskin ilmu dan miskin harta. Islam memandang baik fakir maupun miskin sama-

sama harus dibantu untuk terlepas apapun definisinya secara bahasa. Fakir dalam 

perspektif Islam adalah suatu keadaan yang serba kekurangan dan tidak memiliki 

                                                 

18
Khomsan, Ali, et al. Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin. Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia, 2015. 
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kemampuan untuk memperbaikinya. Sedangkan miskin adalah keadaan dimana 

seseorang sudah bekerja, tetapi masih belum mencukupi kebutuhan hidupnya.
19

 

Dalam pengertian yang lebih definitif, Syekh An-Nabhani 

mengkategorikan yang punya harta (uang), tetapi tak mencukupi kebutuhan 

pembelanjaannya sebagai orang fakir. Sementara itu, orang miskin adalah orang 

yang tak punya harta (uang), sekaligus tak punya penghasilan.  

Menurut Al-Ghozali, mendefinisikan kemiskinan sebagai 

ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka, baik itu 

kebutuhan material dan kebutuhan rohani. Pendapat tersebut dibuat oleh Ahmed, 

kemiskinan bukan hanya perampasan barang dan jasa, tetapi kurangnya 

kemiskinan dalam roh. Islam menganggap kemiskinan merupakan suatu hal yang 

mampu membahayakan akhlak, keluarga dan juga masyarakat. Dengan demikian 

kemiskinan mempunyai dampak buruk terhadap masyarakat yang mengalami 

situasi tersebut. 
20

 

Al-Qur’an mendefinisikan kemiskinan menjadi 10 kosakata yang berbeda 

yaitu al-maskanat (kemiskinan), al-faqr (kefakiran), al-‘ailat (mengalami 

kekurangan), al-ba’sa (kesulitan hidup), al-imlaq (kekurangan harta), al-sail 

(peminta), al-mahrum (tidak berdaya), al-qami (kekurangan dan diam), al-mu’tarr 

(yang perlu dibantu) dan al-dha’if (lemah). Kesepuluh kosakata di atas 

menyandarkan pada satu arti/makna yaitu kemiskinan dan penanggulangannya. 

Islam menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat akan selalu ada orang kaya 
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dan orang miskin seperti yang telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 135 

dibawah ini: 

وِ 
َ
مْ ا

ُ
نْفُسِك

َ
ٰٓى ا وْ عَل

َ
ِ وَل ه قِسْطِ شُهَدَاءَۤ للِّٰ

ْ
امِيْنَ بِال وْنُوْا قَوَّ

ُ
مَنُوْا ك

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
۞ يٰٓا

ا تَتَّبِعُوا 
َ
ى بِهِمَاۗ فَل

ٰ
وْل
َ
ُ ا وْ فَقِيْرًا فَاللّٰه

َ
ا ا نْ غَنِيًّ

ُ
قْرَبِيْنَۚ  اِنْ يَّك

َ
ا
ْ
وَالِدَيْنِ وَال

ْ
ى ال هَوٰٓ

ْ
ال

وْنَ خَبِيْرًا 
ُ
انَ بِمَا تَعْمَل

َ
َ ك وْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰه

َ
ٓٗا ا و 

ْ
وْاۚ  وَاِنْ تَل

ُ
نْ تَعْدِل

َ
 ١٣٥ا

Terjemahnya :Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan 

dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan 

dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang 

diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak 

tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu 

memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi 

saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang 

kamu kerjakan. 

 

Kembali pada persoalan hukum alam di atas tentang keniscayaan adanya 

orang kaya dan orang miskin, maka sudah sepatutnya orang kaya (termasuk 

pemerintah) membantu orang miskin. Menurut Islam, dengan adanya bantuan 

orang kaya tersebut, agar orang miskin tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang 

dapat merendahkan martabatnya sendiri. Islam sesungguhnya telah menyadari 

bahwa terkadang kefakiran (dan kemiskinan) akan menjadikan manusia pada 

kekufuran. 

B. Pertumbuhan Ekonomi 

1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Sukirno, Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai suatu ukuran 

kuantitatif yang menggambarkan perkembangan perekonomian dalam suatu tahun 

tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pernyataan tersebut 

selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional dalam 
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suatu tahun sebelumnya.
21

 Menurut Boediono, Pertumbuhan ekonomi ialah proses 

dari kenaikan dalam jangka panjang sebagai persentase dalam pertambahan output 

haruslah lebih besar daripada jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi 

tersebut akan terus berlanjut.
22

 

Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai 

peningkatan kapasitas jangka panjang dalam penyediaan ragam economic goods 

berdasarkan jumlah penduduk. Kuznets juga mendefinisikan bahwa pertumbuhan 

ekonomi terjadi jika output (barang dan jasa, baik yang dinikmati manusia 

maupun tidak) tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan populasi. Menurut 

Kuznet, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempunyai hubungan yang 

sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan kemiskinan cenderung 

meningkat kemudian pada saat mendekati tahap akhir pembangunan kemiskinan 

akan berkurang.
23

 

Pertumbuhan ekonomi secara singkat menurut Wijono yaitu proses 

kenaikan outputperkapita dalam jangka panjang, pengertian ini menekankan pada 

tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Proses 

menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih 

bersifat dinamis, output perkapita mengaitkan aspek output total (GDP) dan aspek 

jumlah penduduk, sehingga jangka panjang menunjukkan kecenderungan 
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perubahan perekonomian dalam jangka tertentu yang didorong oleh proses intern 

perekonomian (self generating). Pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara 

sederhana sebagai kenaikan output total (PDB) dalam jangka panjang tanpa 

memandang apakah kenaikan ini lebih kecil atau lebih besar dari laju 

pertumbuhan penduduk dan apakah diikuti oleh pertumbuhan perekonomian atau 

tidak. 
24

 

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari nilai produk domestik bruto 

(PDB) dan untuk wilayah/regional dalam suatu periode tertentu dapat dilihat dari 

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

maupun atas dasar harga konstan. PDRB adalah nilai keseluruhan semua barang 

dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu.. 

Besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung 

pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya 

keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran 

PDRB bervariasi antar daerah. Adapun rumus dari PDB sebagai berikut : 

Y= C+G+I+(X-M) 

Keterangan: 

C= Pengeluaran rumah tangga 

G= Pengeluaran pemerintah 

I = Investasi 
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 X-M = Ekspor-Impor 

PDRB atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa 

yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada saat itu dan diukur setiap 

tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu 

sebagai acuan dasar.
25

 

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

1. Teori Pertumbuhan Klasik Adam Smith 

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, terdapat empat faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok 

barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang 

digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada 

banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatiannya 

kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam 

teori pertumbuhan mereka, dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap 

jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Berdasarkan pada 

pemisalan ini selanjutnya dianalisis bagaimana pengaruh pertambahan penduduk 

pada tingkat produksi nasional dan pendapatan. 

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, hukum hasil tambahan yang 

semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti 

pertumbuhan ekonomi tidak akan terus berlangsung. Pada permulaannya, apabila 
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penduduk sedikit dan kekayaan akan relatif berlebihan, tingkat pengembalian 

modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi. Maka para pengusaha akan 

mendapatkan keuntungan yang besar. Ini akan menimbulkan investasi baru, dan 

pertumbuhan ekonomi terwujud. Keadaan seperti itu tidak akan terus-menerus 

berlangsung. Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan 

menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah 

menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat menurun kembali. Ekonomi akan 

mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah. Apabila keadaan ini dicapai, 

ekonomi dikatakan telah mencapai tidak berkembang. Pada keadaan ini 

pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup. Menurut pandangan 

ahli-ahli ekonomi klasik setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi 

terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut.
26

 

Adam Smith mengemukakan bahwa faktor manusia sebagai salah satu 

sumber pertumbuhan ekonomi. Manusia dengan melakukan spesialisasi akan 

meningkatkan produktivitas, Smith bersama dengan Ricardo percaya bahwa batas 

dan pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan tanah. Tanah bagi kaum klasik 

merupakan faktor yang tetap. Kaum klasik juga yakin bahwa pertumbuhan 

ekonomi dapat berlangsung akibat adanya pembentukan akumulasi modal. 

Akumulasi tercipta karena adanya surplus dalam ekonomi, namun David Ricardo 

pesimis bahwa tersedianya modal dalam jangka panjang akan tetap mendukung 

pertumbuhan ekonomi. Menurutnya pada jangka panjang long runperekonomian 
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akan menuju pada keadaan yang stationer, yaitu dimana pertumbuhan ekonomi 

tidak terjadi sama sekali.
27

 

2. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik Robert M.Solo dan T.W. Swan 

Model pertumbuhan neo-klasik berfungsi sebagai alat dasar untuk 

memahami proses pertumbuhan negara maju dan terah diterapkan dalam studi 

empiris mengenai sumber pertumbuhan ekonomi. Pendapat neo-klasik tentang 

perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagai berikut : adanya akumulasi 

kapital merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi, perkembangan 

merupakan proses yang bertahap, perkembangan merupakan proses yang 

harmonis dan kumulatif, adanya pikiran yang optimis terhadap perkembangan, 

aspek-aspek internasional merupakan faktor bagi perkembangan. 

Model pertumbuhan neo-klasik menjelaskan ekonomi dengan output 

homogen tunggal yang diproduksi oleh dua jenis analisis yaitu modal dan tenaga 

kerja. Unsur-unsur baru utama dari model pertumbuhan neo-klasik adalah modal 

dan perubahan teknologi. Pada proses pertumbuhan ekonomi, para ekonom 

menekankan kebutuhan akan penumpukan modal capital deepening, yang 

merupakan proses dengan kuantitas modal per buruh yang meningkatkan 

sepanjang waktu.
28

 

Solow dan Swan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung 

pada pertumbuhan penyediaan faktor-faktor produksi yang berupa penduduk, 

tenaga kerja, dan akumulasi modal (Investasi). Model pertumbuhan Solow ini 
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yang sering disebut sebagai model pertumbuhan neoklasik. Model dasar dalam 

model pertumbuhan ini adalah : 

Y = f(K,L, T) 

Dimana : 

Y = Output 

K = Kapital/ modal fisik 

L = Angkatan kerja 

T = Teknologi 

Menurut teori pertumbuhan neo-klasik, pertumbuhan output selalu 

bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor, yaitu kenaikan kuantitas dan 

kualitas tenaga kerja(melalui pertumbuhan penduduk dan perbaikan pendidikan), 

penambahan modal (melalui tabungan dan investasi) serta penyempurnaan 

teknologi.
29

 

3. Teori Pertumbuhan Modern 

Pertumbuhan ekonomi modern Simon Kuznets mendefinisikan 

pertumbuhan ekonomi sebagai kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-

barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan 

kemampuan ini didasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta 

penyesuaian ideologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang 

dibutuhkan. Berdasarkan definisi ini maka terdapat tiga komponen pokok yang 

sangat penting artinya : a). Kenaikan output nasional secara terus menerus 
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merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk 

menyediakan berbagai macam barang ekonomi merupakan tanda kematangan 

ekonomi, b). Kemajuan teknologi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan 

ekonomi yang berkesinambungan, namun belum merupakan syarat yang cukup, 

c). Penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi juga harus dilakukan. 

Pembangunan ekonomi adalah suatu transformasi suatu masyarakat tradisional 

menjadi masyarakat modern, melalui tahapan masyarakat, persyaratan lepas 

landas, tahap kematangan, masyarakat berkonsumsi tingkat tinggi.
30

 

Pertumbuhan ekonomi sebagai kemampuan jangka panjang untuk 

menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada 

masyarakat. Kemampuan ini tumbuh atas dasar kemajuan teknologi, institusional 

dan ideologis yang diperlukannya. Perlunya penanaman modal dalam 

menciptakan pertumbuhan ekonomi. Setiap usaha ekonomi harus menyelamatkan 

proporsi tertentu dari pendapatan nasional yaitu untuk menambah stok modal 

yang akan digunakan dalam pertumbuhan ekonomi baru. Hubungan ekonomi 

yang langsung antara besarnya stok modal (C) dan jumlah produksi nasional 

(Y).
31

 

C. Jumlah Penduduk 

Menurut Badan Pusat Statistik, Jumlah penduduk  merupakan indikator 

dan komponen penting dalam kegiatan ekonomi. Penduduk  merupakan aset 

pembangunan yang dapat diberdayakan secara optimal. Meskipun begitu jumlah 
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penduduk  dapat menjadi “beban” dalam pembangunan apabila pemberdayaannya 

tidak diiringi dengan kualitas jumlah penduduk  yang memadai pada wilayah/ 

daerah bersangkutan.
32

 

Menurut Kuncoro, Penduduk  adalah semua orang yang berdomisili di 

wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau 

mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. 

Menurut Sukirno, Penduduk  merupakan unsur penting dalam kegiatan 

ekonomi serta usaha membangun suatu perekonomian karena penduduk  

menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan tenaga kerja 

usahawan dalam menciptakan kegiatan ekonomi. 

Menurut Adioetomo, teori konfusius membahas hubungan antara jumlah 

penduduk  dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurutnya jumlah penduduk  

yang terlampau besar akan menekan standar hidup masyarakat, terutama kalau 

jumlah penduduk  dikaitkan dengan luas tanah atau lahan pertanian yang tersedia 

untuk memenuhi kebutuhan penduduk . Konfusius menganggap ada suatu 

proporsi yang ideal antara luas tanah dan jumlah penduduk . Sebagai pemecahan 

masalah kelebihan penduduk , ia menganjurkan agar pemerintah memindahkan 

penduduk  ke daerah yang masih kekurangan penduduk . 

Faktor- faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan jumlah penduduk , 

ada tiga faktor yang dominan yaitu tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan 

tingkat migrasi, atau perpindahan penduduk .
33
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Menurut Maier dikalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus 

bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk 

pada supply bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi 

pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumber daya manusia. Terdapat 

tiga alasan pertumbuhan penduduk  yang tinggi akan memperlambat 

pembangunan sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan penduduk  yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat 

konsumsi dimasa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumberdaya 

perkapita akan menyebabkan penduduk  tumbuh lebih cepat, yang gilirannya 

membuat investasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit. 

2. Banyak negara dimana penduduknya masih sangat bergantung dengan sektor 

pertanian, pertumbuhan penduduk  mengancam keseimbangan antara 

sumberdaya alam yang langka dan penduduk . Sebagian karena pertumbuhan 

penduduk memperlambat perpindahan penduduk  dari sektor pertanian yang 

rendah produktivitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern 

lainnya. 

3. Pertumbuhan penduduk  yang cepat membuat semakin sulit melakukan 

perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan 

sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama 

pertumbuhan kota yang cepat.  
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Menurut Malthus, kecenderungan umum penduduk  suatu negara untuk 

tumbuh menurut deret ukur yaitu dua kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu 

pada saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, 

persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk  yang cepat 

dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan 

sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, 

yang menyebabkan jumlah penduduk  tidak pernah stabil, atau hanya sedikit di 

atas tingkat subsisten. 

Menurut Nelson dan Leibenstein terdapat pengaruh langsung di antara 

pertambahan penduduk  terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan 

Leibenstein menunjukan bahwa pertumbuhan yang pesat di negara berkembang 

menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang 

berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta 

meningkatkan jumlah penduduk  miskin.
34

 

D. Pengangguran 

1. Definisi Pengangguran 

Menurut Badan Pusat Statistik, pengangguran adalah penduduk  yang tidak 

bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha 

atau penduduk  yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin 

mendapatkan pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum 

memulai bekerja. 
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Menurut Sadono Sukirno, Pengangguran adalah dimana seseorang yang 

sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari 

pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh 

pekerjaan yang diinginkannya. 
35

 

Irwan dan Suparmoko mendefinisikan pengangguran adalah mereka yang 

berada dalam umur angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan pada tingkat 

upah yang berlaku. Sedangkan menurut Suparmoko, pengangguran adalah 

ketidakmampuan angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang 

mereka butuhkan atau mereka inginkan.
36

 

2. Faktor Penyebab Pengangguran 

Faktor penyebab pengangguran sebagai berikut : 

1. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. 

Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan 

yang dimiliki oleh Negara Indonesia, 

2. Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah 

sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu 

penyebab semakin bertambahnya angka pengangguran di Indonesia. 

3. Kurangnya informasi, dimana pencari kerja tidak memiliki akses untuk 

mencari tahu informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga 

kerja. 
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4. Kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di kota, 

dan sedikitnya perataan lapangan pekerjaan, 

5. Masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan 

untuk meningkatkan softskill. 

6. Budaya malas yang masih menjangkit para pencari kerja yang membuat para 

pencari kerja yang mudah menyerah dalam mencari peluang kerja.
37

 

3. Jenis-Jenis Pengangguran 

Macam-macam pengangguran berdasarkan penyebabnya sebagai berikut : 

1. Pengangguran normal adalah seseorang yang mencari pekerjaan pada suatu 

tingkat upah tertentu tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang 

diinginkannya tersebut. 

2. Pengangguran struktural muncul ketika upah minimum berada di atas tingkat 

harga yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. 

3. Pengangguran konjungtur, pengangguran ini biasanya disebut dengan 

pengangguran sukarela. Dikatakan sukarela karena mereka adalah tenaga 

kerja yang tidak mau bekerja dibawah tingkat upah riil. Mereka hanya mau 

bekerja apabila upah sama atau lebih tinggi dari upah riil. 

Macam – macam pengangguran berdasarkan ciri-cirinya sebagai 

berikut : 

1. Pengangguran terbuka menurut Sukirno adalah seseorang yang termasuk 

kelompok penduduk  usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, 

dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan. 
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2. Pengangguran tersembunyi adalah keadaan dimana suatu jenis kegiatan 

ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang 

diperlukan. 

3. Pengangguran musiman adalah keadaan pengangguran pada masa-masa 

tertentu dalam suatu tahun. 

4. Pengangguran setengah menganggur adalah keadaan pengangguran dimana 

seseorang pekerja itu melakukan kerja jauh lebih rendah dari jam kerja 

normal.
38

 

E. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan antara variabel Kemiskinan dengan Pertumbuhan 

Ekonomi 

Kemiskinan adalah suatu situasi di mana pendapatan tahunan individu di 

suatu kawasan tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum yang 

dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak di kawasan tersebut. Individu yang 

hidup di bawah standar pengeluaran minimum tersebut tergolong miskin. Ketika 

perekonomian berkembang di suatu kawasan (negara atau kawasan tertentu yang 

lebih kecil), terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika 

terdistribusi dengan baik di antara penduduk kawasan tersebut akan mengurangi 

kemiskinan. Dengan kata lain, secara teoritis, pertumbuhan ekonomi memainkan 

peranan penting dalam mengatasi masalah penurunan kemiskinan. 
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Adapun menurut Kuznet, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan ini 

mempunyai hubungan yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses 

pembangunan tingkat kemiskinan akan cenderung meningkat kemudian pada saat 

mendekati tahap akhir pembangunan, jumlah penduduk miskin akan cenderung 

berangsur-angsur mengalami penurunan. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat di tarik kesimpulan bahwa variabel 

kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif. Artinya, 

pertumbuhan ekonomi akan mengurangi angka kemiskinan di suatu negara atau 

wilayah. Sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka 

tingkat kemiskinan akan meningkat. 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Selamet Rahmadi dan 

Parmadi dengan judul “Pengaruh Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi antar Pulau di Indonesia” menunjukkan bahwa 

ketimpangan pendapatan dan kemiskinan berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi di semua pulau yang ada di Indonesia. 

2. Hubungan antara variabel Jumlah Penduduk dengan Kemiskinan 

Menurut Kuncoro, jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu 

daerah merupakan permasalahan mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang 

tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan 

ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Penduduk 

(pertumbuhan penduduk yang pesat) dapat menghantarkan dan mendorong 

penguasan sumberdaya, kekurangan tabungan, kerusakan lingkungan, kehancuran 
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ekologis, yang kemudian dapat memunculkan masalah-masalah sosial, seperti 

kemiskinan, keterbelakangan dan kelaparan.
39

 

Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh David Richardo 

yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai 

menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja 

melimpah. Kelebihan tenaga kerja ini akan mengakibatkan upah menjadi turun. 

Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum 

sehingga perekonomian pun ikut mengalami keterhambatan. 

Menurut Nelson dan Leibstein terdapat pengaruh langsung antara 

pertambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena 

pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat 

kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam 

jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan 

jumlah penduduk miskin. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marito Ritonga & Tri Wulantika 

dengan judul “Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat 

Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara (2010-2018)” dengan hasil 

Variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, 

dan Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan. 
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3. Hubungan antara variabel Pengangguran dengan Kemiskinan 

Terdapat hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran 

dan kemiskinan. Jika masyarakat tersebut bekerja pastinya masyarakat atau orang 

tersebut berkecukupan atau tingkat kesejahteraannya tinggi, namun dalam 

masyarakat terdapat juga yang belum bekerja atau menganggur, pengangguran ini 

secara otomatis akan mengurangi kesejahteraan masyarakat yang akan 

mempengaruhi tingkat kemiskinan. Menurut Sukirno, efek buruk dari adanya 

pengangguran yaitu dapat mengurangi pendapatan masyarakat yang akan 

mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Jika kesejahteraan 

masyarakat semakin menurun karena menganggur maka hal ini akan 

meningkatkan peluang mereka untuk terjebak dalam kemiskinan karena mereka 

tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, 

kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan akan menimbulkan efek yang 

buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam 

jangka panjang. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka pengangguran dan kemiskinan ini 

memiliki hubungan yang positif, artinya ketika tingkat pengangguran ini semakin 

meningkat maka kemiskinan juga ikut meningkat. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh I Made Tony Wirawan dan Sudarsana Arka 

dengan judul “Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Perkapita dan Tingkat 

Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali” menunjukkan 

hasil yaitu variabel pendidikan dan PDRB perkapita secara parsial berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, sedangkan tingkat 
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pengangguran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah 

penduduk miskin di Provinsi Bali. 

4. Hubungan antara variabel Jumlah Penduduk dengan Pertumbuhan 

Ekonomi 

Teori Solow Swan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung 

pada penyedia faktor yaitu penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal. Begitu 

pula dengan Adam Smith yang menyatakan bahwa faktor manusia sebagai salah 

satu sumber pertumbuhan ekonomi. 

Jumlah penduduk menjadi gambaran suatu daerah. Dengan jumlah 

penduduk yang banyak, cenderung memberikan gambaran bahwa daerah tersebut 

berkembang dengan pesat. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator 

perkembangan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan signifikan 

dapat menyimpulkan pembangunan di daerah tersebut sangat bagus. Pertumbuhan 

ekonomi juga bisa menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Dengan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan membuat daerah tersebut menjadi daerah 

maju dalam segala aspek. 

Jumlah penduduk mempunyai pengaruh pada pertumbuhan ekonomi. 

Dengan jumlah penduduk yang banyak, seharusnya mampu menghasilkan produk 

dalam jumlah yang cukup banyak serta bisa menjadi konsumen dalam jumlah 

besar. Sehingga kegiatan ekonomi berjalan terus menerus dan berkembang.
40

 

Hasil penelitian dari Christiawan, Sonny, dan M.Adenan dengan judul 

“Pengaruh Jumlah Penduduk dan Angka Pengangguran Terhadap Pertumbuhan 
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Ekonomi Kabupaten Jember” menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena setiap peningkatan pertumbuhan 

penduduk akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Variabel pengangguran 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

5. Hubungan antara variabel Pengangguran dengan Pertumbuhan 

Ekonomi 

Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara, 

apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami 

kemunduran. Selain itu dengan tingkat pengangguran, dapat dilihat pula 

ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima suatu 

masyarakat negara tersebut. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari 

tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya 

lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang 

cenderung kecil persentasenya, hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan 

penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja. 

Menurut Sukirno, apabila di suatu negara pertumbuhan ekonominya 

mengalami kenaikan, diharapkan akan berpengaruh pada penurunan jumlah 

pengangguran, hal ini diikuti dengan tingkat upah. Jika tingkat upah naik akan 

berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran pula. Sedangkan tingkat 

inflasi yang tinggi akan berpengaruh pada kenaikan jumlah pengangguran
41

 

Adapun Hukum Okun menggambarkan bahwa hubungan antara 

pengangguran dan pertumbuhan ekonomi adalah berbanding terbalik (negative), 
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semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka tingkat pengangguran akan 

mengalami penurunan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Umi Kalsum 

dengan judul “Pengaruh Pengangguran dan Inflasi terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Sumatera Utara” dengan hasil yang menunjukkan variabel 

pengangguran berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan 

inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

F. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan studi kepustakaan yang dilakukan, ada beberapa penelitian 

terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini: 

Tabel 2.1Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti dan 

Tahun 

Judul Penelitian Metode 

Penelitian 

Kesimpulan 

1. Eka Agustina, 

Mohd. Nur 

Syechalad, 

Abubakar 

Hamzah/2018 

Pengaruh Jumlah 

Penduduk , 

Tingkat 

Pengangguran 

dan Tingkat 

Pendidikan 

Terhadap 

Kemiskinan di 

Provinsi Aceh. 

Model yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah model 

analisis 

regresi linear 

berganda 

berdasarkan 

metode OLS. 

Model ini 

diolah 

menggunakan 

Software 

SPSS 

Version 20.0 

Hasil Penelitian 

untuk pengaruh 

jumlah penduduk , 

tingkat 

pengangguran dan 

tingkat pendidikan 

terhadap kemiskinan 

menunjukkan bahwa 

tingkat 

pengangguran dan 

tingkat pendidikan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kemiskinan 

sedangkan jumlah 

penduduk  tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kemiskinan. 

2. Selamat 

Siregar/2017 

Pengaruh PDRB 

Rill dan Inflasi 

terhadap Tingkat 

Kemiskinan Kota 

Medan dengan 

Metode 

analisis yang 

digunakan 

adalah 

analisis jalur 

Hasil menunjukkan 

terdapat pengaruh 

langsung PDRB Rill 

terhadap tingkat 

kemiskinan, tingkat 
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Variabel 

Intervening 

Pengangguran 

(path 

analysis) 

inflasi terhadap 

tingkat kemiskinan, 

tingkat 

pengangguran 

terhadap tingkat 

kemiskinan dan 

PDRB Rill terhadap 

tingkat 

pengangguran di 

Kota Medan, tingkat 

inflasi terhadap 

tingkat 

pengangguran. 

Terdapat pengaruh 

tidak langsung 

PDRB Rill terhadap 

tingkat kemiskinan 

yang melalui tingkat 

pengangguran, dan 

tingkat inflasi 

terhadap tingkat 

kemiskinan yang 

melalui tingkat 

pengangguran. 

3. Dessy 

Lendentariang, 

Daisy S. M. 

Engka, Krest 

D. 

Tolosang/2019 

Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Tingkat 

Pengangguran 

dan Jumlah 

Penduduk  

terhadap 

Kemiskinan di 

Kabupaten 

Kepulauan 

Sangihe 

Metode 

analisis yang 

digunakan 

adalah 

analisis 

regresi linier 

berganda 

yang diolah 

menggunakan 

SPSS 17. 

Berdasarkan hasil 

penelitian secara 

individu variabel 

pertumbuhan 

ekonomi tidak 

memberikan 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kemiskinan, tingkat 

pengangguran 

memberikan 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kemiskinan dan 

jumlah penduduk  

juga memberikan 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kemiskinan di 

Kabupaten 

Kepulauan Sangihe. 

4. Umaruddin Pengaruh Jumlah Metode yang Hasil Penelitian ini 
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Usman, 

Diramita / 2018 

Penduduk , 

Pengangguran 

dan Pertumbuhan 

Ekonomi 

Terhadap 

Kemiskinan di 

Provinsi 

Kepulauan Riau 

digunakan 

adalah 

Analisis 

regresi linier 

berganda 

yang diolah 

menggunakan 

Eviews 

Version 9 

secara parsial dapat 

disimpulkan bahwa 

jumlah penduduk 

berpengaruh secara 

signifikan dan 

negatif terhadap 

kemiskinan di 

Provinsi Kepulauan 

Riau. Secara Parsial 

Pengangguran tidak 

berpengaruh 

terhadap kemiskinan 

di Provinsi 

Kepulauan Riau. 

Secara Parsial 

pertumbuhan 

ekonomi 

berpengaruh secara 

signifikan dan positif 

terhadap kemiskinan 

di Provinsi 

Kepulauan Riau. 

Besarnya pengaruh 

jumlah penduduk , 

pengangguran dan 

pertumbuhan 

ekonomi terhadap 

kemiskinan di 

Provinsi Kepulauan 

Riau sebesar 0,9511 

atau 95,11%. 

5. Anak Agung 

Istri Diah 

Paramitha, Ida 

Bagus Putu 

Purbadharmaja/ 

2015  

Pengaruh 

Investasi dan 

Pengangguran 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi serta 

Kemiskinan di 

Provinsi Bali 

Metode 

Analisis yang 

digunakan 

adalah 

analisis jalur 

(Path 

Analysis). 

Hasil penelitian 

menyatakan secara 

langsung variabel 

investasi 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi dan 

variabel 

pengangguran 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 
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ekonomi. Sedangkan 

secara langsung 

variabel investasi 

dan pengangguran 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

kemiskinan. 

Selanjutnya untuk 

pengaruh investasi 

terhadap kemiskinan 

melalui 

pertumbuhan 

ekonomi 

berpengaruh negatif 

dan signifikan. 

Untuk pengangguran 

terhadap kemiskinan 

melalui 

pertumbuhan 

ekonomi 

berpengaruh positif 

dan signifikan. 

 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam 

penelitian ini, variabel penelitian yang digunakan yaitu jumlah penduduk, 

pengangguran, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Penulis ingin melihat 

seberapa besar pengaruh variabel independen (jumlah penduduk  dan 

pengangguran) terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) melalui 

variabel intervening(kemiskinan). Selain itu, metode penelitian yang penulis 

gunakan adalah analisis jalur (path analysis) dengan menggunakan alat bantu 

Eviews-10. 

G. Kerangka Pikir 

Untuk melihat hubungan antara variabel-variabel yang diteliti maka 

berdasarkan tujuan penelitian diatas, kerangka pikir sebagai berikut : 
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Gambar 2.1Kerangka Pikir 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu dugaan sementara, suatu tesis sementara yang harus 

dibuktikan kebenarannya melalui penyelidikan ilmiah. Hipotesis dapat juga 

dikatakan kesimpulan sementara, merupakan suatu konstruk (construct) yang 

masih perlu dibuktikan, suatu kesimpulan yang belum teruji kebenarannya. 

Namun perlu digaris bawahi bahwa apa yang dikemukakan dalam hipotesis adalah 

dugaan sementara yang dianggap besar kemungkinannya untuk menjadi jawaban 

yang benar. Dari sisi lain dapat pula dikatakan bahwa hipotesis dalam penelitian 

merupakan jawaban sementara atas pertanyaan atau masalah yang diajukan dalam 

penelitian. 
42

 Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan 
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berdasarkan studi empiris, yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian 

terdahulu, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H1 :Terdapat pengaruh jumlah penduduk  dan pengangguran terhadap 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

H2 :Terdapat pengaruh jumlah penduduk dan pengangguran terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

H3 :Terdapat pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Sulawesi Selatan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menjelaskan variabel 

bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Penelitian ini dilakukan 

di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini menjelaskan pengaruh variabel 

bebas yaitu jumlah penduduk dan pengangguran terhadap variabel terikat yaitu 

pertumbuhan ekonomimelaluikemiskinansebagai variabel interveningdi Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara. Data sekunder ini merupakan data time series 

(data berkala) dengan jangka waktu 2006-2020 yang diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi. Dengan mendokumentasikan dan mengumpulkan data yang 

dihimpun dari instansi maupun lembaga yang terkait dengan permasalahan yang 

akan ditulis. 

D. Metode Analisis Data 

Data yang berkaitan dengan penelitian ini dianalisis menggunakan metode 

analisis data kuantitatif dengan alat analisis jalur. Untuk memudahkan dalam 
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analisis maka penelitian ini menggunakan bantuan software Eviews 10. Di dalam 

suatu persamaan ekonometrika, hubungan antara variabel dependen (Y) dengan 

variabel independen (X) yang ada tersebut diformulasikan dan untuk melihat 

hubungan antara jumlah penduduk  dan pengangguran terhadap kemiskinan dan 

pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan dalam variabel-variabel yang ada 

tersebut terbatas hanya periode 2006-2020. Untuk mengukur pengaruh antara 

variabel digunakan beberapa langkah pengujian yaitu pengujian asumsi klasik dan 

pengujian hipotesis. 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi (hubungan kuat) antar variabel. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas dan tidak terjadi gejala 

multikolinearitas. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya suatu multikolinearitas maka dapat diketahui dari nilai korelasi antar 

dua variabel bebas tersebut. Apabila nilai korelasi kurang dari 0,90 maka variabel 

bebas tersebut tidak memiliki suatu masalah atau persoalan multikolinearitaas, 

begitu juga dengan hasil sebaliknya. 
43

 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi normal atau mendekati 

                                                 
43

Achmad Naufal Fachreza, Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Kontruksi di 

Kabupaten Provinsi Jawa Timur 2011-2015, Jurnal, Vol. 15, No. 2, Desember 2017. 
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normal. Dalam uji t dan f mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi maka hasil uji statistik menjadi tidak valid 

khususnya sampel berukuran kecil. Dalam penelitian ini, uji normalitas yang 

digunakan yaitu uji Jarque-Bera (JB). Apabila nilai sgnifikansi atau probabilitas 

lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal, sedangkan apabila nilai 

signifikansi atau probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi 

normal. 

c. Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antar residual 

pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Model 

regresi yang baik adalah model regresi yang bebas autokorelasi.Dalam penelitian 

ini uji autokorelasi yang digunakan yaitu uji Breusch Godfrey atau bisa disebut 

dengan uji Lagrange Multiplier (LM test). Dasar pengambilan keputusannya yaitu 

apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi, 

sedangkan apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 maka terjadi autokorelasi 

d. Heteroskedastisitas 

Deteksi Heteroskedastisitas dilakukanuntuk mengetahui apakah semua 

disturbance term memiliki varians yang sama atau tidak, jika varians dari nilai 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain bersifat tetap, maka disebut 

homoskedastisitas, tetapi apabila varians dari nilai residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang 
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baik adalah yang tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
44

 Dalam penelitian ini uji 

heteroskedastisitas yang digunakan yaitu dengan Uji Glejser. Pengujian ini 

dilakukan untuk memperoleh nilai probabilitas Obs*R-Squared. Dasar 

pengambilan keputusannya yaitu jika nilai probabilitas signifikansinya diatas 0,05 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan jika nilai probabilitas 

signifikansinya dibawah 0,05 maka terjadi masalah heteroskedastisitas. 

2. Uji Hipotesis 

a. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Analisis Jalur adalah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab 

akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi 

variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. 

Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Sewall Wright pada tahun 1934 

sebagai alat untuk mengkaji hubungan antar variabel. Analisis jalur termasuk ke 

dalam analisis multivariabel karena melibatkan lebih dari dua variabel. Adapun 

tujuannya yaitu untuk mengetahui hubungan struktural berbagai variabel 

independen dan variabel dependen serta besarnya pengaruh baik secara langsung 

maupun tidak langsung serta pengaruh total dari modal yang dibangun peneliti.
45

 

Langkah-langkah analisis jalur dapat dilihat pada uraian berikut yaitu : 

a) Langkah pertama di dalam analisis jalur adalah merancang model berdasarkan 

konsep dan teori, yaitu : 

                                                 

44
Muliza, Muliza. "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Produk Domestik Regional 

Bruto (Pdrb) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Nagan Raya." At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi 

Muamalah .2020: 63-73. 

45
 Budi Trianto, Riset Modeling (Pekanbaru :Adh-Dhuha Institute, 2006), hlm 159 
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Y1 = f (X1,X2,) 

Y2 = f (X1,X2,Y1) 

1) Pengaruh jumlah penduduk dan pengangguran terhadap kemiskinan, yang 

dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan : 

Y1 = α1X1 + α2X2 + e1 .....................................................................(1) 

2) Pengaruh jumlah penduduk dan pengangguran terhadap kemiskinan 

melalui pertumbuhan ekonomi, yang dapat dinyatakan dalam bentuk 

persamaan : 

Y2 = β1X1 + β2X2 + β3Y1 + e2 ...........................................................(2) 

Keterangan : 

Y1 = Kemiskinan 

Y2  = Pertumbuhan Ekonomi 

X1  = Jumlah Penduduk 

X2  = Pengangguran 

α 1, α2, β1, β2, β3, = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel X 

e1, e2  = Error 

Persamaan di atas dapat ditulis kembali menjadi : 

Y1 = α0+α1X1 + α2X2 + µ1..................................................................(3) 

Y2 = β0+β1X1 + β2X2 + β4Y1+ β5Y2 + µ2............................................(4) 

Persamaan non linear di atas untuk selanjutnya dilinearkan dengan 

logaritma natural, sehingga diperoleh : 

Y1 = Logα0+α1LogX1+ α2LogX2+ µ1................................................(5) 

Y2 = Logβ0+β1LogX1+ β2LogX2+ + β4LogY1+ β5Y2 + µ2.............(6) 
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Untuk mengistemasi persamaan di atas, tidak dapat dilakukan dengan OLS 

(Ordinary Least Square) sebelum dilakukan regresi koefisien dengan 

memutar semua variabel X ke sebelah kiri dan variabel Y ke sebelah 

kanan, sebagai berikut : 

Dimana : 

α0 = Konstanta untuk Y1 

β0= Konstanta untuk Y2 

Y1 = Logα0+α1LogX1+ α2LogX2+ µ1+ α3LogY1...............................(7) 

Dari persamaan persamaan yang telah dijabarkan maka dapat ditulis ulang 

persamaan reduced form sebagai berikut : 

Y1 = Logα0+α1LogX1+ α2LogX2+ µ1................................................(8) 

Y2 = Logβ0+β1LogX1+ β2LogX2+ µ1+ β3LogY1 + Logα4 (Lnα0 + 

α1LogX1+ α2LogX2+ µ1..............................................................(9) 

Y2 = Logβ0+(β1+ β3Logα1)X1+ (β2+ β3Logα2)X2 + (β3+ β3Logα3)Y1 

+  β3Logα0+ β3Logα1+ µ2.........................................................(10) 

Berdasarkan hasil reduced form maka didapat model stocastic untuk 

masing-masing : 

1. Model pengaruh jumlah penduduk, pengangguran terhadap 

kemiskinan.  

Y1 = α0+α1X1 + α2X2 + µ1 

Dimana : 

 Pengaruh Langsung (Direct Effect) 

α0= Konstanta/ intercep kemiskinan (Y1) 
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α1 = Pengaruh langsung jumlah penduduk (X1) terhadap kemiskinan (Y1) 

α2= Pengaruh langsung pengangguran (X2) terhadap kemiskinan (Y1)   

µ1= error term dari kemiskinan (Y1) 

2. Model pengaruh jumlah penduduk, pengangguran dan 

kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Y2 = β0+β1X1 + β2X2  + β3Y1 +µ2 

a. Pengaruh Langsung (Direct Effect) 

β0= Konstanta pertumbuhan ekonomi (Y2) 

β1= Pengaruh langsung jumlah penduduk (X1) terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y2) 

β2= Pengaruh langsung pengangguran (X2) terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y2) 

β3 =Pengaruh  langsung kemiskinan(Y1) terhadap pertumbuhan ekonomi 

(Y2) 

µ2= error term dari pertumbuhan ekonomi (Y2) 

b. Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) 

β4α1= Pengaruh tidak langsung jumlah penduduk (X1) terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y2) melalui kemiskinan (Y1) 

β4α1= Pengaruh tidak langsung pengangguran (X2) terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y2) melalui kemiskinan (Y1) 

c. Total Pengaruh (Total Effect) 

β1+ β4 α1= Pengaruh total jumlah penduduk (X1) terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y2) 
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β2+ β4 α2 = Pengaruh total pengangguran (X2) terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y2) 

b) Langkah selanjutnya, model tersebut dikembangkan untuk menjawab 

permasalahan penelitian serta berbasis teori dan konsep, yang dapat 

diilustrasikan seperti gambar berikut : 

 

Gambar 3.1 Model Analisis Jalur 

 

c) Langkah terakhir di dalam analisis jalur adalah jalur adalah melakukan 

interpretasi hasil analisis yaitu menentukan jalur pengaruh yang signifikan 

dan mengidentifikasi jalur yang pengaruhnya lebih kuat yaitu dengan 

membandingkan besarnya koefisien jalur yang terstandar. 

b. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui keeratan 

hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai R
2 

terletak antara 0 sampai 
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dengan 1. Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila R
2 

mendekati 1(100%), 

maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang akan 

dibutuhkan dalam memprediksi variabel Y. 

c. Uji F 

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau bersama-

sama antara variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan pada uji F 

mempunyai kriteria yaitu apabila F-hitung >F-tabel, maka H0 ditolak dan H1 

diterima berarti bahwa ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas dan 

variabel terikat. Apabila F-hitung <F-tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak 

yang berarti tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas dan variabel 

terikat. 

d. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial atau per variabel. 

Sedangkan pada uji t mempunyai kriteria yaitu jika t-tabel ≤  t-hitung, maka H0 

diterima dan H1 ditolak yang berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel independen dan variabel dependen. Jika t-hitung ≥ t-tabel, maka 

H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti bahwa tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Selain itu, bisa juga 

dilakukan dengan melihat p-value dari masing-masing variabel. Hipotesis diterima 

apabila p-value < 5 %. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan 

1. Keadaan Geografis 

Sulawesi Selatan merupakan sebuah provinsi di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang terletak di selatan Pulau Sulawesi. Ibu kota provinsinya adalah 

Makassar, yang dahulu disebut Ujung Pandang. Provinsi Sulawesi Selatan terletak 

di 0°12’- 8° Lintang Selatan dan 116°48’-122°36’ Bujur Timur. Provinsi Sulawesi 

Selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat. 

b. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. 

c. Sebelah timur berbatasan dengan teluk Bone dan Provinsi Sulawesi 

Tenggara. 

d. Sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores. 

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki luas sebesar  46.717,48 

km
2 

 yang meliputi 21 Kabupaten dan 3 Kota. Kabupaten Luwu Utara adalah 

kabupaten terluas dengan luas 7.502,581 km
2
 atau luas kabupaten tersebut 

merupakan 16,06 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sedangkan 

kabupaten/kota yang memiliki luas terkecil adalah kota Parepare dengan luas 

99,33 km
2
 atau luas kota Parepare merupakan  0,21 persen dari luas Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

Secara administrasi, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 24 

kabupaten/kota yang terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota. Dari 24 kabupaten/kota 
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tersebut, didalamnya terdapat 310 Kecamatan dan 3051 Desa/Kelurahan pada 

tahun 2021. 

Tabel 4.1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 
 

Kabupaten/Kota Luas Area (Km
2
) Banyaknya 

Kecamatan 

Banyaknya 

Desa/Kelurahan 

Kepulauan Selayar 1.357,03 11 88 

Bulukumba 1.284,63 10 136 

Bantaeng 395,83 8 67 

Jeneponto 706,52 11 113 

Takalar 566,61 9 100 

Gowa 1.883,32 18 167 

Sinjai 798,96 9 80 

Maros 1.619,12 14 103 

Pangkep 1.132,08 13 103 

Barru 1.174,71 7 55 

Bone 4.559,00 27 372 

Soppeng 1.557,00 8 70 

Wajo 2.504,06 14 190 

Sidrap 1.883,23 11 106 

Pinrang 1.961,67 12 108 

Enrekang 1.784,93 12 129 

Luwu 3.343,97 22 227 

Tana Toraja 1.990,22 19 159 

Luwu Utara 7.502,58 15 174 

Luwu Timur 6.944,88 11 130 

Toraja Utara 1.215,55 21 151 

Makassar 199,26 15 153 

Pare Pare 99,33 4 22 

Palopo 252,99 9 48 

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 
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2. Keadaan Demografis 

Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 adalah 

sebanyak 9.073.509 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduknya selama satu 

dekade terakhir sebesar 1,18 persen. Penduduk terbanyak berada di Kota 

Makassar yaitu sebanyak 1,42 juta jiwa. Sementara, Kabupaten Kepulauan 

Selayar tercatat memiliki jumlah penduduk terendah yaitu 137.071 jiwa. 

Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 4,47 juta atau 50,35 persen penduduk 

berjenis kelamin perempuan. Sedangkan, 4,5 juta atau 49,65 persen penduduk 

berjenis kelamin laki-laki. 

3. Keadaan Ketenagakerjaan 

Penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 berjumlah 

9.074.509 jiwa. Dari seluruh penduduk yang ada, yang termasuk dalam angkatan 

kerja berjumlah 4.276.437 jiwa. Dari seluruh angkatan kerja yang berjumlah 

4.276.437 jiwa tercatat bahwa penduduk yang bekerja sebanyak 4.006.620 jiwa 

dan pengangguran sebanyak 269.817 jiwa. 

B. Deskripsi Perkembangan Variabel 

Gambaran tentang perkembangan variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian yaitu variabel kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel 

dependen sedangkan jumlah penduduk dan pengangguran sebagai variabel 

independen 

1. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan persoalan kemiskinan 

sebagai fokus utama untuk dituntaskan. Tujuan penanggulangan kemiskinan 
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antara lain, menjamin perlindungan dan pemenuhan hak dasar penduduk dan 

rumah tangga miskin, mempercepat penurunan jumlah penduduk dan rumah 

tangga miskin, meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjamin konsistensi, 

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam penanggulangan kemiskinan dan 

meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.  

Berikut ini adalah tabel jumlah dan persentase penduduk miskin di 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-

2021 
 

Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Pertumbuhan (%) 

2006 1.112.00 14,57 

2007 1.083.40 14,11 

2008 1.042.20 13,41 

2009 936.90 11,93 

2010 917.40 11,40 

2011 835.51 10,27 

2012 806.90 9,82 

2013 863.20 10,32 

2014 806.35 9,54 

2015 797.70 9,39 

2016 807.03 9,40 

2017 813.07 9,38 

2018 792.64 9,06 

2019 767.80 8,69 

2020 800.24 8,99 

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 

Berdasarkan tabel tersebut bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi 

Sulawesi Selatan selama periode tahun 2006 hingga tahun 2020 berkembang 

fluktuatif. Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan 

adalah sebanyak 1.112.00 jiwa menjadi 1.083.40 pada tahun 2007 dan terus 

menurun hingga pada tahun 2012 menjadi sebanyak 806.90 jiwa. Pada tahun 2013 

meningkat menjadi 863.20 jiwa. Penyebab turunnya angka kemiskinan pada tahun 
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2006 hingga tahun 2012 yaitu tidak terlepas dari adanya program kemiskinan 

seperti Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Jamkesmas, 

Raskin, Bantuan Langsung Tunai, dan Biaya operasional sekolah. Tahun 2014-

2019 mengalami fluktuatif hingga pada tahun 2020 mengalami peningkatan 

menjadi 800.24 jiwa 

2. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan 

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan 

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah dan kemakmuran  

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari nilai produk domestik bruto 

(PDB) dan untuk wilayah/regional dalam suatu periode tertentu dapat dilihat dari 

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

maupun atas dasar harga konstan. PDRB adalah nilai keseluruhan semua barang 

dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu.  
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Tabel 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-

2021 
 

Tahun PDRB ADHK (Rp) Laju Pertumbuhan (%) 

2006 38.867.679 - 

2007 41.332.426 6,34 

2008 44.549.825 7,78 

2009 47.314.024 6,20 

2010 51.197.036 8,21 

2011 55.116.920 7,61 

2012 202.184,590 8,87 

2013 217.618,450 7,62 

2014 233.988,050 7,54 

2015 250.802,990 7,19 

2016 269.401,310 7,42 

2017 288.814,140 7,21 

2018 309.156,190 7,04 

2019 330.506,380 6,91 

2020 328.192,820 (0,70) 

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 

Tabel perkembangan PDRB atas dasar harga konstan di Provinsi Sulawesi 

Selatan dari tahun 2006 hingga tahun 2019 secara umum menunjukkan kenaikan 

dan kenaikan ini cukup stabil dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan ekonomi 

yang dilihat dari perkembangan PDRB atas harga konstan tahun 2000 secara 

umum mengalami peningkatan tetapi pada beberapa tahun pertumbuhan ekonomi 

yang diukur melalui PDRB atas harga konstan tahun 2000 mengalami penurunan 

pertumbuhan. Penurunan yang paling terlihat adalah pada tahun 2009 

pertumbuhan ekonomi hanya 6,20 %, dan pada tahun 2020 menurun sangat drastis 

menjadi -0,70%, hal ini disebabkan karena melemahnya beberapa sektor yang 

menopang pertumbuhan ekonomi. Seperti pembentukan modal, konsumsi rumah 

tangga, pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, restoran dan hotel, 

industri pengolahan, serta sektor transportasi dan pergudangan.  
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3. Jumlah Penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan 

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis 

Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili 

kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Dalam penggolongan 

penduduk berdasarkan umur terdapat penduduk yang termasuk dalam penduduk 

usia produktif yaitu penduduk yang telah berumur 15-65 tahun. 

Dalam konteks pembangunan, pandangan terhadap penduduk terbagi dua, 

ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan, tetapi ada pula 

yang menganggapnya sebagai pendorong pembangunan. Penduduk merupakan 

subjek ekonomi, karena penduduk itulah yang melakukan produksi maupun 

konsumsi. Jumlah serta mutu (kuantitas serta kualitas) penduduk suatu negara 

merupakan unsur penentu yang penting bagi kemampuan memproduksi serta 

standar hidup suatu negara. Perkembangan penduduk pada umumnya dipengaruhi 

oleh beberapa faktor tertentu seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian dan 

tingkat migrasi. 
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Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2021 
 

Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Perkembangan (%) 

2006 7.629.689 - 

2007 7.700.255 0,9 

2008 7.805.024 1,3 

2009 7.908.519 1,3 

2010 8.034.776 1,5 

2011 8.115.638 1,0 

2012 8.190.222 0,9 

2013 8.342.047 1,8 

2014 8.432.163 1,0 

2015 8.520.304 1,0 

2016 8.606.375 1,0 

2017 8.690.294 0,9 

2018 8.771.970 0,9 

2019 8.851.240 0,9 

2020 9.073.509 2,5 

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat kita lihat perkembangan jumlah 

penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2006-2020 terus meningkat 

setiap tahunnya. Jumlah penduduk pada tahun 2006 sebanyak 7.700.255 jiwa dan 

terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 jumlah penduduk Provinsi 

Sulawesi Selatan sebanyak 9.073.509 jiwa.  

4. Pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan 

Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang patut mendapat 

perhatian yang serius dari pemerintah. Masalah pengangguran umumnya lebih 

banyak dicirikan oleh daerah perkotaan sebagai efek dari industrialisasi. 
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Tabel 4.5 Jumlah Pengangguran Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2020 
 

Tahun 
Jumlah Pengangguran 

(Jiwa) 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) (%) 

2006 370.308 12,32 

2007 372.714 11,25 

2008 311.768 9.04 

2009 314.664 8.90 

2010 298.952 8,37 

2011 236.926 6,56 

2012 208.983 5,87 

2013 181.634 5,10 

2014 188.765 5,08 

2015 220.636 5,95 

2016 186.291 4,80 

2017 213.695 5,61 

2018 213.105 5,34 

2019 200.304 4,97 

2020 269.817 6,31 

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 

Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa perkembangan jumlah 

pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2006-2020 dapat dilihat 

bahwa jumlah pengangguran mengalami fluktuatif. Pada tahun 2010 hingga 2013 

jumlah pengangguran mengalami penurunan, akan tetapi meningkat lagi pada 

tahun 2015 menjadi 220.636 jiwa. Pada tahun 2016 menurun menjadi 186.291 

jiwa, dan pada 2017 meningkat menjadi 213.695 jiwa dan terus menurun hingga 

tahun 2019 menjadi 200.304 jiwa akan tetapi pada tahun 2020 meningkat drastis 

menjadi 269.817 jiwa. Hal tersebut menjadi masalah jika tidak dibarengi dengan 

keterbukaan lapangan kerja. Akibatnya peningkatan jumlah pengangguran ini 

menjadi masalah bagi masyarakat. 
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C. Hasil Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Analisis uji prasyarat dalam penelitian ini yaitu menggunakan asumsi 

klasik sebagai salah satu syarat dalam menggunakan analisis regresi. Adapun 

pengujiannya terbagi dalam beberapa tahap pengujian yaitu : 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki data residual 

terdistribusi secara normal. Normal tidaknya residual dengan membandingkan 

nilai Probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung dengan tingkat alpha 0,05 (5%). 

Apabila Prob. JB hitung lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

residual terdistribusi normal dan sebaliknya, apabila nilai-nya lebih kecil maka 

tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Berikut 

ini gambaran hasil dari pengujian Normality Test : 

Tabel 4.6 Uji Normalitas 
 

Jarque-Bera Probability 

0,476986 0,787814 

Sumber : Eviews 10, 2021 

Berdasarkan hasil output yang telah didapatkan, dari nilai probabilitas JB 

hitung menunjukkan bahwa nilai Prob. JB hitung 0,476> 0,05. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas  telah terpenuhi dan layak untuk 

digunakan. 
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b. Uji Multikolinieritas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

menentukan korelasi antar variabel independen. Adapun hasil uji multikolinieritas 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.7 Uji Multikolinieritas 
 

 X1 X2 Y1 Y2 

X1  1.000000 -0.716453 -0.886528 -0.397938 

X2 -0.716453  1.000000  0.866620 -0.233234 

Y1 -0.886528  0.866620  1.000000  0.074486 

Y2 -0.397938 -0.233234  0.074486  1.000000 

Sumber : Eviews 10, 2021 

Pada tabel multikolinieritas diatas, variabel Jumlah Penduduk dan 

pengangguran menunjukkan angka kurang dari 0,90 maka dalam penelitian ini 

bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa gejala multikolinieritas tidak terjadi. 

c. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi dapat dikatakan sebagai korelasi antara anggota-anggota dari 

serangkaian observasi yang berderetan waktu. Uji ini berfungsi untuk mengetahui 

apakah terdapat suatu penyimpangan dari hipotesis autokorelasi, yaitu hubungan 

timbal balik dengan observasi lainnya dalam model regresi. Dan hasil uji 

autokorelasi untuk penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.8 Uji Autokorelasi 
 

Model Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

1 
F-statistic 0.268667     Prob. F(2,10) 0.7697 

Obs*R-squared 0.764899     Prob. Chi-Square(2) 0.6822 
 

2 
F-statistic 0.041847     Prob. F(2,9) 0.9592 

Obs*R-squared 0.138204     Prob. Chi-Square(2) 0.9332 
 

Sumber: Eviews 10, 2021 

Berdasarkan pengujian dengan menggunakan Godfrey Serial Correlation 

LM test menunjukkan bahwa Prob. Chi Square (2) nya dalam model 1 sebesar 
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0.6822 dan pada model 2 sebesar 0.9332 artinya tidak terjadi autokorelasi karena 

lebih besar dari 0,05. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika varians berbeda, maka disebut 

Heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas yang digunakan pada penelitian 

ini adalah model Uji Glejser sebagai berikut : 

Tabel 4.9 Uji Heteroskedastisitas 
 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 3.265004 Prob. F(3,11) 0.0631 

Obs*R-squared 7.065404 Prob. Chi-Square(3) 0.0698 

Scaled explained SS 4.820573 Prob. Chi-Square(3) 0.1854 

     
     Sumber : Eviews 10, 2021 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas Chi 

Square dari Obs* R-Squared sebesar 0,0698 yang besarnya lebih besar dari 0,05, 

hal ini berarti dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji simultan (uji f) 

Uji f digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen 

yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara simultan 

terhadap variabel dependen. Untuk hasil analisis bisa dilihat dalam tabel berikut 

ini : 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan (Uji F) 
 

Model 1 F-statistic 51,69935 

Prob(F-statistic) 0,000001 

Model 2 F-statistic 9,433576 

Prob(F-statistic) 0,002240 

Sumber : Eviews 10, 2021 

Dari hasil regresi model persamaan 1 yang ditunjukkan pada tabel 

pengaruh variabel jumlah penduduk (X1), dan pengangguran (X2) terhadap 

kemiskinan (Y1), maka diperoleh nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan dan simultan terhadap variabel kemiskinan di Provinsi Sulawesi 

Selatan.   

Sedangkan dalam model persamaan 2 yang ditunjukkan pada tabel 

pengaruh variabel jumlah penduduk (X1), dan pengangguran (X2) terhadap 

kemiskinan (Y1)melalui variabel intervening yakni pertumbuhan ekonomi (Y2) , 

maka diperoleh nilai signifikan 0,002< 0,05 . Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan simultan terhadap 

variabel pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

b. Uji secara parsial (uji t) 

Uji t pada dasarnya untuk menunjukkan secara parsial mengenai pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Perhitungan t tabel dilihat dari 

hasil pengujian parsial terhadap masing-masing variabel, sedangkan nilai t-tabel 

diperoleh dari : 

Diketahui N=15 k=4 α=0,05 

Nilai t-tabel = (α/2 ; N-k) 

   = (0,05/2 ; 15-4) 
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   = (0,025 ; 11) 

Kemudian distribusi nilai t-tabel ditemukan nilai sebesar 2,20099. 

Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu : 

1. Jika nilai signifikansi < 0,05 dan thitung> ttabel, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. 

2. Jika nilai signifikansi > 0,05 dan thitung< ttabel, maka Ha ditolak dan H0 

diterima. 

Persamaan 1 

Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial (Uji T) Model Y1 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 12.34434 2.387343 5.170743 0.0002 

X1 -1.253128 0.306363 -4.090338 0.0015 

X2 0.235070 0.065954 3.564146 0.0039 

     
     Sumber : Eviews 10, 2021 

Pengujian parsial masing-masing variabel pada model persamaan 1 yakni 

jumlah penduduk (X1) dan pengangguran (X2) secara parsial terhadap variabel 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dianalisis sebagai berikut : 

1. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan 

Berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh nilai probabilitas t-

hitung adalah sebesar -4,090 lebih kecil dari t-tabel  (df = 2,20099), sehingga 

hipotesis H0 diterima. Artinya variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan. Nilai t negatif menunjukkan bahwa jumlah 

penduduk mempunyai hubungan yang tidak searah dengan peningkatan 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini dikarenakan bahwa jumlah 
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penduduk bukanlah satu-satunya faktor paling berpengaruh peningkatan 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Pengaruh Pengangguran terhadap kemiskinan  

Berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh nilai probabilitas t-hitung 

adalah sebesar 3,564 lebih besar dari t-tabel  (df = 2,20099), sehingga hipotesis 

H0 ditolak. Artinya variabel pengangguran tidak berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap kemiskinan. Nilai t negatif menunjukkan bahwa pengangguran 

tidak mempunyai hubungan dengan peningkatan kemiskinan di Provinsi Sulawesi 

Selatan.  

Persamaan 2 

Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (Uji T) Model Y2 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 951.5554 277.1513 3.433343 0.0056 

X1 -114.9553 30.63035 -3.752988 0.0032 

X2 -17.14056 6.114485 -2.803271 0.0172 

Y1 -11.52575 18.65269 -0.617914 0.5492 

     
     Sumber :Eviews 10, 2021 

Pengujian parsial masing-masing variabel pada model persamaan 2 yakni 

jumlah penduduk (X1), pengangguran (X2) melalui variabel kemiskinan (Y1) 

secara parsial terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi 

Selatan dapat dianalisis sebagai berikut : 

1. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh nilai probabilitas t-hitung 

adalah sebesar -3,752 lebih kecil dari t-tabel  (df = 2,20099), sehingga hipotesis 

H0 diterima. Artinya variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan 
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signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai t negatif menunjukkan bahwa 

jumlah penduduk mempunyai hubungan yang tidak searah dengan peningkatan 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini dikarenakan bahwa 

jumlah penduduk bukanlah satu-satunya faktor paling berpengaruh peningkatan 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Pengaruh Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh nilai probabilitas t-hitung 

adalah sebesar -2,803 lebih kecil dari t-tabel  (df = 2,20099), sehingga hipotesis 

H0 diterima. Artinya variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai t negatif menunjukkan bahwa 

pengangguran mempunyai hubungan yang tidak searah dengan peningkatan 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini dikarenakan bahwa 

pengangguran bukanlah satu-satunya faktor paling berpengaruh peningkatan 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Pengaruh Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil analisis regresi yang diperoleh nilai probabilitas t-hitung 

adalah sebesar -0,617 lebih kecil dari t-tabel  (df = 2,20099), sehingga hipotesis 

H0 diterima. Artinya variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai t negatif menunjukkan bahwa 

kemiskinan mempunyai hubungan yang tidak searah dengan peningkatan 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini dikarenakan bahwa 

kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor paling berpengaruh peningkatan 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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c. Koefisien Determinasi  (R
2
) 

Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien 

determinasi untuk dua variabel bebas ditentukan dengan R square, adapun hasil 

koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Model R Square Adjusted R Square 

1 0.896 0.878 

2 0.720 0.643 

Sumber : Eviews 10, 2021 

Tabel hasil regresi pada model 1 di atas pengaruh jumlah penduduk dan 

pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh nilai 

R
2
 sebesar 0,896 . Hal ini berarti variasi dari variabel jumlah penduduk dan 

pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 

89,6 persen. Adapun sisanya variasi variabel lain dijelaskan diluar model sebesar 

10,4 persen. 

Tabel hasil regresi pada model 2 menunjukkan pengaruh variabel jumlah 

penduduk dan pengangguran terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh nilai R
2
 sebesar 0,720 . Hal ini berarti 

variasi dari variabel jumlah penduduk dan pengangguran terhadap kemiskinan 

melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 72 persen. 

Adapun sisanya variasi dari variabel lain dijelaskan diluar model sebesar 28 

persen. 
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3. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Analisis jalur merupakan suatu teknik pengembangan dari regresi linier 

berganda, dengan menggunakan teknik hubungan sebab-akibat untuk 

menganalisis pengaruh variabel bebas dalam suatu model terhadap variabel 

terikatnya. Dalam analisis ini juga dapat dilihat pengaruh secara langsung maupun 

tidak langsung dalam suatu model regresi yang dianalisis. 

Berdasarkan model analisis regresi maka diperoleh hubungan antara setiap 

variabel. Adapun pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat dalam sebuah model regresi dapat dilihat nilai-nilai koefisien dan tingkat 

signifikan di masing-masing pada tabel 4.14 dibawah. Pada analisis jalur dapat 

dibedakan pengaruh langsung maupun tidak langsung dari variabel dependen ke 

variabel independennya. Jalur langsung merupakan pengaruh langsung dari satu 

variabel bebas ke variabel terikat, sedangkan jalur tidak langsung merupakan 

pengaruh yang melalui suatu variabel antara atau variabel intervening. 

Tabel 4.14 Pengaruh jumlah penduduk dan pengangguran terhadap 

kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi 
 

Pengaruh 

antar 

variabel 

Pengaruh 

Langsung 

Tingkat 

Signifikansi 

Pengaruh 

Tidak 

Langsung 

Melalui Y1 

Total 

Pengaruh 

X1 → Y1 -4,090 0,0015* - -4,090 

X2 → Y1 3,564 0,0039* - 3,564 

X1 → Y2 -3,752 0,0032* 2,523 -1,229 

X2 → Y2 -2,803 0,0172* 2,198 -0.605 

Y1 → Y2 -0,617 0,5492* - -0,617 

Ket : * adalah data signifikan (0,05) 

Sumber : Eviews 10, 2021 

Berdasarkan model struktural di atas dapat ditulis kembali menjadi 

persamaan regresi sebagai berikut: 



74 

 

 

 

Persamaan 1 : Y1 = α0 + α1X1 + α2X2 + e1 

Y1 = 12,344 – 1,253 X1 + 0,235 X2 + 0,05 

 Hasil dari persamaan regresi di atas dapat di interpretasikan sebagai 

berikut : 

1. Nilai koefisien β0 sebesar 12,344. Jika variabel jumlah penduduk (X1), 

dan pengangguran (X2), statis tidak mengalami perubahan atau konstan, 

maka kemungkinan akan terjadi peningkatan kemiskinan (Y1) sebesar 

12,344. 

2. Nilai koefisien β1 sebesar -1,253, hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 

peningkatan kemiskinan sebesar 1 persen maka akan menurunkan jumlah 

penduduk (X1) sebesar -1,253 dengan asumsi bahwa variabel 

pengangguran (X2) dianggap konstan. 

3. Nilai koefisien β2 sebesar 0,235, hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 

peningkatan kemiskinan sebesar 1 persen maka akan menurunkan 

pengangguran (X2) sebesar 0,235 dengan asumsi bahwa variabel jumlah 

penduduk (X1) dianggap konstan. 

Persamaan 2 : Y2 = β0 +β1X1 + β2X2 + β3Y1 + e2 

Y2 =  951,555 – 114,955X1 – 17,140X2 -11,525 Y1 + 

0,05 

 Hasil dari persamaan regresi di atas dapat di interpretasikan sebagai 

berikut : 

1. Nilai koefisien β0 sebesar 951,555, jika variabel jumlah penduduk (X1), 

pengangguran (X2) dan kemiskinan (Y1) status tidak mengalami 
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perubahan atau konstan, maka kemungkinan akan terjadi peningkatan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 951.555. 

2. Nilai koefisien β1 sebesar -114,955, hal ini menunjukkan bahwa jika 

terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 1 persen maka akan 

menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar -114,955 dengan asumsi 

bahwa variabel pengangguran(X2) dan kemiskinan (Y1) dianggap 

konstan. 

3. Nilai koefisien β2 sebesar -17,140, hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 

peningkatan pengangguran sebesar 1 persen maka akan menurunkan 

pertumbuhan ekonomi sebesar -17,140 dengan asumsi bahwa variabel 

jumlah penduduk (X1) dan kemiskinan (Y1)  dianggap konstan. 

4. Nilai koefisien β3 sebesar -11,525, hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 

peningkatan kemiskinan sebesar 1 persen maka akan menurunkan 

pertumbuhan ekonomi sebesar -11,525 dengan asumsi bahwa variabel 

jumlah penduduk (X1) dan pengangguran (X2) dianggap konstan. 
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Gambar 4.1 Model Kausalitas Pengaruh Jumlah Penduduk dan 

Pengangguran terhadap Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi 
 

 

Gambar 4.1 memaparkan mengenai distribusi nilai pengaruh langsung, 

intervening dan tolak antar variabel. Jalur langsung adalah nilai t dari variabel 

bebas ke variabel terikat, sedangkan jalur tidak langsung adalah pengaruh melalui 

variabel perantara. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Variabel jumlah penduduk terhadap kemiskinan 

Pada tiap tahunnya jumlah penduduk dalam suatu daerah akan bertambah 

tergantung dari seberapa banyak jumlah kelahiran. Pertambahan penduduk yang 

cepat menimbulkan masalah yang serius bagi kesejahteraan dan bagi 

pembangunan, oleh karena itu besarnya jumlah penduduk jika tidak diimbangi 

oleh dukungan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan berbagai masalah seperti 

kemiskinan dan ketidakstabilan kondisi nasional secara keseluruhan. 

Jumlah 

Penduduk 

(X1) 

Pengangguran 

(X2) 

Kemiskinan 

(Y1) 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(Y2) 

0,322 

0.529 

-114,955 

-1,253 

0,235 

-17,140 

-11,525 
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Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, dapat diketahui 

bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

variabel kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa 

jumlah penduduk mempunyai hubungan yang tidak searah dengan peningkatan 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini disebabkan karena jumlah penduduk 

di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kenaikan maka kemiskinan justru 

mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya apabila jumlah penduduk 

mengalami penurunan maka kemiskinan akan mengalami kenaikan. Dikarenakan 

jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan lebih di dominasi oleh usia-usia 

produktif sehingga kesempatan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan hidup 

masih terbuka lebar. Para ahli ekonomi klasik yang dipelopori Adam Smith 

bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial 

yang dapat digunakan sebagai faktor produksi suatu rumah tangga perusahaan. 

Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat 

digunakan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk sebagai pemacu 

pembangunan sehingga akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi 

dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat 

kemiskinan akan turun. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nazoti Suhandi, 

Efri Ayu Kartika Putri, dan Sari Agnisa (2018) dengan hasil menyatakan bahwa 

variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif terhadap variabel jumlah 

kemiskinan di Kota Palembang. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Elda Wahyu Azizah, Usdarti, dan Hendra Kusuma (2018) dengan hasil 
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menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kemiskinan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur dan Nurul 

Fadillah dkk (2016) dengan hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk 

menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah 

penduduk miskin di Jawa Tengah. 

2. Variabel pengangguran terhadap kemiskinan 

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana individu tidak memiliki 

pekerjaan. Pengangguran ini secara otomatis akan mengurangi kesejahteraan 

masyarakat yang akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pengangguran ini 

menyebabkan seseorang tidak mempunyai pendapatan sehingga tidak sanggup 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka mengalami gejala 

kemiskinan. Menurut Sukirno, efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi 

pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran 

yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena 

menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam 

kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. 

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, dapat diketahui 

bahwa variabel pengangguran memiliki tidak terdapat pengaruh signifikan dan 

positifterhadap variabel kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sejalan 

dengan teori ekonomi yang menyatakan tingkat pengangguran dan kemiskinan 

berpengaruh positif. Jika melihat dari data yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan 

ketika tingkat pengangguran menurun maka kemiskinan juga ikut menurun akan 

tetapi tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena diperkotaan pendidikan 
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masyarakatnya rata-rata lebih tinggi sehingga mereka akan memilih menganggur 

secara sukarela bila dibandingkan dengan harus bekerja namun tidak pada bidang 

pekerjaan yang diharapkan. Selain itu juga dapat terjadi karena tingkat pendapatan 

keluarga yang tinggi sehingga mampu menopang biaya hidup bagi keluarga yang 

masih menganggur. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh A. Mahendra 

(2016) dengan hasil menyatakan bahwa pengangguran tidak mempunyai pengaruh 

terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara dan Ahmad 

Nainunis Al-Muhaimin (2020) dengan hasil bahwa pengangguran tidak 

mempengaruhi kemiskinan. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Fatkhul Mufid Cholili dan M. Pudjihardjo (2014) dengan hasil bahwa 

pengangguran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 

3. Variabel jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi 

Jumlah penduduk memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi. 

Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, menjadikan daerah tersebut pasar 

yang potensial. Hal ini dikarenakan, dengan jumlah penduduk yang banyak, dapat 

mendukung kegiatan produksi dan konsumsi. Dengan jumlah penduduk yang 

banyak, seharusnya mampu menghasilkan produk dalam jumlah yang cukup 

banyak serta bisa menjadi konsumen dalam jumlah besar. Sehingga kegiatan 

ekonomi berjalan terus menerus dan berkembang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa 

variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa 
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jumlah penduduk mempunyai hubungan yang tidak searah dengan peningkatan 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.Hal ini dikarenakan setiap 

penurunan atau peningkatan jumlah penduduk akan mempengaruhi besarnya 

pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk maka akan 

semakin banyak pengeluaran konsumsi dan berpengaruh pada pertumbuhan 

ekonomi.Selain itu, jumlah penduduk yang banyak tidak serta merta 

menjadikannya keunggulan dalam pembangunan. Hal inilah yang mendorong 

upaya peningkatan kualitas dan produktivitas penduduk serta pengendalian laju 

pertumbuhan penduduk.  

Sebagaimana dalam buku Sadono yang menyatakan bahwa apabila tingkat 

pertumbuhan ekonomi selalu rendah dan tidak melebihi tingkat pertambahan 

penduduk, pendapatan rata-rata masyarakat (pendapatan perkapita) akan 

mengalami penurunan, apabila dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi sama 

dengan pertambahan penduduk, maka perekonomian negara tersebut tidak 

mengalami perkembangan (stagnan) dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak 

mengalami kemajuan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan 

Frista Debora Datu, Daisy S.M Engka dan Ita Pangkan F.Rorong (2021) dengan 

hasil menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki hubungan negatif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara dan Azwar 

Hamid (2018) dengan hasil menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Berbeda halnya dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Julia Sernasari dan Lisa Puspitasari(2020) dengan 
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hasil menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau. 

4. Variabel pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi 

Menurut Sukirno, apabila di suatu negara pertumbuhan ekonominya 

mengalami kenaikan, diharapkan akan berpengaruh pada penurunan jumlah 

pengangguran, hal ini diikuti dengan tingkat upah. Jika tingkat upah naik akan 

berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran pula. Sedangkan tingkat 

inflasi yang tinggi akan berpengaruh pada kenaikan jumlah pengangguran. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa 

variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengangguran mempunyai hubungan yang tidak searah dengan peningkatan 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mila Sari, 

Khairatun Hisan dan Erly Ridho Kismawadi (2019). Hasil yang ditemukan 

pengangguran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota 

Padangsidimpuan danAziz Septiatin, Mawardi dan Mohammad Ade Khairur 

Rizki (2016) dengan hasil menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berbeda halnya dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusup Batubara dkk (2018) dengan 

hasil menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat 

pengangguran terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Hasil yang diperoleh 

dalam penelitian ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam konsep hukum Okun 
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yang mempelajari hubungan pengangguran terhadap GDP (Gross Domestic 

Product) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran berkorelasi negatif 

dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

menunjukkan banyaknya masyarakat yang bekerja pada berbagai sektor pada 

suatu wilayah. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang rendah merupakan sebab 

dari kurangnya masyarakat yang bekerja karena ouput yang dihasilkan kurang. 

5. Variabel kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi 

Menurut Kuznet terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan 

tingkat kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal 

proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat 

mendekati tahap akhir pembangunan jumlah penduduk miskin berangsung-angsur 

berkurang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dapat 

diketahui bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemiskinan mempunyai hubungan yang tidak searah dengan 

peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya, 

pertumbuhan ekonomi akan mengurangi angka kemiskinan di suatu wilayah. 

Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka tingkat 

kemiskinan akan meningkat.Berdasarkan data Provinsi Sulawesi Selatan 

kebanyakan penduduk miskin tinggal di desa-desa yang pada umumnya 

menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Mereka tinggal di kantong-

kantong kemiskinan yang minim terhadap akses permodalan, teknologi dan 
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pendidikan yang rendah. Dengan kondisi seperti itu, output yang dihasilkan juga 

rendah.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Selamet Rahmadi 

dan Parmadi (2019) hasil menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan Wuku Astuti (2015) dengan hasil 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh negatif 

terhadap kemiskinandi Pulau Jawa Periode 2007-2011. Berbeda halnya dengan 

penelitian yang dilakukan olehNengah Rai Narka Suda Pratama dan Made 

Suryana Utama (2019) dengan hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka kemiskinan.  

6. Pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 

kemiskinan 

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa pada tabel pengaruh variabel jumlah 

penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemiskinan, diperoleh 

pengaruh tidak langsung dengan nilai 2,198. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

pertumbuhan ekonomi melalui kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Malthus yang 

menyatakan bahwa “pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan 

pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung” dari pernyataan 

tersebut apabila terjadi pertambahan penduduk maka ketersediaan pangan akan 

berkurang, penduduk berpendapatan rendah yang tidak mendapatkan bahan 

makanan akan menjadi miskin. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
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oleh A.A GdeAlit Wiradyatmika dan I Ketut Sudiana (2013) dengan hasil 

menyatakan bahwa jumlah penduduk, penyerapan tenaga kerja dan pengangguran 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap jumlah penduduk miskin di 

Kabupaten Buleleng. 

7. Pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi 

melaluikemiskinan 

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung dari variabel 

Pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemiskinan, maka 

diperoleh nilai 2,198. Hal ini menujukkan variabel tingkat 

pengangguranberpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini sejalan dengan yang 

dilakukan oleh Anak Agung Istri Diah Paramita dan Ida Bagus Putu 

Purbadharmaja (2015) hasil menunjukkan bahwa variabel tingkat 

pengangguranberpengaruh secara positif terhadap terhadap kemiskinan melalui 

pertumbuhan ekonomi. Berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh Nenny 

Latifah dkk (2017) dengan hasil bahwa Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki 

pengaruh terhadap terhadap jumlah penduduk miskin melalui tingkat 

pengangguran terbuka dan Siti Amalia (2014) dengan hasil bahwa pengaruh tidak 

langsung pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin melalui 

pengangguran terbukabertandanegatif. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dan pembahasan yang 

teah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Jumlah penduduk secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.  

2. Pengangguran secara langsung tidak berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Jumlah penduduk secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

4. Pengangguran secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

5. Kemiskinan secara langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

6. Jumlah penduduk secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan 

7. Pengangguran secara tidak langsung berpengaruh signifikan 

terhadappertumbuhan ekonomi melalui kemiskinan di Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat 

diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah : 
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1. Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar mengevaluasi kebijakan yang 

telah ada terkait penanganan jumlah penduduk, pengangguran, kemiskinan 

dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan menyediakan 

lapangan pekerjaan seluas-luasnya maka akan berdampak pada pengurangan 

pengangguran dan kemiskinan sehingga dapat memicu peningkatan 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan lebih baik. 

2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang 

telah penulis lakukan dengan melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Karena dalam penelitian ini, peneliti 

sadar bahwa masih banyak kekurangan yang perlu ditambah maupun 

diperbaiki agar menjadi lebih baik. 
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Lampiran 1 : Uji Normalitas 

0

1

2

3

4

5

-2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Series: Residuals

Sample 2006 2020

Observations 15

Mean       9.47e-14

Median  -0.048669

Maximum  1.470273

Minimum -2.117140

Std. Dev.   1.064435

Skewness  -0.209072

Kurtosis   2.232972

Jarque-Bera  0.476986

Probability  0.787814 

 

Lampiran  2 : Uji Multikolinieritas 

 X1 X2 Y1 Y2 

X1  1.000000 -0.716453 -0.886528 -0.397938 

X2 -0.716453  1.000000  0.866620 -0.233234 

Y1 -0.886528  0.866620  1.000000  0.074486 

Y2 -0.397938 -0.233234  0.074486  1.000000 
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Lampiran 3 : Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 3.265004     Prob. F(3,11) 0.0631 

Obs*R-squared 7.065404     Prob. Chi-Square(3) 0.0698 

Scaled explained SS 4.820573     Prob. Chi-Square(3) 0.1854 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: ARESID   

Method: Least Squares   

Date: 10/09/21   Time: 11:53   

Sample: 2006 2020   

Included observations: 15   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -159.8714 117.2045 -1.364038 0.1998 

X1 22.27181 12.95327 1.719396 0.1135 

X2 3.101277 2.585755 1.199370 0.2556 

Y1 -2.045660 7.888036 -0.259337 0.8002 

     
     R-squared 0.471027     Mean dependent var 0.836642 

Adjusted R-squared 0.326762     S.D. dependent var 0.618913 

S.E. of regression 0.507825     Akaike info criterion 1.705820 

Sum squared resid 2.836753     Schwarz criterion 1.894634 

Log likelihood -8.793651     Hannan-Quinn criter. 1.703809 

F-statistic 3.265004     Durbin-Watson stat 1.625321 

Prob(F-statistic) 0.063062    
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Lampiran 4 : Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.268667     Prob. F(2,10) 0.7697 

Obs*R-squared 0.764899     Prob. Chi-Square(2) 0.6822 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 10/09/21   Time: 11:52   

Sample: 2006 2020   

Included observations: 15   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.166005 2.926284 -0.056729 0.9559 

X1 0.019496 0.367029 0.053118 0.9587 

X2 0.005773 0.088089 0.065532 0.9490 

RESID(-1) 0.186827 0.328308 0.569060 0.5819 

RESID(-2) -0.164507 0.367445 -0.447704 0.6639 

     
     R-squared 0.050993     Mean dependent var 4.36E-17 

Adjusted R-squared -0.328609     S.D. dependent var 0.017206 

S.E. of regression 0.019833     Akaike info criterion -4.741776 

Sum squared resid 0.003933     Schwarz criterion -4.505759 

Log likelihood 40.56332     Hannan-Quinn criter. -4.744290 

F-statistic 0.134333     Durbin-Watson stat 1.936733 

Prob(F-statistic) 0.966003    
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.041847     Prob. F(2,9) 0.9592 

Obs*R-squared 0.138204     Prob. Chi-Square(2) 0.9332 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 10/09/21   Time: 11:51   

Sample: 2006 2020   

Included observations: 15   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -7.434108 321.1850 -0.023146 0.9820 

X1 0.766373 36.37679 0.021068 0.9837 

X2 -0.300451 7.823321 -0.038405 0.9702 

Y1 0.760168 20.95106 0.036283 0.9718 

RESID(-1) -0.081958 0.456050 -0.179714 0.8614 

RESID(-2) 0.099618 0.484976 0.205407 0.8418 

     
     R-squared 0.009214     Mean dependent var 9.47E-14 

Adjusted R-squared -0.541223     S.D. dependent var 1.064435 

S.E. of regression 1.321454     Akaike info criterion 3.684516 

Sum squared resid 15.71616     Schwarz criterion 3.967737 

Log likelihood -21.63387     Hannan-Quinn criter. 3.681500 

F-statistic 0.016739     Durbin-Watson stat 1.646003 

Prob(F-statistic) 0.999852    
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Lampiran 5 : Uji Analisis Jalur (Path Analysis) 

Dependent Variable: Y1   

Method: Least Squares   

Date: 10/09/21   Time: 11:26   

Sample: 2006 2020   

Included observations: 15   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 12.34434 2.387343 5.170743 0.0002 

X1 -1.253128 0.306363 -4.090338 0.0015 

X2 0.235070 0.065954 3.564146 0.0039 

     
     R-squared 0.896013     Mean dependent var 4.940727 

Adjusted R-squared 0.878681     S.D. dependent var 0.053357 

S.E. of regression 0.018585     Akaike info criterion -4.956103 

Sum squared resid 0.004145     Schwarz criterion -4.814493 

Log likelihood 40.17077     Hannan-Quinn criter. -4.957611 

F-statistic 51.69935     Durbin-Watson stat 1.590743 

Prob(F-statistic) 0.000001    

     
     Dependent Variable: Y2   

Method: Least Squares   

Date: 10/09/21   Time: 11:23   

Sample: 2006 2020   

Included observations: 15   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 951.5554 277.1513 3.433343 0.0056 

X1 -114.9553 30.63035 -3.752988 0.0032 

X2 -17.14056 6.114485 -2.803271 0.0172 

Y1 -11.52575 18.65269 -0.617914 0.5492 

     
     R-squared 0.720107     Mean dependent var 6.844000 

Adjusted R-squared 0.643773     S.D. dependent var 2.011978 

S.E. of regression 1.200845     Akaike info criterion 3.427106 

Sum squared resid 15.86231     Schwarz criterion 3.615919 

Log likelihood -21.70330     Hannan-Quinn criter. 3.425095 

F-statistic 9.433576     Durbin-Watson stat 1.816253 

Prob(F-statistic) 0.002240    
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Lampiran 6 : Hasil Cek Plagiat 
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