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ABSTRAK 

NAMA    : Iswandi 

NIM    : 90300116076 

 JUDUL :Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran 

Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Tingkat 

Kemiskinan di Kabupaten Sinjai.  

 

 Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh langsung 

maupun tidak langsung pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap 

ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sinjai 

dengan, ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinanan sebagai 

variabel intervening. Dalam penelitian ini menggunakan metode analysis path 

dimana analisis jalur (path analysis) merupakan pengembangan analisis multi 

regresi, sehingga analisis regresi dapat dikatakan sebagai bentuk khusus dari 

analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan 

ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan sedangkan variabel pengangguran berpengaruh signifikan dengan arah 

positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan,dan variabel pertumbuhan 

ekonomi dan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan. Selanjutnya Variabel Ketimpangan distribusi pendapatan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sinjai. 

Kata kunci: Pertumbuhan ekonomi, Pengangguran, Ketimpangan Distribusi 

Pendapatan, Tingkat Kemiskinan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kinerja 

perekonomian agar mampu menciptakan sebuah lapangan kerja dan menata 

kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada akhirnya akan mewujudkan 

kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran dari pembangunan 

nasional adalah menurunkan jumlah penduduk miskin. Kemiskinan merupakan 

salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling 

tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan 

yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya 

pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup 

berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. 

Garis kemiskinan di berbagai Negara tidak seragam, dan berubah menurut 

tingkat pendapatan atau tahap pembangunan ekonomi dan sosial suatu Negara. 

Pengertian garis kemiskinan adalah tingkat konsumsi minimal atau tingkat 

pengeluaran atau pendapatan yang memungkinkan orang biasa dapat hidup.Masih 

banyak penduduk yang pendapatannya hanya sedikit sekali di atas batas garis 

kemiskinan.Kelompok yang termasuk dalam nyaris miskin ini sangat rawan 

terhadap perubahan keadaaan ekonomi seperti kenaikan harga komoditi-komoditi 

utama atau turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu masalah  

kemiskinan ini masih perlu untuk diperhatikan secara serius karena tujuan 

pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. 
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Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar setiap masyarakat yang saling berkaitan. Hal ini 

pemerintah Indonesia belum mampu menghadapi atau menyelesaikan 

permasalahan tersebut, melainkan hanya dikurangi jumlah dan diminimalkan 

derita masyarakat miskin, demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat. 

Bila dilihat dalam konteks agama sebenarnya sudah sangat jelas. Dalam Islam 

dibedakan secara tegas antara mereka yang disebut sebagai miskin dan mereka 

yang masuk golongan fakir, orang miskin adalah mereka yang tidak memiliki 

potensi untuk memenuhi kebutuhan primer dalam kehidupannya, sementara 

orang fakir adalah mereka yang memiliki potensi yang belum direalisasikan 

untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Tabel 1.1 

Tingkat Kemiskinan (%)  Kabupaten Sinjai 

Tahun Presentase Penduduk Miskin 

2016 1.660 

2017 1.040 

2018 1.180 

2019 1.080 

2020 1.340 

  Sumber : BPS kabupaten sinjai 2021 

Berdasarkan data yang di publikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Sinjai jumlah penduduk miskin Kabupaten Sinjai tahun 2016-2020 

mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 1.660%, sedangkan pada tahun 

2018 mengalami penurunan sebesar 1.180% , dan  kembali mengalami 

peningkatan pada tahun 2020 sebesar 1.340% . Tingkat kemiskinan terendah pada 
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tahun 2017 sebesar 1.040% dan tingkat kemiskinan paling tinggi pada tahun 2016 

sebesar  9,4%.  

Pada umumnya setiap negara di dunia memiliki tujuan utama yaitu 

meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan seluruh rakyatnya melalui 

peningkatan pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan merupakan suatu 

proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam 

struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga Jurnal 

Pendidikan dan nasional termaksud pula percepatan/akselerasi pertumbuhan 

ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut 

(Todaro, 2003). 

Pada awalnya upaya pembangunan Negara Sedang Berkembang (NSB) 

diidentikkan dengan upaya meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan 

meningkatnya pendapatan perkapita diharapkan masalah-masalah seperti 

pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi 

NSB dapat terpecahkan. Namun kenyataannya tidak demikian, hal ini terjadi 

karena angka-angka yang ditunjukkan oleh pendapatan domestik dan nasional 

bruto belum sepenuhnya dalam mengatasi masalahmasalah kemiskinan dan 

pengangguran. Apalagi ditambah kenyataan bahwa perbedaanantara kelompok 

kaya dan miskin yang semakin melebar seiring dengan pesatnya pertumbuhan 

ekonomi tersebut (Arsyad, 2010). 

Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan pada 

dasarnya merupakan inti dari semua masalah pembangunan dan merupakan tujuan 

utama kebijakan pembangunan di banyak negara.Salah satu upaya yang bisa 
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dilakukan dalam mengatasi kemiskinan yaitu meningkatkankan kualitas 

kehidupan dan mengangkat  harkat dan martabat keluarga miskin adalah dengan 

pemberdayaan masyarakat, konsep ini sangat penting karena memberikan 

perspektif positif terhadap masyarakat miskin. 

Ketimpangan distribusi pendapatan adalah salah satu ciri dari adanya 

ketimpangan pembangunan. Dengan kata lain, perbedaan tingkat pertumbuhan 

ekonomi antara suatu daerah dengan daerah lain tersebut disebabkan oleh 

ketidakmerataannya hasil pembangunan. Ketika timbulnya disparitas 

pembangunan akan timbul ketimpangan distribusi pendapatan. 

Menurut Hariadi dkk (2008), Ketimpangan distribusi pendapatan dapat 

terjadi antar individu, antar sektor maupun antar daerah. Ketimpangan distribusi 

pendapatan di setiap daerah disebabkan oleh perbedaan komposisi jumlah 

penduduk, sumber daya yang ada dan karakteristik setiap daerah. Ketimpangan 

tidak bisa dibiarkan tinggi karena dapat berdampak buruk terhadap kestabilan 

ekonomi dan politik. 

Tabel 1.2 

Gini Ratio (%) Kabupaten Sinjai  

Tahun Gini Ratio 

2016 0.428 

2017 0.376 

2018 0.369  

2019 0.426  

2020  0.376  

Sumber: BPS Kabupaten Sinjai 2021 
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Berdasarkan Tabel 1.2 Gini Ratio Kabupaten Sinjai tahun 2016-2020 

mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 0.428, seadangkan  pada tahun 

2018 mengalami penurunan  sebesar 0.369, pada tahun 2019 meningkat sebesar 

0.426, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 0.376. Tingkat 

gini ratio terendah  pada tahun 2018 sebesar 0.369, dan tingkat gini ratio tertinggi 

pada tahun 2016 sebesar 0.428. 

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara masyarakat 

berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah adalah masalah 

besar yang selalu di hadapi oleh negara yang sedang berkembang. Menurut 

(Oxfam, 2017) Indonesia sebagai salah satu negara dengan ketimpangan paling 

parah di dunia, dimana harta empat orang terkaya di Indonesia sama dengan harta 

yang dimiliki oleh 100 juta orang miskin di negara tersebut. Dengan demikian, 

Ketimpangan distribusi pendapatan menjadi masalah besar yang tidak boleh 

diabaikan. Ketimpangan memang tidak dapat dihilangkan tetapi bisa dikurangi 

hingga pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem tertentu agar 

keselarasan dalam sistem tersebut terpelihara dalam proses pertumbuhannya 

(Supriyantoro, 2005). 

Ketimpangan merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan dengan 

kemiskinan, karena pada dasarnya konsep pengukuran ketimpangan adalah 

konsep yang mengukur sebuah populasi yang besar, bukan hanya sebatas 

mengukur populasi masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan 

(Khandker, Koolwal, & Samad, 2010). Ketimpangan bukan hanya diukur melalui 

rata-rata distritribusi melainkan melalui aspek lain. Menurut (Khandker, 
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Koolwal, & Samad, 2010), cara pengukuran ketimpangan yang paling sederhana 

adalah dengan membagi populasi menjadi seperlima (kuintil) dari yang paling 

miskin hingga yang paling kaya, dan melaporkan tingkat atau proporsi 

pendapatan (atau pengeluaran) yang bertambah ke setiap level. 

Menurut (Kuncoro, 1997) terdapat dua jenis ketimpangan didalam studi 

empiris yang menjadi pusat perhatian.Pertama, ketimpangan antar golongan 

masyarakat yang di ukur oleh Gini Rasio yang di nikmati oleh 40 persen golongan 

berpendapatan rendah.Ketimpangan yang terus meningkat di ukur melalui 

ketimpangan distribusi pendapatan dimana gini rasio meningkat.Ironisnya 

penurunan kue nasional 40 persen orang termiskin justru diikuti oleh peningkatan 

kue nasional yang dinikmati 20 persen kelompok terkaya. Ternyata ada sebuah 

indikasi yang kuat terjadinya trickle-up effect, efek “muncrat” keatas, dalam 

proses pembangunan kita 

Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi 

semua Negara di dunai dewasa ini.Pemerintah di Negara manapun dapat segera 

jatuh atau bangun berdsarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang dicapainya dalam catatan statistik nasional. Berhasil tidaknya program-

program di negara-negara dunia ketiga sering dinilai berdasarkan tinggi 

rendahnya tingkat output dan pendapatan nasional (Todaro, 2000). 

Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan PDRB merupakan salah satu 

ukuran dan indikasi penting untuk menilai keberhasilan dari pembangunan 

ekonomi suatu daerah ditinjau dari sisi ekonominya.Namun demikian tingginya 

PDRB tidak menjamin bahwa seluruh penduduk disuatu wilayah telah menikmati 
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kemakmuran.PDRB hanya merupakan gambaran secara umum dari kesejahteraan 

masyarakat.Membaiknya indikator pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat 

memberikan dampak positif terhadap masalah kemiskinan yang menjadi isu 

penting.PDRB sering digunakan sebagai indikator pembangunan.Semakin tinggi 

PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah 

tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut 

(Thamrin, 2001).Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB semakin sejahtera 

penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan 

berkurang. PDRB merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai 

tambah yang tercipta akibat proses peroduksi baik barang ataupun jasa di suatu 

wilayah/region pada satu periode tertentu, biasanya setahun atau triwulan tanpa 

memperhatikan asal/domisili pelaku produksinya PDRB merupakan salah satu 

indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk melihat tingkat 

perkembangan dan steruktu perekopnomian di suatu daerah. 

Hasil studi empiris yang dilakukan oleh Mills dan Pernia (1993) dengan 

metode analisis lintas negara menunjukkan bahwa kemiskinan di suatu negara 

akan semakin rendah jika pertumbuhan ekonominya pada tahun-tahun 

sebelumnya tinggi dan semakin tinggi laju pertumbuhan PDB semakin cepat 

turunnya tingkat kemiskinan (Tambunan, 2011). 

Menurut Siregar dan Dwi (2008), pertumbuhan ekonomi memang 

merupakan syarat keharusan (necessary condition) untuk mengurangi 

kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (sufficient condition) ialah bahwa 

pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya 
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pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, 

termasuk di golongan penduduk miskin (growth with equity). 

Berdasarkan teori meningkatnya pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat 

sejalan dengan berkurangnya tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. 

Namun kenyataannya meningkatnya pertumbuhan ekonomi cenderung 

meningkatkan ketimpangan pendapatan dan jumlah penduduk miskin 

Pengangguran merupakan sebuah golongan angkatan kerja yang belum 

melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Menurut Sadono Sukirno, 

pengangguran adalah seorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja 

yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, 

tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. 

Penganguran terjadi akibat kurangnya pengeluaran agregat.pengusaha 

memperoleh keuntungan dari penjualan barang dan jasa yang mereka produksi, 

semakin banyak barang atau jasa yang diminta maka semakin banyak jumlah 

tenaga kerja yang dibutuhkan. Pengangguran merupakan masalah 

makroekonommi yang berpengaruh pada kelangsuangan hidup seseorang secara 

lansung, bagi sebagian orang kehilangan pekerjaan merupakan penurunan 

standar kehidupan.Maka tak heran pelaku politik melakukan penawaran 

membuat kebijakan dalam membantu terciptanya lapangan pekerjaan (Mankiw, 

2000). 

Hubungan pengangguran dan kemiskinan sangat erat sekali, jika suatu 

masyarakat sudah bekerja pasti masyarakat atau orang tersebut berkecukupan 

atau kesejahteraanya tinggi, namun di dalam masyarakat ada juga yang belum 
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bekerja atau menganggur. Hilangnya lapangan pekerjaan akan menyebabkan 

berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Lebih jauh, jika masalah pengangguran ini terjadi pada 

kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah (terutama kelompok 

masyarakat dengan tingkat pendapatan sedikit berada di bawah garis 

kemiskinan), maka insiden pengangguran akan lebih mudah untuk menggeser 

posisi mereka menjadi kelompok masyarakat miskin, yang artinya bahwa 

semakin tinggi tingkat pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti 

dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap 

Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten 

Sinjai” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan 

distribusi pendapatan di Kabupaten Sinjai?  

2. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan di Kabupaten Sinjai? 

3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan 

di Kabupaten Sinjai? 

4. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di 

Kabupaten Sinjai? 
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5. Apakah ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan di Kabupaten Sinjai?  

 

C. Tujuan penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang 

dilakukan oleh penulis adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan 

distribusi pendapatan di Kabupaten Sinjai. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan 

distribusi pendapatan di Kabupaten Sinjai. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat 

kemiskinan di Kabupaten Sinjai. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di 

Kabupaten Sinjai. 

5. Untuk mengetahui pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap 

tingkat kemiskinan di Kabupaten Sinjai. 

D. Manfaat penelitian 

1.  Teoritis 

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaatbagi setiap pihak yang terkait dan berkepentingan, serta hasil 

dari penelitian inidapat dijadikan sebagai referensi atau acuan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut. 
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2. Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan 

meningkatkan pengetahuan penulis serta wawasan penulis mengenai 

pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengangguran  terhadap ketimpangan 

distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Ketimpangan Distribusi Pendapatan 

a. Pengertian Ketimpangan Distribusi Pendapatan 

Ketimpangan merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan dengan 

kemiskinan, karena pada dasarnya konsep pengukuran ketimpangan adalah 

konsep yang mengukur sebuah populasi yang besar, bukan hanya sebatas 

mengukur populasi masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan (Khandker, 

Koolwal, & Samad, 2010). Ketimpangan bukan hanya diukur melalui rata-rata 

distritribusi melainkan melalui aspek lain. Menurut (Khandker, Koolwal, & 

Samad, 2010) cara pengukuran ketimpangan yang paling sederhana adalah dengan 

membagi populasi menjadi seperlima (kuintil) dari yang paling miskin hingga 

yang paling kaya, dan melaporkan tingkat atau proporsi pendapatan (atau 

pengeluaran) yang bertambah ke setiap level. 

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu 

diperhatikan karena pada hakikatnya distribusi pendapatan merupakan 

pengukuran dari kemiskinan relatif. Terdapat dua kategori tingkat kemiskinan 

yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah suatu 

kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti 

sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan atau dengan kata lain 

pendapatannya tidak mencukupi biaya hidupnya. Sedangkan kemiskinan relatif 
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adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi pendapatan di suatu 

daerah atau wilayah (Sukirno,2013). 

Menurut (Todaro, 1989) semakin timpang pola distribusi pendapatan, 

semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi dikarenakan meningkatnya 

aggregat saving rate yang diikuti oleh meningkatnya investasi dan pertumbuhan 

ekonomi di akibatkan oleh penduduk yang berpendapatan tinggi yang memliki 

rasio tabungan yang lebih tinggi dari pada  penduduk yang berpendapatan rendah. 

Jika diasumsikan tujuan masyarakat satu-satunya hanyalah laju pertumbuhan 

PDRB, maka strategi terbaik adalah membuat pola distribusi pendapatan 

setimpang mungkin. Sebaliknya apabila keinginan masyarakat adalah pemerataan 

distribusi pendapatan maka laju pertumbuhan ekonomi dipastikan akan melambat. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan 

adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat atau daerah 

sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan 

dalam masyarakat tersebut. Akibat dari perbedaan itu maka akan terlihat 

kesenjangan yaitu yang kaya akan semakin kaya dan sebaliknya yang miskin akan 

semakin terpuruk. 

Para ekonom pada umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi 

pendapatan, yang keduanya digunakan untuk tujuan analistis dan kuantitatif. 

Distribusi pendapatan perseorangan atau distribusi ukuran pendapatan dan 

distribusi pendapatan fungsional atau pangsa distribusi pendapatan per faktor 

produksi (Todaro dan Smith, 2011). 
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b. Pengukuran Ketimpangan Distribusi Pendapatan 

Ada beberapa cara yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur 

kemerataan distribusi pendapatan menurut Todaro dan Smith (2011) diantaranya 

yaitu: 

1) Koefisien Gini 

Koefisien gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar 

antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). 

Pada prakteknya, koefisien gini untuk negara-negara yang derajat 

ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 hingga 0,70 sedangkan untuk 

negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata berkisar antara 

0,20 hingga 0,35. 

Gambar 2.1 Koefisien Gini 

 
Sumber: (https://www.google.com/search?q=gambar+Koefisien+Gini) 

Pada gambar di atas, rasio daerah A yang diaksir dibagi dengan luas segi 

tiga BCD. Todaro dan Smith (2011). 

Rumus Indeks Gini atau koefisien Gini diformulasikan dalam rumus di 

bawah ini: 

 

https://www.google.com/search?q=gambar+Koefisien+Gini
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Keterangan: 

GR :koefisien gini 

Fpi : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i 

Fci : frekuensi komulatif dari total pngeluaran dalam kelas 

pengeluaran ke-i 

Fcii  : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas 

pengeluaran ke i-1 

c. Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah 

Ketimpangan pendapatan antar daerah disebabkan oleh beragamnya faktor 

yang mempengaruhi. Menurut Sjafrizal (2012), penyebab ketimpangan ekonomi 

antar wilayah diantaranya: 

1) Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam 

Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan 

produksi pada daerah bersangutan. Daerah dengan kandungan sumber 

daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu 

dengan baiaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang 

mempunyai kandungan sumber daya alam rendah. Kondisi ini mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat dan begitu 

pula sebaliknya. 
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2) Perbedaan Kondisi Demografis 

Perbedaan kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan 

dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, 

perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan 

kebiasaan etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. 

Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai 

produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong 

peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan 

lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi daerah. 

3) Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa 

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan 

migrasi baik yang disponsori pemerintah atau migrasi spontan. Dengan 

adanya mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah 

tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya 

ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggim 

sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya. 

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan 

migrasi baik yang disponsori pemerintah atau migrasi spontan. Dengan 

adanya mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah 

tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya 

ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggim 

sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya. 
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Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerha 

dimana kosentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang 

selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui 

peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan 

masyarakat. 

4) Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah 

Investasi merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan 

pertumbuhan ekonomi daerah dengan alokasi investasi yang lebih besar 

baik dari pemerintah maupun swasta, akan cenderung mempunyai tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. 

2.  Kemiskinan 

a.  Pengertian Kemiskinan 

Istilah kemiskinan muncul pada saat seseorang atau sekelompok orang 

tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai 

kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kemiskinan dapat dilihat sebagai 

keadaan kekurangan sumber daya uang dan barang untuk dapat menjamin 

kebutuhan dasar dalam kehidupan.  

Kemiskinan juga sebagai masalah mendasar dalam pemenuhan kebutuhan 

pokok dalam kehidupan sehari-hari. Namun, masalah kemiskinan bukan 

merupakan sesuatu yang berdiri sendiri melainkan akibat dari tidak tercapainya 

pembagunan ekonomi. Pengertian kemiskinan menurut BPS (2008) adalah “Suatu 

kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu 
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menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan 

distribusi pendapatan”. 

Dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan, baik secara langsung 

maupun tak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada 

salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan dan atau kemunduran pada aspek 

lainnya. Aspek lainnya dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu adalah 

manusianya, baik secara individual maupun kolektif. Kita sering mendengar 

istilah kemiskinan perdesaan, kemiskinan perkotaan, dan sebagainya. Namun 

demikian, bukan berarti desa atau kota yang mengalami kemiskinan, tetapi 

penduduknya yang menderita miskin. 

Dalam pandangan Islam, kemiskinan bukanlah suatu kenikmatan, ia 

merupakan satu bentuk ujian hidup. Dengan kemampuan dan potensi yang ada, ia 

harus diupayakan untuk dihindari, dan apabila kemiskinan tetap terjadi, harus 

dihadapi dengan sabar, tawakkal dan disertakan dengan usaha (ikhtiar) untuk 

melepaskan diri darinya. 

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu 

Na’im : 

 كَادَ اْلفقَْرُ أنَْ يَكُوْنَ كُفْرًا

Artinya: “Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran.” 

Hadits diatas setidaknya memiliki 3 makna sebagai yaitu: Pertama, orang 

miskin harus selalu waspada terhadap kemiskinannya. Hal ini disebabkan 

keadaannya yang serba kekurangan dapat menggodanya untuk melakukan 

kemaksiatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam masyarakat, biasa saja 
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terjadi seorang suami yang miskin melakukan perampokan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarganya. Kedua, sebagai peringatan kepada orang kaya bahwa 

kemiskinan yang dialami saudara-saudaranya yang miskin dapat mendorognya 

kepada kekufuran, baik kufur dalam arti murtad atau ingkar akan adanya Tuhan 

maupun kufur dalam arti ingkar terhadap perintah dan larangan Allah SWT. 

Dalam kaitan itulah maka orang-orang kaya diwajibkan mengeluarkan zakat dan 

disunnahkan memberikan sedekah kepada mereka yang miskin yang 

membutuhkan uluran tangan. Zakat dan sedekah ini memiliki fungsi sosial yang 

sangat penting, yakni memeratakan kesejahteraan sosial dan terjalinnya hubungan 

yang baik antara orang kaya dengan orang miskin. Ketiga, sebenarnya kemiskinan 

itu ada dua macam, yakni kemiskinan material dan kemiskinan spiritual. Yang 

dimaksud kemiskinan material adalah keadaan kurang atau miskin dari harta 

benda duniawi. Sedangkan yang dimaksud kemiskinan spiritual adalah 

kemiskinan yang tidak ada kaitannya dengan kekurangan harta benda duniawi, 

tetapi terkait dengan kurangnya akan iman atau jiwa. 

b) Ukuran Kemiskinan 

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan memang tidak mudah 

untuk mengukurnya. Namun demikian, ada 2 macam ukuran kemiskinan yang 

umum digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relative yaitu: 

1) Kemiskinan Absolut 

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat 

pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya di batasi pada 

kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan 
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seseorang untuk dapat hidup secara baik. Berdasarkan kebutuhan pokok 

minimum seperti: pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan 

yang diperlukan. 

Menurut Todaro, konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat 

pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap 

makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. 

2) Kemiskinan Relatif 

Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan bisa dikatakan dapat 

memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti tidak miskin. Ada 

ahli yang berpendapat bahwa walupun pendapatan sudah mencapai tingkat 

kebutuhan dasar minimum tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan 

dengan keadaan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih berada 

dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak 

ditentukan oleh keadaan sekitarnya, daripada lingkungan orang yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila 

tingkat hidup masyarakat berubah. Hal ini jelas merupakan perbaikan dari konsep 

kemiskinan absolut. Konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis, sehingga 

kemiskinan akan selalu ada. 

Kemiskinan dalam dimensi ekonomi paling mudah untuk di amati, diukur, 

dan diperbandingkan. Ada beberapa metode pengukuran tingkat kemiskinan yang 

dikembangkan di Indonesia, yaitu: 
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a. Biro Pusat Statistik: tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah 

konsumsi berupa makanan yaitu kurang dari 2100 kalori per orang per hari 

(dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk 

yang berada di lapisan bawah), dan konsumsi non makanan (dari 45 jenis 

komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara 

wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku 

untuk susunan umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat 

badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk. 

b. Sayogyo: tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah 

tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang 

per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan. 

 Daerah pedesaan: 

a) Miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai tukar 

beras per orang per tahun. 

b) Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg nilai 

tukar beras per orang per tahun. 

c) Paling miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg nilai 

tukar beras per orang per tahun. 

Daerah perkotaan: 

a) Miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai tukar 

beras per orang per tahun. 

b) Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kg nilai 

tukar beras per orang per tahun. 



22 

 

 

 

c) Paling miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg nilai 

tukar beras per orang per tahun. 

c. Bank Dunia: Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada 

pendapatan seseorang kurang dari US $1 per hari (setara Rp8.500 per hari) 

d. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN): mengukur 

kemiskinan berdasarkan kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan 

Keluarga Sejahterara I (KS 1). Kriteria Keluarga Pra KS yaitu keluarga yang 

tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan 

baik, minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian per 

orang per tahun, lantai rumah bersemen lebih dari 80%, dan berobat ke 

Puskesmas bila sakit. Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga 

yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, 

minimal satu kali per minggu makan daging/telor/ikan, membeli pakaian satu 

stel per tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 m2 per anggota keluarga, tidak ada 

anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun yang butahuruf, semua anak 

berumur antara 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga 

mempunyai penghasilan rutin atau tetap, dan tidak ada yang sakit selama tiga 

bulan. 

Ukuran kemiskinan lainnya yaitu melalui indeks kemiskinan manusia (Human 

Poverty Indeks-HPI). Kemiskinan diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama 

yaitu: (1) kehidupan (lebih dari 30% penduduk Negara kurang berkembang tidak 

mungkin hidup lebih dari 40 tahun), (2) pendidikan dasar (diukur oleh presentase 

penduduk dewasa yang buta huruf), serta (3) keseluruhan ketetapan ekonomi 
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(diukur oleh presentase penduduk yang tidak memilki akses terhadap pelayan 

kesehatan dan air bersih ditambah presentase anak-anak di bawah usia 5 tahun 

yang kekurangan berat badan). 

c.  Faktor Penyebab Kemiskinan 

Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro sebagai berikut: 

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola 

kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan distribusi 

pendapatan, penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah 

yang terbatas dan kualitasnya rendah. 

2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia 

karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas 

juga rendah, upahnya pun rendah; 

3. Kemiskinan muncul disebabkan perbedaan akses dan modal. 

Ketiga penyebab kemiskinan itu bermuara pada teori lingkaran setan 

kemiskinan (vicious circle of poverty). Adanya ketidaksempurnaan pasar, 

keterbelakangan, ketertinggalan, kurangnya modal menyebabkan rendahnya 

produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan 

yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya 

tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan 

dan seterusnya. Pemikiran Nurkse yang mengemukakan bahwa negara miskin itu 

miskin karena dia miskin (a poor country is poor because it is poor). 

Kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh 

diantaranya karena keterbatasan aset yang dimiliki yaitu: 
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a. Natural assets: seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat 

desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata 

pencahariannya. 

b. Human assets: menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relative 

masih rendah dibandingkan masyarakatperkotaan (tingkat pendidikan, 

pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan 

teknologi). 

c. Physical assets: minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum 

seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan. 

d. Financial assets: berupa tabungan (saving), serta akses untuk memperoleh 

modal usaha 

e. Social assets: berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini 

kekuatan bargaining position dalam pengambilan keputusan-keputusan 

politik. 

3. Pertumbuhan Ekonomi 

Kuznets (2008)  mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan 

jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin 

banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini 

tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan 

ideologis yang diperlukannya. 

Defenisi ini memiliki tiga komponen pertama, pertumbuhan ekonomi 

suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang. 

Kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang 
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menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam 

barang kepada penduduk. Ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien 

memerlukan adanya penyesuaian dibidang kelembagaan dan ideologi sehingga 

inovasi yang dihasilkan oleh pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan 

dengan tepat. 

Pendapat Smith mengenai corak pertumbuhan ekonomi mengatakan 

bahwa apabila pembangunan sudah terjadi, maka proses tersebut akan terus 

menerus berlangsung secara kumulatif. Apabila pasar berkembang, pembagian 

kerja dan spesialisasi kerja akan terjadi dan belakangan akan menimbulkan 

kenaikan produktivitas. Kenaikan pendapatan nasional yang disebabkan oleh 

perkembangan tersebut dan perkembangan penduduk, akan memperluas pasar dan 

menciptakan tabungan yang lebih besar. 

Hal senada dikemukakan oleh Simanjuntak yang menyatakan bahwa 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja juga dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi. 

Program pembangunan disatu pihak menuntut keterlibatan lebih banyak orang. 

Dipihak lain program pembangunan membutuhkan harapan-harapan baru. 

Harapan untuk dapat ikut menikmati hasil pembangunan tersebut dinyatakan 

dalam peningkatan partisipasi kerja. Jadi semakin bertambah kegiatan ekonomi 

semakin besar Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi akan mengakibatkan tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja. Hal ini 

dimaksudkan bahwa jumlah mereka yang terlibat dalam pasar tenaga kerja akan 
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bertambah besar pada saat pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yang 

signifikan. 

Faktor penentu pertumbuhan ekonomi ada tiga yaitu: 

1) Akumulasi Modal 

Akumuasi modal (capital accumulation) terjadi apabila sebagian dari 

pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar 

output dan pendapatan dikemudian hari. Investasi produktif yang bersifat lagsung 

tersebut harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut 

investasi infrastruktur ekonomi dan sosial. 

Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia, sehingga pada akhirnya 

akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi, bahkan akan 

lebih besar lagi mengingat terus bertambahnya jumlah manusia. Logika konsep 

investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dan penciptaan modal manusia 

(human capital) ini jelas dapat dianalogikan dengan peningkatan kualitas dan 

produktivitas sumber daya tanah melalui investasi strategis. 

2)   Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja 

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara 

tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang mengacu pertumbuhan 

ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah 

tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti 

meningkatkan ukuran pasar domestiknya. 

Positif atau negatifnya laju pertumbuhan penduduk terhadap 

perekonomian sepenuhnya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian 
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yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tenaga 

kerja tersebut. Kemampuan ini lebih lanjut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis 

akumulasi modal dan tersedianya input atau faktor-faktor penunjang, seperti 

kecakapan manajerial dan administrasi 

3) Kemajuan Teknologi 

Kemajuan teknologi bagi kebanyakan ekonom merupakan sumber 

pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Pengertian sederhananya, kemajuan 

teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara 

lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional. 

Kemajuan teknologi yang netral (neutral technological progress) terjadi 

apabila teknologi tersebut memungkinkan kita mencapai tingkat produksi yang 

lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang sama. 

Inovasi yang sederhana, seperti pembagian tenaga kerja yang dapat mendorong 

peningkatan output dan kenaikan konsumsi masyarakat. 

Kemajuan teknologi juga dapat meningkatkan modal atau tenaga kerja. 

Kemajuan teknologi yang meningkatkan pekerja (labor-augmenting technological 

progress) terjadi apabila penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan mutu 

atau keterampilan angkatan kerja secara umum. 

1) Teori pertumbuhan 

Klasik Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang 

modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. 

Walaupun menyadari pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, 
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ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh 

pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi (Sukirno 2010). 

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik hukum hasil tambahan yang 

semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti 

pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Pada permulaan, 

apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat 

pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi. 

Ekonomi akan mencapai tingkat perkembangan sangat rendah apabila 

keadaan ini dicapai, ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan tidak 

berkembang (stationary state). Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya 

mencapai tingkat cukup hidup. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik setiap 

masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang 

tersebut. 

2) Teori Schumpeter 

Teori pertumbuhan Schumpeter menekan tentang pentingnya peranan 

pengusaha dalam mewujudkan petumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan 

bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat 

pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. 

Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, 

mempertinggi efesiensi cara memproduksi dalam menghasilkan sesuatu barang ke 

pasaranpasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan 

mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi 
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keefisienan kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi ini akan memerlukan 

inovasi baru. 

Menurut Scumpeter makin tinggi tingkat kemajuan sesuatu ekonomi 

semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan 

ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya. Pada akhirnya mencapai 

tingkat “keadaan tidak berkembang” atau “stationary state”. Akan tetapi berbeda 

dengan klasik, dalam pandangan Scumpater keadaan tidak berkembang itu dicapai 

pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pandangan ini berbeda dengan pandangan 

klasik. Seperti yang telah diterangkan, menurut pandangan klasik tingkat tersebut 

dicapai pada waktu perekonomian telah berada kembali pada tingkat 

subsisten.Yaitu pada tingkat pendapatan yang sangat rendah. 

Perspektif islam dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam kajian ekonomi 

Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam 

wacana pemikiran ekonomi Islam klasik. Pembahasan ini diantaranya berangkat 

dari firman Allah Swt. surat Hud ayat 61: 

 

Terjemahnya: 

  “Dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia 

berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu 

selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan 

menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, 

kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat 

(rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya). 
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“Dia yang telah menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kamu 

pemakmurnya”. Artinya, bahwa Allah Swt menjadikan kita sebagai wakil untuk 

memakmurkan bumi. Terminologi ‘pemakmuran bumi’ ini mengandung 

pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dikatakan Ali bin 

Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir: “Hendaklah kamu 

memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang lebih besar dari pada 

orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan 

dengan pemakmuran bumi. Barang siapa yang memungut pajak tanpa 

memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut akan hancur. 

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang 

terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan 

konstribusi bagi kesejahteraan manusia. Dengan demikian, maka pertumbuhan 

ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang 

dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika 

produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti 

memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. 

4. Pengangguran 

a) Pengertian Pengangguran 

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang  tergolong 

dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi  belum memperolehnya. 

Faktor utama yang menimbulkan  pengangguran adalah kekurangan pengeluaran 

agregat. Pada  umumnya pengeluaran agregat yang terwujud dalam perekonomian  

adalah lebih rendah dari pengeluaran agregat yang diperlukan  untuk mencapai 
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tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kekurangan permintaan agregat ini  

adalah faktor penting yang menimbulkan pengangguran. Disamping itu faktor-

faktor lain yang menimbulkan pengangguran adalah (i) menganggur karena ingin  

mencari kerja yang lebih baik, (ii) pengusaha menggunakan peralatan produksi  

modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, dan (iii) ketidaksesuaia antara  

keterampilan pencari kerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan 

dalam industri-industri (Sukirno, 2016). 

Pengangguran atau tuna karya merupakan istilah untuk orang yang tidak 

mempunyai pekerjaan sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari  

dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan 

pekerjaan yang lebih baik. Pengangguran sering sekali menjadi masalah 

perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan  

masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya masalah 

kemiskinan dan masalah sosial lainnya  (Silalahi, dkk, 2013). 

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong 

dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari 

pekerjaan Untuk mengukur pengangguran di dalam suatu Negar biasanya 

digunakan tingkat pengangguran yaitu jumlah penganggur dinyatakan sebagai 

persentase dari total angkatan kerja. Angkatan kerja adalah jumlah orang yang 

bekerja atau tidak bekerja, yang berada dalam kelompok umur 15-65 tahun 

(Nanga 2001). 

Untuk menentukan tingkat pengangguran dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan antara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja. 
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Angkatan kerja adalah jumlah penduduk umum produktif yaitu 15-64 tahun 

(Karya & Syamsuddin, 2016). 

Pengangguran adalah seseorang masuk dalam angkatan  kerja yang sedang 

mencari kerja atau belum mendapatkan pekerjaan. Pengangguran merupakan 

suatu masalah dalam perekonomian. Salah satu penyebab pengangguran adalah 

ketidakmampuan seseorang masuk kedalam pasar tenaga kerja, hal ini 

dikarenakan ketiadaan keterampilan yang dimiliki. Ketidakseimbangan antara 

lapangan kerja yang disediakan dengan  peningkatan jumlah angkatan kerja. 

b) Jenis-Jenis Pengangguran 

Menurut Sukirno (2016) pengangguran dibagi dalam  beberapa jenis yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pengangguran Normal atau Friksional 

Pengangguran Normal atau Friksional Suatu ekonomi terdapat  

pengangguran  sebanyak dua atautiga persen dari jumlah tenaga kerja meka  

ekonomi itu sudah dinyatakan sebagai mencapai tenaga kerja penuh.  

Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan  pengangguran 

normal atau friksional. Para pencari pekerjaan bukan karena tidak memperoleh  

kerja, tetapi karena sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Dalam 

perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan 

pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja. 

Pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Ini akan mendorong para pekerja 

untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang 

lebih tinggi gajinya. 
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2.   Pengangguran Siklikal 

 Kenaikan permintaan agregat akan mendorong pengusaha menaikkan 

produksinya. Lebih banyak pekerja baru maka pengangguran berkurang, akan  

tetapi pada masa lain permintaan agregat menurut yang disebabkan oleh  

kemerosotan harga-harga komoditas. Kemerosotan permintaan agregat 

berakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi  pekerja,  maka  pengangguran  

akan bertambah. Pengangguran yang wujud tersebut dinamakan pengangguran 

siklikal. 

3. Pengangguran Struktural 

 Pengangguran Struktural Pengangguran yang timbul akibat kemerosotan 

oleh beberapa faktor produksi, diantaranya yaitu: wujudnya barang baruyang lebih  

baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan keatas barang tersebut, biaya 

pengeluaran yang sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi 

industri menurun karena persaingan dengan negara lain. Kemerosotan itu akan 

menyebabkan kegiata produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian 

pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi pengangguran. Pengangguran yang 

wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. 

4. Pengangguran Teknologi 

 Pengangguran Teknologi Pengangguran yang ditimbulkan oleh adanya 

pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Pengangguran 

yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi dinamakan 

pengangguran terknologi. 



34 

 

 

 

 Jenis pengangguran berdasarkan cirinya dibagi dalam beberapa kategori 

yaitu sebagai berikut (Sukirno, 2016): 

a) Pengangguran Terbuka  

 Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan 

yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Pengangguran terbuka sebagai  

akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari teknologi yang mengurangi 

penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan 

suatu industri. 

b) Pengangguran Tersembunyi   

 Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian dan jasa. Di banyak 

negara berkembang jumlah pekerja dalam suatu ekonomi lebih banyak dari yang 

sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. 

Kelebihan tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan digolongkan dalam 

pengangguran tersembunyi. 

c) Pengangguran Bermusim  

 Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan 

Pengangguran yang ditimbulkan akibat dari faktor alam. 

d) Setengah Menganggur   

 Di negara berkembang migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. 

Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh 

pekerjaan dengan baik. Sebagian terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di 

samping itu ada pula setengah menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh 

waktu, dan jam kerja mereka jauh lebih  rendah dari yang normal. Pekerja di sini 
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hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, pekerja-pekerja ini digolongkan 

sebagai setengah menganggur atau underemployment. 

 Dalam mengatasi pengangguran didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan ekonomi. Dalam hal ini ada tiga  pertimbangan utama yaitu: (i) 

Menyediakan lowongan pekerjaan, (ii) meningkatkan taraf kemakmuran 

masyarakat, (iii) memperbaiki pemberian pendapatan pengangguran yang semakin 

tinggi. 

 Pengukuran tingkat pengangguran dapat dinyatakan dalam rumus sebagai 

berikut (Mankiw dkk, 2013). 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛 =
Jumlah Pengangguran

Angkatan Kerja
𝑥 100% 

Pengangguran yang terjadi di dalam suatu perekonomian dapat membawa dampak 

buruk, baik terhadap perekonomian maupun individu dan masyarakat.  

1.  Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimumkan tidak 

kesejahteraan yang mungkin dicapainya. 

2.  Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Hal ini 

disebabkan rendahnya kegiatan ekonomi, pada gilirannya akan menyebabkan 

pendapatan pajak yang  diperoleh pemerintah sedikit.  

3.   Pengangguran yang tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi.  

4. Pengangguran dapat mengakibatkan kehilangan mata pencaharian dan 

pendapatan.   

5.  Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan atau berkurangnya 

keterampilan  
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6.  Pengangguran menimbulkan ketidakstabilan social dan politik. Kegiatan  

ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat ketidakpuasan 

masyarakat dan pemerintah yang berkuasa. 

B. Hubungan antar Variabel 

 1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kertimpangan Distribusi 

pendapatan 

  Simon Kuznets (1955) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan 

ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap 

selanjutnya, distribusi pendapatannya akan membaik. Observasi inilah yang 

kemudian dikenal sebagai kurva Kuznets “U-terbalik”, karena perubahan 

longitudinal (time-series) dalam distribusi pendapatan. Kurva Kuznets dapat 

perluasan sektor modern. Koefisien Gini tampak seperti kurva berbentuk “U-

Terbalik”, seiring dengan naiknya PDRB, seperti terlihat pada gambar. 

Koefisien Gini 

 
Sumber: (https://www.google.com/search?q=gambar+kurva+kuznets&client) 

  Seperti yang kita lihat, kurva Kuznets dapat di hasilkan oleh proses 

pertumbuhan berkesinambungan yang memperluas sektor modern ketika suatu 

negara bergerak dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern. Selain 
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itu pada tahap awal akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Kenaikan tingkat 

upah dari tenaga kerja selanjutnya berpengaruh terhadap kenaikan resiko kapital 

terhadap tenga kerja sehingga terjadi penurunan terhadap permintaan tenaga kerja. 

Akibatnya timbul masalah pengangguran dan ketidakmerataan pendapatan. 

Singkatnya, pertumbuhan ekonomi cenderung mengurangi masalah kemiskinan 

dan distribusi pendapatan hanya pada tahap awal pembangunan, kemudian pada 

tahap selanjutnya akan terjadi sebaliknya (Karl Mark:1787 dalam Prapti:2006). 

  Dalam penelitian Del Anggina dan Wahyu Dwi Artaningtyas (2017) 

menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap 

ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa makin tingginya 

pertumbuhan ekonomi belum mampu mendorong penurunan ketimpangan 

distribusi pendapatan antar wilayah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Aufa Nadya dan Syafri (2019) mengungkapkan bahwa Pertumbuhan 

Ekonomi menunjukan tanda positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ketimpangan di Indonesia. Hal ini di karenakan pertumbuhan ditiap wilayah 

memiliki potensi sektor perekonomian yang berbeda dan sektor perekonomian 

tersebut dapat mengalami pasang surut tiap periodenya, sehingga laju 

pertumbuhan PDRB tidak dapat berpengaruh secara signifikan terhadap 

ketimpangan.  

2. Pengaruh Pengangguran terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan 

Mankiw, Quah, & Wilson (2014) mendefinisikan pengangguran adalah 

seseorang yang berhenti bekerja sementara atau sedang mencari pekerjaan. 

Seseorang yang menganggur tidak memperoleh pendapatan. Semakin besar 
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pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai 

pendapatan. Pengangguran yang terlalu besar dapat menurunkan upah golongan 

berpendapatan rendah sehingga ketimpangan pendapatan semakin tinggi (Sukirno, 

2011). Situasi seperti ini yang mengharuskan bahwa lowongan kerja harus 

disediakan dan harus diciptakan sesuai dengan perubahan jumlah tenaga kerja, 

agar pembagian pendapatan menjadi merata. 

Memperkuat penjelasan di atas, berikut beberapa penelitian terkait 

pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan. Dalam penelitian 

Ukpere & Slabbert (2009), pengangguran menambah tingkat ketimpangan 

diantara masyarakat. Pi & Zhang (2018) mengungkapkan bahwa pengangguran 

sektoral di sektor terampil perkotaan mengakibatkan ketimpangan upah menjadi 

lebih luas, jika rasio modal tenaga kerja di sektor ini lebih dari satu. Efriza (2014) 

juga mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat 

pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Kemudian, temuan Cysne & 

Turchick (2012) yang menenukan bahwa terdapat hubungan positif antara 

pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Berdasarkan uraian di atas, apabila 

pengangguran semakin meningkat, maka ketimpangan pendapatan semakin 

meningkat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengangguran dapat berpengaruh 

terhadap ketimpangan pendapatan. Hubungan antara pengangguran dan 

ketimpangan pendapatan adalah positif. 

3. Pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan 

Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi 

pendapatan merupakan salah satu inti masalah pembangunan, terutama di negara 
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sedang berkembang. Melalui pembahasan yang mendalam mengenai masalah 

ketidakmerataan dan kemiskinan dapat dijadikan dasar untuk menganalisis 

masalah pembangunan yang lebih khusus seperti pertumbuhan penduduk, 

pengangguran, pembangunan pedesaan, pendidikan, dan sebagainya. Cara yang 

sangat sederhana untuk mendekati masalah distribursi pendapatan dan kemiskinan 

adalah dengan menggunakan kerangka kemungkinan produksi (Putra, 2011).  

 Dalam penelitian yang dilakukan Linggar Dewangga Putra (2011) 

menyimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah 

dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat ketimpangan distribusi pendapatan 

yang diukur menggunakan Indeks Williamson (dengan nilai 1,834) dan Indeks 

Gini (dengan nilai 0,477). Maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Williamson 

lebih berpengaruh dibandingkan Indeks Gini. Sri Saraswati (2012) juga 

mengungkapkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh terhadap 

persentase penduduk miskin di provinsi Banten sebesar 55, 77%. Hal tersebut 

berarti bahwa jumlah persentase penduduk miskin di provinsi Banten sebesar 

55,77% disebabkan oleh adanya ketidakmerataan distribusi pendapatan, baik tidak 

meratanya distribusi pendapatan perkapita maupun tidak meratanya distribusi 

pendapatan antar kabupaten/kota. 

4.  Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap terhadap kemiskinan 

Menurut Sukirno, laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB 

tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya 

pembangunan ekonomi tidak hanya diukur berdasarkan pertumbuhan PDRB 

secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi 
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pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah 

menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak 

pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Apabila tingkat pendapatan 

penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola 

makanan pokoknya ke barang yang paling murah dengan jumlah barang yang 

berkurang. 

Menurut Tambunan (2001) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 

tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan 

ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (ceteris 

paribus), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi 

dengan peningkatan kemiskinan. 

Pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, 

karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung 

meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang 

miskinn berangsur-anggsur berkurang (Tambunan, 2011). Adapun penelitian yang 

dilakukan Nadia Ika Purnama (2016) menyimpulkan bahwa Pertumbuhan 

ekonomi mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di propinsi Sumatera Utara. Elisabeth Nainggolan (2020) juga 

mengungkapkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi diduga berpengaruh negatif 

terhadap tingkat kemiskinan. 

5. Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan 

 Lincolin Arsyad (1997)  menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali 

antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Sebagian besar 
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masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu 

berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang 

bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk 

diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Setiap orang yang tidak 

mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh 

adalah orang kaya. Kadangkala ada juga pekerja diperkotaan yang tidak bekerja 

secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai 

dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka 

rasakan lebih rendah dan mereka bersikap seperti itu karena mereka mempunyai 

sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang 

seperti ini disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Hal ini seperti dengan 

banyaknya individu yang mungkin bekerja secara penuh per hari, tetapi tetap 

memperoleh pendapatan yang sedikit. 

 Dalam penelitian Retnowati, dan Harsuti (2019) menyimpulkan bahwa 

variabel pengangguran bertanda positif dan berpengaruh secara signifikan 

terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Kenaikan tingkat pengangguran terbuka 

sebanyak 1 % tidak menurunkan kemiskinan tetapi menaikkan kemiskinan 

sebesar 0,099 %. M. Alhudori (2017) juga mengungkapkan bahwa pengangguran 

mempunyai hubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin dimana jika 

jumlah pengangguran naik 1 persen maka jumlah penduduk miskin akan naik 

sebesar 0,010. 

 Penganguran berdampak mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga 

akan menurunkan tingkat kemakmuran yang mereka capai. Seseorang yang 
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menganggur tidak memiliki pendapatan dari pekerjaannya. Kebutuhan masyarakat 

yang banyak dan beragam membuat mereka berusaha untuk memenuhi 

kebutuhannya, hal yang dilakukan adalah bekerja untuk mendapatkan 

penghasilan. Jika mereka tidak bekerja atau menganggur, konsekuensinya tidak 

dapat memenuhi kebutuhandengan baik dan menyebabkan para penganggur harus 

mengurangi pengeluaran konsumsinya. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi 

dampaknya mereka masuk dalam kategori penduduk miskin serta mengakibatkan 

membengkaknya jumlah penduduk miskin. 

  

C. Penelitian Terdahulu  

 Dengan ini memperlihatkan beberapa desertasi atau penelitian terdahulu 

yang di jadikan rujukan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini yaitu : 

No Nama Dan 

Tahun 

Judul Penelitin Hasil Penelitian 

1 Aufa 

Nadya dan 

Syafri 

(2019) 

Pengaruh faktor 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Pendidikan dan 

Pengangguran 

Terhadap 

Ketimpangan 

Distribusi 

Pendapatan di 

Indonesia 

Variabel Pertumbuhan Ekonomi 

menunjukan tanda positif tetapi 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ketimpangan di Indonesia. 

Hal ini di karenakan pertumbuhan 

ditiap wilayah memiliki potensi 

sektor perekonomian yang berbeda 

dan sektor perekonomian tersebut 

dapat mengalami pasang surut tiap 

periodenya, sehingga laju 

pertumbuhan PDRB tidak dapat 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap ketimpangan. 

Variabel pengangguran 

menunjukan tanda negatif dan 

signifikan terhadap ketimpangan di 

Indonesia. Hal ini disebabkan oleh 

terjadinya pemerataan pada 
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penduduk di kelas bawah. Karena 

menurut world bank sebagian besar 

masyarakat Indonesia bekerja pada 

sektor informal dimana pendapatan 

yang dihasilkan tergolong rendah. 

2 Istiqamah, 

Syaparuddi

n, Selamet 

Rahmadi 

(2018) 

Pengaruh 

pertumbuhan 

ekonomi terhadap 

ketimpangan 

pendapatan dan 

kemiskinan (studi 

provinsi-provinsi di 

Indonesia) 

Selama Tahun 2010-2016 rata-rata 

pertumbuhan ekonomi Indonesia 

adalah sebesar 5,65 persen. Rata-

rata Gini Ratio di Indonesia adalah 

sebesar 0,40 yang berarti 

ketimpangan Indonesia berada pada 

tingkat ketimpangan sedang. 

Selanjutnya jumlah penduduk 

miskin di Indonesia pada Tahun 

2016 adalah sebanyak 27764,32 

ribu jiwa. Pertumbuhan ekonomi 

secara signifikan berpengaruh 

positif terhadap ketimpangan 

pendapatan dan jumlah penduduk 

miskin provinsi-provinsi di 

Indonesia. Ini berarti pertumbuhan 

ekonomi tidak dapat mengurangi 

ketimpangan pendapatan maupun 

mengurangi jumlah penduduk 

miskin. 

3 Nadia Ika 

Purnama 

(2016) 

Analisis Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi Terhadap 

Tingkat Kemiskinan 

di Sumatera Utara 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Pertumbuhan ekonomi 

mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan di 

propinsi Sumatera Utara. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai R2 sebesar 

0.821774. Artinya 82,1774% 

variasi tingkat kemiskinan di 

Sumatera Utara dapat dijelaskan 

oleh variasi independennya yaitu 

tingkat pertumbuhan ekonnomi, 

sedangkan sisanya sebesar 

17,8226% dijelaskan oleh variabel 

lain diluar model ini. Sedangkan 

hasil uji T diperoleh bahwa nilai 

probabilitas (sig) adalah 0,0000 (sig 
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0,0000 < α 0,05). 

4 Elisabeth 

Nainggolan 

(2020) 

Analisis Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi Terhadap 

Tingkat Kemiskinan 

Di Provinsi 

Sumatera Utara 

Berdasarkan hasil estimasi regresi 

linear berganda, menunjukkan 

bahwa koefisien variabel dari laju 

pertumbuhan ekonomi ialah 0.263 

dan pengaruh yang tidak signifikan 

dengan nilai signifikansi 0.3104 

(lebih besar dari α 0.05) dengan 

nilai searah. Hipotesa 

“Pertumbuhan Ekonomi diduga 

berpengaruh negatif terhadap 

tingkat kemiskinan” pada penelitian 

ini tidak dapat diterima. Hal ini 

tidak sesuai teori yang 

dikemukakan oleh Son, (2006) 

yang menyatakan pengentasan 

kemiskinan dapat dicapai dengan 

pertumbuhan ekonomi. 

5 Retnowati, 

Harsuti dan  

(2019) 

Pengaruh 

Pengangguran 

terhadap Tingkat 

Kemiskinan Di Jawa 

Tengah 

Pengangguran mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan 

terhadap jumlah penduduk miskin 

di Jawa Tengah, artinya ketika 

pengangguran meningkat akan 

diikuti pula olehpeningkatan 

kemiskinan. Untuk menurunkan 

tingkat kemiskinan, maka tingkat 

pengangguran juga harus 

diturunkan, pengurangan angka 

kemiskinan akan berhasil apabila 

lapangan pekerjaan dapat menyerap 

tenaga kerja yang ada, terutama 

pada sektor-sektor padat karya dan 

menyebar pada setiap golongan 

pendapatan, termasuk digolongan 

penduduk miskin. 

6 Hindun 

(2019) 

Pengaruh 

Pendidikan, 

Pengangguran, dan 

Kemiskinan 

terhadap 

Ketimpangan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah diuraikan 

mengenai hubungan antara 

pendidikan, pengangguran, dan 

kemiskinan terhadap ketimpangan 

pendapatan di Indonesia, baik 
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Pendapatan di 

Indonesia 

secara parsial maupun simultan 

selama tahun 2015-2018, maka 

dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan dan kemiskinan 

berpengaruh secara parsial terhadap 

ketimpangan pendapatan di 

Indonesia, sedangkan 

pengangguran tidak berpengaruh. 

Kemudian, pendidikan, 

pengangguran, dan kemiskinan 

berpengaruh secara simultan 

terhadap ketimpangan pendapatan. 

Penelitian berikutnya diharapkan 

dapat menggunakan variabel yang 

berbeda terutama yang belum 

dimasukkan dalam model penelitian 

ini seperti pajak, tingkat pendidikan 

yang lain, dan lain-lain. 

7 Linggar 

Dewangga 

Putra 

(2011) 

Analisis Pengaruh 

Ketimpangan 

Distribusi 

Pendapatan 

Terhadap Jumlah 

Penduduk Miskin di 

Provinsi Jawa 

Tengah Periode 

2000-2007 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa jumlah penduduk miskin di 

Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi 

secara signifikan oleh tingkat 

ketimpangan distribusi pendapatan 

yang diukur menggunakan Indeks 

Williamson (dengan nilai 1,834) 

dan Indeks Gini (dengan nilai 

0,477). Maka dapat disimpulkan 

bahwa Indeks Williamson lebih 

berpengaruh dibandingkan Indeks 

Gini. 

 

D . Keranngka Pikir 

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan 

antara variable yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan antar 

variable independen dan dependen (sugiyono,2015;93). Adapun kerangka 

pemikiran penelitiandapat di gambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 Kerangka Pikir 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

E. Hipotesis  

 Adalah dugaan sementara adanya hubungn antara variable dalam sebuah 

penelitian. Berdasarkan teori dan hubungan antara tujuan penelitian, kerangka 

pikir terhadap masalah: 

a. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi 

penapatan baik secara lansung maupun tidak langsung melalui tingkat kemiskinan 

b. Diduga pengangguran berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan baiksecara langsung maupun tidak langsung melalui tingkat 

kemiskinan.  

Pertumbuhan 

ekonomi 

(X1) 

Pengangguran 

(X2) 

Ketimpangan  

Distribusi 

Pendapatan 

(Y1) 

 

Tingkat 

Kemiskinan 

(Y2) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.. Jenis dan lokasi penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian koresional yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan atau pengaruh satu atau lebih 

variable independen dengan satu atau lebih variable dependen. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif merupakan suatu penelitian 

yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, gejala 

dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis serta akurat. Penelitian ini 

dikatakan sebagai kuantitatif karena bertujuan untuk mengembangkan teori yang 

ada menggunakan model matematis dan dengan hipotesis.  Sehingga dalam hal 

ini, peneliti bermaksud untuk mencari pengaruh pertumbuhan ekonomi dan 

pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat 

kemiskinan di Kabupaten Sinjai, yang akan dijelaskan menggunakan angka-angka 

yang sesuai untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. 

2.  Lokasi penelitian 

 Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten Sinjai 

dengan  mengambil laporan statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang 

diakses melalui website resminya yaitu www.bps.go.id serta Manajemen Data 

Dasar Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (SIMREG DATA) 

yang diakses melalui website resminya yaitu simreg.bappenas.go.id
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B.  Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

 Data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

bersifat kuantitatif yang merupakan data time series dari tahun 2006-2020.  

2. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini yaitu sekunder, dimana data sekunder 

adalah data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan 

dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder yang digunakan 

pada penelitian ini adalah data laporan statistik di Badan Pusat Statistik (BPS) 

yang diperoleh melalui website resminya yaitu www.bps.go.id serta Manajemen 

Data Dasar Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (SIMREG 

DATA) yang diakses melalui website resminya yaitu simreg.bappenas.go.id 

C. Metode Pengumpulan Data 

 Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan dalam pengambilan 

keputusan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang 

diperoleh melalui dokumentasi, yaitu kegiatan pengumpulan data dengan mencari 

hal yang berkaitan dengan penelitian seperti buku, catatan, prasasti dan lainnya 

yang berkaitan dengan permasalahan yang sudah diteliti oleh peneliti. 

D. Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis jalur atau path. Analisis jalur dikembangkan sebagai 

metode untuk mempengaruhi pengaruh langsung dan tidak langsung variabel 

dependen terhadap variabel independen. 
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1. Persamaan Regresi  

 1. Reduced Form 

 Berdasarkan model konseptual pada Gambar 2.1 Kerangka Pikir, maka 

dapat dibentuk persamaan fungsional daam model reduced form sebgai berikut:  

Y1= f(X1,X2) 

Y2 = f(X1,X2, Y1)   

Dimana:  

 X1  = Pertumbuhan Ekonomi 

 X2 = Pengangguran 

 Y1 = Ketimpangan Distribusi Pendapatan 

 Y2 = Kemiskinan 

Persamaan  diatas dapat ditulis lagi menjadi:  

Y1 = β0 + β1X1 + β2X2 + µ1 

Y2 = α0 + α1X1 + α2X2 + α3Y1 + µ2 

Sehingga diperoleh Reduced form  sebagai berikut: 

Y1 = β0 + β1X1 + β2X2 + µ1 

Y2  = α0 + α1X1 + α2X2 + α3Y1 + (β0 + β1X1 + β2X2 + µ2) + µ2 

Y2 = α0 + (α1 + α3β1)X1+ (α2 + α3β2)X2  + (α3 +α3β5) Y1 + α5β0 + α5β1 + µ2 

Dimana:  

a. Konstanta 

β0 = Kostanta untuk Y1 

α0 = Kostanta untuk Y2 

b. Pengaruh Langsung (Direct Effect) 
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β1 = Pengaruh langsung Pertumbuhan Ekonomi (X1) terhadap Ketimpangan 

Distribusi Pendapatan (Y1) 

β2 = Pengaruh langsung Pengangguran (X2) terhadap Ketimpangan Distribusi 

Pendapatan (Y1) 

α1 = Pengaruh langsung Pertumbuhan Ekonomi (X1) terhadap Kemiskinan (Y2)   

α2 = Pengaruh langsung Pengangguran (X2) terhadap Kemiskinan (Y2) 

α3 = Pengaruh  langsung Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Y1) terhadap 

 Kemiskinan (Y2) 

c. Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) 

α3β1 = Pengaruh tidak langsung Pertumbuhan Ekonomi (X1) terhadap Kemiskinan 

(Y2) melalui Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Y1) 

α5β2 = Pengaruh tidak langsung Pengangguran (X2) terhadap Kemiskinan (Y2) 

melalui Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Y1) 

d. Total Pengaruh (Total Effect) 

(α1 + α5β1) = Total pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X1) terhadap Ketimpangan 

Distribusi Pendapatan (Y1) 

(α2 + α5β2) = Total pengaruh Pengangguran (X2) terhadap Kemiskinan (Y2) 

e. Error Term 

µ1 = Error Term Y1 

α3µ1 + µ2 = Error Term Y2 

2. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah 

terdapat masalah dalam sebuah model regresi berganda berbasis Ordinary Least 
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Square (OLS). OLS merupakan sebuah model dengan metode perhitungan 

kuadrat terkecil sehingga model peramalan yang dibuat menjadi valid debagai alat 

peramalan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Uji asumsi klasik 

terdiri atas: 

a. Uji Normalitas  

 Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dan bertujuan untuk 

menilai sebaran data pada variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah 

dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Beberapa 

metode dapat dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi 

normal atau tidak adalah dengan menggunakan metode Kolmogrof Smirnov, 

merupakan metode yang sering digunakan. Uji normalitas Kolmogrof Smirnov 

adalah metode yang membandingkan distribusi data (yang akan diuji 

normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data 

yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

 Uji moltikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

korelasi atau kemiripan variabel independen dengan variabel lain dalam suatu 

model. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi diantara variabel 

bebas atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Untuk melihat adanya 

multikolinearitas dalam suaru model dapat dengan melihat nilai tolerance dan 

nilai variance inflation (VIF). Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka 

artinya tidak terjadi multikolinearitas, dan jika nilai VIF lebih kecil dari 10 maka 
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artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model tersebut. Jadi model dapat 

dikatakan terbebas dari multikolinearitas jika VIF = 1/tolerance, jika VIF = 10 

maka tolerance = 1/10 = 0,1, semakin tinggi VIF maka semakin rendah tolerance. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang dilakukan pada sebuah model 

regresi dengan keadaan dimana varian dari setiap gangguan tidak konstan. 

Tujuannya yaitu untuk menguji apakah dalam sebuah model terjadi ketidak 

samaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian 

dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas, dan jika varians berbeda maka disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah model yang terhindar dari heteroskedastisitas. 

 Untuk melihat ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat diuji dengan 

menggunakan uji White. Kriteria dalam uji White adalah dengan melihat 

scatterplot dari sebuah persamaan regresi. Jika titik-titik menyebar secara acak 

dan tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas 

maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal itu menandakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada sebuah model regresi tersebut 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F) 

 Pada dasarnya uji f statistik menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. Uji f statistik dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai Prob (F-Statistik) dengan nilai α = 5% (F tabel). Jika nilai 



53 

 

 

 

Prob (F-Statistik) lebih kecil dari α = 5% (F tabel) maka dikatakan secara 

bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Namun jika sebaliknya nilai Prob (F-Statistik) lebih besar dari α = 5% (F tabel), 

maka artinya seluruh variabel independen yang digunakan tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

b. Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik T) 

 Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen 

dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen secara nyata. 

Kriteria pengukuran uji t adalah dengan melihat perbandingan besarnya nilai 

probabilitas t (t statistik) dengan nilai α atau (t tabel). Jika nilai probabilitas t pada 

variabel independen lebih kecil dari α = 5% maka dikatakan bahwa variabel 

tersebut berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen. 

 Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

secara individu dapat dilihat pada hipotesis yaitu, H0:β1 = 0 tidak berpengaruh, 

H1:β1 > 0 berpengaruh positif, H1:β1 < 0 berpengaruh negatif. Dimana, β1 

merupakan koefisien variabel independen ke-1 yaitu nilai parameter hipotesis. 

Biasanya nilai β dianggap 0 artinya tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y 

bila, t statistik > t tabel maka H0 diterima (signifikan) dan jika F statistik < F tabel 

maka H0 ditolak (tidak signifikan). 

C Analisis Koefisien Determinan (R2) 
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 Analisis koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nialai R2 kecil 

atau mendekato nol, maka kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variansi variabel dependen amat terbatas. Tetapi jika nilainya 

mendekati 1 itu berarti, variabel independen mampu memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Perhitungan ini 

dilakukan untuk mengukur tingkat proporsi atau pun persentase dari variabel total 

yang mampu dijelaskan model regresi. 

 

E. Defenisi Operasional 

 Defenisi operasional dari variabel  yang dikemukakan oleh penulis antara 

lain: 

1. Ketimpangan Distribusi Pendapatan ( Y1) 

 adalah ketidakmerataan pendapatan di Kabupaten Sinjai. Variabel 

ketimpangan distribusi pendapatan diukur dengan indeks gini atau ratio gini di 

Kabupaten Sinjai 

2. Kemiskinan (Y2) 

  adalah Kemiskinan diukur melalui tingkat kemiskinan, yang merupakan 

angka pembanding penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dengan 

jumlah penduduk secara keseluruhan, yang dihitung setiap tahunnya dalam satuan 

persen. 
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3. Pertumbuhan Ekonomi (X1) 

  Pertumbuhan ekonomi merupakan  kenaikan PDRB atau  naiknya jumlah 

barang dan jasa yang dihasilkan Kabupaten Sinjai, yang dihitung setiap tahunnya 

dalam satuan persen. 

4. Pengangguran (X2)  

 Data yang digunakan untuk melihat pengangguran adalah pengangguran 

terbuka di Kabupaten Sinjai tahun 2006-2020 yang dihitung dalam satuan persen.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis 

Kabupaten  Sinjai  memiliki luas  wilayah  sebesar  819,96  km2 dengan  

jarak  223  km2  dari  ibu  kota  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Wilayah  ini  terbagi  

menjadi  9  Kecamatan  dan  secara  keseluruhan  terbagi  lagi  dalam  satuan  

wilayah  yang  lebih  kecil  yaitu  terdiri  dari  67  wilayah  desa/kelurahan  dan  

berpenduduk  sebanyak  kurang lebih 259,478 jiwa. Secara geografis, wilayah 

Kabupaten Sinjai terletak di  bagian  timur  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  dengan  

potensi  sumber  daya  alam  yang  cukup  menjanjikan  untuk  dikembangkan.  

Kabupaten  Sinjai  secara  astronomis  terletak 5°2’56” -  5°21’16” Lintang 

Selatan dan antara 119°56’30” -  120°25’33”  Bujur Timur. Kabupaten Sinjai 

memiliki 3 dimensi wilayah, yakni wilayah  laut/pantai, wilayah dataran  rendah 

dan wilayah dataran tinggi. Wilayah  Kabupaten  Sinjai  di  dominasi  oleh  

bentuk  wilayah  perbukitan  dan  pegunungan. Meskipun  demikian,  di    wilayah  

ini  tidak  terdapat  gunung  berapi.  Kabupaten  Sinjai memiliki ketinggian dari 0 

– 1.000 meter di atas permukaan laut.   

Secara administratif Kabupaten Sinjai yang berada di Pantai Timur bagian  

selatan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki batas-batas sebagai berikut: 

 Sebelah Utara   : Kabupaten Bone  

 Sebelah Timur  : Teluk Bone   

Sebelah Selatan : Kabupaten Bulukumba   
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Sebelah Barat   : Kabupaten Gowa 

2. Kondisi Demografi 

Pada  tahun  2006  jumlah  penduduk  di  Kabupaten  Sinjai  tercatat  

sebesar  222,220 jiwa dan di tahun 2020 mencapai 259,478 jiwa jumlah 

penduduk.  Perkembangan penduduk selama tahun 2006-2020 dapat di lihat 

pada tabel  sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Kabupaten Sinjai Tahun 2006-2020 

Tahun Jumlah Penduduk Presentase(%) 

2006 222.220 0.810 

2007 223.522 0.590 

2008 225.943 1.080 

2009 228.304 1.040 

2010 229.583 0.560 

2011 231.425 0.810 

2012 233.200 0.770 

2013 234.886 0.720 

2014 236.497 0.690 

2015 238.099 0.680 

2016 239.689 0.670 

2017 241.208 0.630 

2018 242.672 0.610 

2019 252.922 0.510 

2020 259.478 0.480 

 Sumber: BPS Kabupaten Sinjai 2021 

Menurut hasil survei Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di 

Kabupaten  Sinjai yang paling rendah pada tahun 2006 sebesar 222.220 jiwa, 

jumlah  penduduk  di  Kabupaten  Sinjai  pada  tahun  2007  sekitar  223.522  jiwa  

dan  jumlah  penduduk  pada  tahun  2008  di  Kabupaten  Sinjai  sebesar  225.943  

jiwa.  Setiap  tahun jumlah penduduk di Kabupaten Sinjai terus meningkat dan 
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jumlah  penduduk  yang  paling  tinggi  di tahun 2020 yang  sebesar  259.478jiwa.  

Daerah yang mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dapat 

disebabkan oleh  beberapa faktor yaitu faktor kesempatan kerja yang lebih luas, 

melanjutkan  pendidikan  yang  tinggi  dan  di  daerah  tersebut  memiliki  

sejumlah  fasilitas  yang  lebih memadai khususnya di daerah perkotaan serta 

berbagai daya tarik lainnya. 

B. Gambaran Umum Variabel Penelitian 

1. Ketimpangan Distribusi Pendapatan 

Ketimpangan distribusi pendapatan adalah salah satu ciri dari  adanya 

ketimpangan pembangunan. Dengan  kata lain, perbedaan tingkat  pertumbuhan  

ekonomi antara suatu daerah dengan daerah lain tersebut disebabkan oleh 

ketidakmerataannya hasil pembangunan. Ketika timbulnya disparitas  

pembangunan akan  timbul  ketimpangan distribusi  pendapatan. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel ketimpangan distribusi 

pendapatan yaitu koefisien gini, dimana yang dimaksud koefisien gini adalah  

ukuran  ketimpangan  agregat  yang  angkanya  berkisar antara nol (pemerataan 

sempurna) hingga satu  (ketimpangan  sempurna).  Pada  prakteknya,  koefisien  

gini  untuk  negara-negara  yang  derajat  ketimpangannya  tinggi  berkisar  antara  

0,50 hingga 0,70 sedangkan untuk  negara-negara  yang  distribusi  pendapatannya 

relatif merata berkisar antara 0,20 hingga 0,35.   
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Tabel 4.2 

Gini Ratio Kabupaten Sinjai 2006-2020 

Tahun Gini Ratio Presentase 

2006 0.576  - 

2007 0.421 (26.910) 

2008 0.568 34.917 

2009 0.412 (27.465) 

2010 0.559 35.680 

2011 0.566 1.252 

2012 0.359 (36.572) 

2013 0.352 (1.950) 

2014 0.376 6.818 

2015 0.396 5.319 

2016 0.428 8.081 

2017 0.376 (12.150) 

2018 0.369 (1.862) 

2019 0.426 15.447 

2020 0.376 (11.737) 
Sumber: BPS Kabupaten Sinjai 2021 

Berdasarkan tabel 4.2 Gini Ratio Kabupaten Sinjai tahun 2006-2020 

mengalami fluktuatif. Pada tahun 2006 sebesar 0.576%, sedangkan pada tahun 

2013 mengalami penurunan sebesar 0.352%, pada tahun 2016 mengalami 

peningkatan sebesar 0.428%, dan kembali mengalami penurunanm pada tahun 

2020 sebesar 0.376%. Tingkat Gini Ratio terendah pada tahun 2018 sebesar 

0.369%, dan tingkat Gini Ratio tertinggi pada tahun 2006 sebesar 0.576%. 

2. Kemiskinan 

kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan pokok setiap faktor kehidupan. Kemiskinan tidak hanya berkenaan 

dengan tingkat pendapatan tetapi juga dari aspek sosial, lingkungan bahkan 

keberdayaan dan tingkat partisipasi, kemiskinan jangan dianggap hanya sebagai 
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pendapatan rendah, tetapi harus dianggap sebagai ketidak mampuan kapabilitas. 

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka kemiskinan dapat menjadi penentu dan 

faktor dominan yang mempengaruhi persoalan kemanusiaan seperti 

keterbelakangan, kebodohan, keterlantaran, kriminalitas, kekerasan, perdagangan 

manusia, buta huruf, putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak. Hal tersebut yang 

menjadi perhatian khus bagi pemerintah bukan hanya dari pemerintah pusat tapi 

masalah kemiskinan ini juga sampai pada tatanan daerah bahkan di pemerintahan 

desa. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dari kemiskinan yaitu indeks 

kedalaman kemiskinan dimana yang dimaksud indeks kedalaman kemiskinan 

adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk 

miskin terhadap garis kemiskinan, semakin besar indeks berarti kemiskinan 

semakin dalam. Pada Tabel 4.3 yaitu indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten 

Sinjai  dapat dilihat   bahwa perkembangan kemiskinan Kabupaten Sinjai 

mengalami fluktuatif dari tahun ke tahunya. 

Permasalahan kemiskinan di setiap daerah tentunya masih sangat tinggi dan 

menjadi permasalahan utama dalam setiap daerah sehingga dibutuhkan kebijakan 

dan penanganan yang tepat. 
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Tabel 4.3 

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sinjai Tahun 2006-2020 

Tahun Kedalaman Kemiskinan Presentase(%)  

2006 1.930  - 

2007 1.890 (2.073) 

2008 1.820 (3.704) 

2009 1.770 (2.747) 

2010 1.780 0.565 

2011 1.370 (23,034) 

2012 1.260 (8.029) 

2013 1.410 11.905 

2014 1.360 (3.546) 

2015 1.560 14.706 

2016 1.660 6.410 

2017 1.040 (37.349) 

2018 1.180 13.462 

2019 1.080 (8.475) 

2020 1.340 24.074 

Sumber: Simreg Bappenas, (data diolah) 

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

PDRB  merupakan  suatu  penjumlahan  nilai  output  bersih  (barang  dan  

jasa  akhir) yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi, di suatu wilayah 

tertentu  (Provinsi  dan  Kabupaten/Kota),  dan  dalam  satu  kurung  waktu  

tertentu.  Kegiatan  ekonomi  yang  dimaksud  mulai  dari  kegiatan  pertanian,  

pertambangan,  industri pengolahan,  sampai  dengan  jasa-jasa.  PDRB  

merupakan  suatu  indikator  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  

pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.   
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Tabel 4.4   

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sinjai Tahun 2006-2020 

Tahun PDRB Presentase (%) 

2006 845.347 6.110 

2007 891.286 5.440 

2008 957.713 7.460 

2009 1.024.934 7.020 

2010 3.781.773 7.450 

2011 4.069.009 7.600 

2012 4.366.712 7.320 

2013 4.706.673 7,790 

2014 5.035.299 6.980 

2015 5.415.380 7.550 

2016 5.799.906 7.090 

2017 6.218.715 7.230 

2018 6.684.166 7.490 

2019 7.090.283 6.120 

2020 7.200.231 1.550 

Sumber: BPS Kabupaten Sinjai 2021 

Tabel  4.4  di  atas  menunjukkan  peningkatan  PDRB  di  Kabupaten  

Sinjai  tahun  2006-2020  mengalami penurunan.  Pada tahun 2006 sebesar 6,11%, 

sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 7.550 % , dan terus 

mengalami  penurunan hingga pada tahun 2020 sebesar 1.550%. Tingkat  PDRB  

yang  paling  rendah  berada  di  tahun  2020  sebesar 1.550% dan  tingkat 

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada  tahun  2011  jumlah  PDRB  sebesar  7.600. 

4. Pengangguran 

Pengangguran  adalah  penduduk  yang  sedang  mencari  pekerjaan  atau  

yang  tidak  memiliki  bekerja.  Menurut  BPS  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  

adalah  angka  yang menunjukkan banyaknya pengangguran terhadap 100 

penduduk yang  masuk  dalam  kategori  angkatan  kerja.  Laju  pertumbuhan  
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penduduk  yang  tinggi  akan  meningkatkan angkatan kerja (penduduk usia kerja) 

yang kemudian besarnya angkatan  kerja ini dapat menekan ketersediaan  

lapangan  kerja  di  pasar  kerja.  Sedangkan  angkatan  kerja  sendiri  terdiri  dari  

dua  komponen  yaitu  orang  yang  menganggur dan orang yang bekerja. Tingkat 

pengangguran terbuka di perkotaan  hanya menunjukkan aspek-aspek yang 

terlihat saja dari masalah kesempatan kerja  di Negara yang sedang berkembang. 

Apabila mereka tidak bekerja  konsekuensinya  adalah  mereka  tidak  dapat  

memenuhi  kebutuhan  dengan  baik,  kondisi seperti ini membawa dampak bagi 

terciptanya dan membengkaknya  jumlah  kemiskinan  yang  ada.  Berikut  

disajikan  data  tentang  pengangguran  yang  terjadi di Kabupaten Sinjai tahun 

2006-2020. 

Tabel 4.5 

  Tingkat Pengangguran di Kabupaten Sinjai Tahun 2006-2020 

Tahun Jumlah Pengangguran 

2006 5.841 

2007 6.620 

2008 5.030 

2009 4.970 

2010 3.926 

2011 5.663 

2012 3.285 

2013 481 

2014 989 

2015 1.139 

2016 1.684 

2017 1.588 

2018 2.521 

2019 3.579 

2020 3.369 

 Sumber: BPS Kabupaten Sinjai 2021 
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Tabel  4.5  di  atas  menunjukkan  tingkat  pengangguran  di  Kabupaten  

Sinjai  tahun  2006-2020.  Jumlah  pengangguran  terbanyak  pada  tahun  2007 

sebanyak  6.620 jiwa dan di tahun 2013 jumlah pengangguran yang ada di 

Kabupaten Sinjai  paling rendah sebesar 481 jiwa. 

C. Hasil Pengolahan Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kolmogorov 

smirnov. Adapun syarat pengambilan keputusan pada uji ini adalah jika nilai 

signifikansi  di atas 0,05, maka data dikatakan berdistribusi normal (Sugiyono, 

2014:167) . Berikut hasil uji normalitas yang telah dilakukan oleh penulis. 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 
> shapiro.test(reg1 $residuals) 

Shapiro-Wilk normality test 

data:  reg1$residuals 

W = 0.98688, p-value = 0.9966 

 

Sumber: Hasil Data diolah R Studio 

Pada hasil olah data diatas dapat dilihat hasil dari uji normalitas yang 

dilakukan diperoleh nilai Probality sebesar 0,9966 yang lebih besar dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa yang digunakan pada penelitian ini 

terdistribusi normal. 
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b. Uji Multikolineritas 

 Uji multikolinearitas dilakukan untuk meninjau terkait hubungan antar 

variabel yang digunakan dalam suatu penelitian. Bila hasil yang didapatkan 

kurang dari 0,10 maka disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel 

pada data dalam penelitian yang dilakukan. Dan bila angkanya lebih dari 0,9, 

maka diketahui bahwa adanya korelasi antar variabel tersebut. 

Gambar 4.2 

Uji Multikolineritas 
> vif(reg1) 

      X1       X2         Y1  

   1.298726  2.019533  1.913840 

  

Sumber:  Data diolah R Studio 

Dengan melihat gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel pada 

data dalam penelitian yang digunakan ini terjadi terdapat multikolinearitas. 

c. Uji Heterokedastitas 

Uji heteroskedastisitas adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk 

melihat apakah terjadinya ketidaksamaan varians dari galat dalam suatu model 

regresi. Bila nilai probability chi-square lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan 

tidak terjadinya heteroskedastisitas dalam model regresi. Dan apabila nilai 

probability chi-square lebih kecil dari 0,05, maka dimaknai terjadinya 

heteroskedastisitas dalam model regresi. 
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Gambar 4.3 

Uji Heterokedastisitas 
> bptest(reg1, studentize = FALSE) 

Breusch-Pagan test 

data:  reg1 

BP = 2.9602, df = 3, p-value = 0.3978 

 

Sumber: Hasil data diolah R Studio 

Dapat dilihat pada gambar  diatas, nilai probability chi-square lebih besar 

daripada 0,05 sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam 

model regresi sehingga model tersebut layak untuk digunakan. 

d. Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat adanya korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada peiode t-1 

(sebelumnya). Dalam uji autokorelasi ini menggunakan uji Breusch-Godfrey atau 

sering disebut dengan nama uji Lagrange Multiplier (LM test). Bila nilai 

probability chi-square lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi dan 

bila lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan terjadinya autokorelasi. 
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Gambar 4.4 

Uji Autokorelasi 
> dwtest(reg1) 

 Durbin-Watson test 

data:  reg1 

DW = 1.5034, p-value = 0.08778 

alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0 

 

Sumber: Hasil data diolah R Studio 

Dengan nilai pada probability chi-square lebih besar daripada 0,05,maka 

disimpulkan bahwa tidak terjadinya autokorelasi dalam model regresi yang 

digunakan. 

2. Analisis Jalur Path (Path Analysis) 

Analisis jalur merupakan metode pengembangan regresi berganda yang  

menggunakan teknik kausalitas untuk menganalisis pengaruh variabel bebas  

dalam suatu model terhadap variabel terikat. Dalam analisis jalur, pengaruh  

langsung dan tidak langsung dapat dibedakan dari variabel bebas ke variabel  

terikat. Hubungan antara masing-masing variabel dapat dilihat dari nilai koefisien  

dan tingkat signifikansi masing-masing dalam kerangka analisis dibawah ini: 
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Gambar 4.5 

Model Struktural Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengangguran 

terhadap ketimpangan distribusi pendapatan  dan tingkat  kemiskinan  

di Kabupaten Sinjai 

 

 

 

  

  

 

 

 

Model 1 : Y = 0,21127 + 0,14412 X1+ 0,00717 X2 mska ketimpangan sebesar 

Hasil persamaan regresi diatas dapat diinterprestasikan sebagai berikut: 

1. Nilai  koefesien β0  sebesar  0,21127  Jika  variabel  pertumbuhan 

ekonomi (X1) dan pengangguran  (X2)  tidak  mengalami perubahan atau  

konstan, maka akan terjadi ketimpangan distribusi pendapatan (Y1) 

sebesar 0,21127. 

2. Nilai  koefesien  β1  sebesar  0,14412.  hal  ini  menunjukkan  bahwa  jika  

terjadi  pertumbuhan ekonomi (X1) maka akan meningkatkan 

ketimpangan distribusi pendapatan  (Y1)  sebesar 0,14412 dengan  asumsi 

bahwa variabel pengangguran (X2) dianggap konstan. 

3. Nilai koefesien β2  sebesar  0,00717.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jika  

terjadi  pengangguran (X2) maka akan meningkatkan ketimpangan 

Pertumbuhan 

ekonomi 

(X1) 

Pengangguran 

(X2) 

 

Ketimpangan  

Distribusi 

Pendapatan 

(Y1) 

Tingkat 

Kemiskinan 

(Y2) 

0,14412 

0,00717 

0,9408 

0,8023 

0,0612 
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distribusi pendapatan (Y1) sebesar 0,00717 dengan asumsi bahwa 

variabel pertumbuhan ekonomi (X1) dianggap konstan.  

Model 2 : Y = 0,7307 + 0,9408 X1+ 0,8023 X2+ 0,0612 Y1 

1. Nilai  koefesien  α0 0,7307  jika  variabel  pertumbuhan ekonomi  (X1), 

pengangguran (X2), dan ketimpangan distribusi pendapatan (Y1) tidak  

mengalami  perubahan  atau  konstan,  maka tingkat kemiskinan sebesar 

akan  terjadi  peningkatan  pada  tingkat kemiskinan (Y2) sebesar 0,7307. 

2. Nilai  koefesien α1  sebesar  0,9408  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jika  

terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi (X1) maka  akan  

meningkatkan tingkat kemiskinan (Y2) sebesar 0,9408 dengan asumsi 

bahwa variabel pengangguran (X2), dan  ketimpanngan distribusi 

pendapatan (Y1)  dianggap konstan. 

3. Nilai koefisien α2  sebesar  0,8023.  Nilai  ini  menunjukkan  bahwa  

ketika  terjadi penambahan pengangguran (X2) maka akan meningkatkan  

ketimpangan distribusi pendapatan (Y1) sebesar 0,8023 dengan asumsi 

bahwa variable pertumbuhan ekonomi (X1)  dan ketimpangan distribusi 

pendapatan (Y1)  dianggap tetap atau konstan. 

4. Nilai koefisien α3  sebesar  0,0612.  Nilai  ini  menunjukkan  bahwa  

ketika  terjadi  penambahan pertumbuhan ekonomi (Y1) maka akan 

meningkatkan  tingkat kemiskinan (Y2) sebesar 0,0612 dengan asumsi 

bahwa variabel  pertumbuhan ekonomi  (X1)  dan pengangguran (X2)   

dianggap tetap atau konstan. 

 



70 

 

 

 

3. Uji Hipotesis 

a. Model 1 (Y1) 

(1) Uji Simultan  (Uji F) 

Gambar 4.6 

Hasil Uji(f) dan Uji(t) 

 

Call: 

lm(formula = Y1 ~ X1 + X2) 

Residuals: 

     Min       1Q     Median      3Q       Max  

-0.10512   -0.04646  0.01079    0.04132  0.08997  

Coefficients: 

 

             Estimate     Std. Error t   value     Pr(>|t|)    

(Intercept)   -0.29545     0.22373      -1.321     0.21127    

X1             0.01828     0.01170       1.563     0.14412    

X2             0.07725     0.02389       3.234     0.00717 ** 

 

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.06594 on 12 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.4775, Adjusted R-squared:  0.3904  

F-statistic: 5.483 on 2 and 12 DF,  p-value: 0.02035 

 

Sumber: Hasil data diolah R Studio  

  Uji F ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Ketika tingkat signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh dari 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Dan apabila nilai 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka diindikasikan bahwa terdapat pengaruh 

dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. 
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Berdasarkan gambar 4.6 maka dioeroleh nilai p-value sebesar 0,02035 

yaitu hasil yang diperoleh lebih kecil dari tingkat signifikan α sebesar 0,05 atau 

5%. Berarti Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

Pertumbuhan ekonomi (X1), dan pengangguran (X2) secara bersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 

(Y1). 

 (2) Uji Parsial (Uji T) 

  Uji T ini  digunakan  untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  dari  

masing- masing  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat.  Pengujian  ini  

dilakukan  dengan  melihat tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas. 

Jika tingkat  signifikansinya  lebih  besar  dari  0,05  (>0,05),  maka  diartikan  

bahwa  variabel  bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan ketika 

tingkat  signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (<0,05), maka diartikan bahwa 

variabel bebas  memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. 

Berdasarkan hasil estimasi pada gambar 4.6 dengan menggunakan 

pendekatan analsis regresi linier memperlihatkan bahwa Variabel Pertumbuhan 

ekonomi (X1) diketahui bernilai sebesar 0,01828 dengan probilitas t-statistik 

sebesar 0,14412 lebih besar dari α = 0,05%. Hal ini berarti bahwa antara variabel 

Pertumbuhan ekonomi (X1) dan ketimpangan distribusi pendapatan (Y1) 

mempunyai hubungan  positif dan tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya pada 

Variabel pengangguran (X2) didapatkan  nilai 0,00717dengan nilai probalitas 

lebih kecil dari α = 0,05 hal ini dapat disimpulkan bahwa  penganggurah(X2) dan 
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Ketimpangan distribusi pendapatan (Y1) mempunya arah positif dan pengaruhnya 

signifikan. 

 (3) Koefisien Determinasi (R2) 

  Uji koefisien determinan ini digunakan untuk melihat besaran dari  

variabel bebas dalam menerangkan atau menjelaskan variabel terikatnya. 

 berdasarkan gambar 4.6 denagan menggunakan Uji Regresi Linier dapat 

dilihat bahwa nilai koefisien  determinasi (R2) 0,4775, berdasarkan nilai tersebut 

berarti bahwa secara bersamaan variabel Pertumbuhan ekonomi (X1), dan 

pengangguran (X2), mampu memberikan penjalasan terhadap Ketimpangan 

distribusi pendapatan (Y1)  sebesar 48,75%. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak disertakan dalam penelitian ini. 

b.  Model 2 (Y2) 

(1) Uji Simultan (Uji F)  

  Uji F ini  digunakan  untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  dari  variabel  

bebas terhadap variabel  terikat  secara  simultan.  Ketika  tingkat  signifikansinya  

lebih  besar  dari  0,05  (>0,05),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak adanya 

pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Dan  

apabila nilai signifikansinya  lebih  kecil  dari  0,05  (<0,05),  maka  diindikasikan  

bahwa  terdapat  pengaruh  dari  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat  secara  

simultan. 
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Gambar 4.7 

Hasil Uji(f) dan Uji(t) 

 

Call: 

 lm(formula = Y2 ~ X1 + X2 + Y1) 

Residuals: 

      Min         1Q        Median       3Q        Max  

     -0.42190   -0.11973    -0.00572    0.15418   0.37749  

Coefficients: 

               Estimate   Std. Error t    value    Pr(>|t|)   

(Intercept)    0.314701    0.891216       0.353    0.7307   

X1            -0.003628    0.047781      -0.076    0.9408   

X2             0.031196    0.121643       0.256    0.8023   

Y1             2.239948    1.074511       2.085    0.0612 . 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1  ‘ ’ 1 

Residual standard  error:  0.2455 on 11  degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.4681,  Adjusted R-squared: 0.323  

F-statistic: 3.227 on 3  and   11  DF p-value: 0.06486 

 

Sumber: Hasil data diolah R studio 

Berdasarkan gambar 4.7 maka dioeroleh nilai p-value sebesar 0,06486 

yaitu hasil yang diperoleh lebih besar dari tingkat signifikan α sebesar 0,05 atau 

5%. Berarti Ho ditolak,sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan 

ekonomi (X1),  pengangguran (X2), ketimpangan distribusi pendapatan (Y1)  

secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan (Y2). 
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(2) Uji Parsial (Uji T) 

  Uji T ini digunakan  untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  dari  masing- 

masing  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat.  Pengujian  ini  dilakukan  

dengan  melihat tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas. Jika tingkat  

signifikansinya  lebih  besar  dari  0,05  (>0,05),  maka  diartikan  bahwa  variabel  

bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan ketika tingkat  

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (<0,05), maka diartikan bahwa variabel bebas  

memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. 

Berdasarkan hasil estimasi pada gambar 4.7 dengan menggunakan 

pendekatan analsis regresi linier memperlihatkan bahwa Variabel Pertumbuhan 

ekonomi (X1) diketahui bernilai sebesar 0,003628 dengan probilitas t-statistik 

sebesar 0,9408 lebih besar dari α = 0,05%. Hal ini berarti bahwa antara variabel 

Pertumbuhan ekonomi (X1) dan tingkat kemiskinan  (Y2) mempunyai hubungan  

negatif dan tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya pada Variabel 

pengangguran (X2) didapatkan  nilai 0,8023 dengan nilai probalitas lebih besar 

dari α = 0,05 hal ini dapat disimpulkan bahwa  penganggurah(X2) dan tingkat 

kemiskinan (Y2) mempunya arah positif dan tidak signifikan. Sedangkan Variabel 

ketimpangan distribusi pendapatan  (Y1) didapatkan  nilai 0,0612 lebih besar dari 

α =0,05 hal ini dapat disimpulkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan (Y1)  

dan tingkat kemiskinan (Y2) mempunya arah positif dan pengaruh tidak 

signifikan. 
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(3) Koefisien Determinasi (R
2
) 

  Uji koefisien determinan ini digunakan untuk melihat besaran dari  

variabel bebas dalam menerangkan atau menjelaskan variabel terikatnya. 

  Berdasarkan gambar 4.6 denagan menggunakan Uji Regresi Linier dapat 

dilihat bahwa nilai koefisien  determinasi (R2) 0,4681, berdasarkan nilai tersebut 

berarti bahwa secara bersamaan variabel Pertumbuhan ekonomi (X1), dan 

pengangguran (X2), dan ketimpangan distribusi pendapatan (Y1) mampu 

memberikan penjalasan terhadap tingkat kemiskinan (Y2) sebesar 47,81%. 

Sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini. 

D. Pembahasan 

1.   Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi 

Pendapatan  

  Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis menggunakan uji signifikan 

parmeter individual (uji statistik t) menunjukan bahwa variabel pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan. Hal ini dapat dilhat dari nilai 

koefisien regresi X1 sebesar 0,1828 dengan  probabilitas statistik sebesar 0,14412 

menunjukan bahwa pr t>0,05 sehingga bisa disimpulkan bahwa hipotesis satu 

(H1) yang menyatakan Pertumbuhan ekonomi (X1) berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sinjai. 

  Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggia dan 

Artaningtyas (2017). Dimana pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap 

ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa makin tingginya 
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pertumbuhan ekonomi belum mampu mendorong penurunan ketimpangan 

distribusi pendapatan antar wilayah Kabupaten/Kota. 

   Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nadya dan Syafri (2019). Dimana 

mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan positif 

tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. 

Hal ini di karenakan pertumbuhan ditiap wilayah memiliki potensi sektor 

perekonomian yang berbeda dan sektor perekonomian tersebut dapat mengalami 

pasang surut tiap periodenya, sehingga laju pertumbuhan PDRB tidak dapat 

berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan. 

2.  Pengaruh Pengangguran Terhadap ketimpangan Distribusi Pendapatan 

  Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis menggunakan uji signifikan 

parmeter individual (uji statistik t) menunjukan bahwa variabel pengangguran 

berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dapat dilhat dari nilai koefisien regresi 

X2 sebesar 0,7725 dengan probabilitas statistik sebesar 0,00717 menunjukan 

bahwa pr t<0,05 sehingga bisa disimpulkan bahwa hipotesis satu (H2) yang 

menyatakan Pengangguran (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Sinjai. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ukpere & Slabbert 

(2009), pengangguran menambah tingkat ketimpangan diantara masyarakat. 

Efriza (2014) juga mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat 

pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Kemudian, temuan Cysne & 

Turchick (2012) yang menenukan bahwa terdapat hubungan positif antara 

pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Berdasarkan uraian di atas, apabila 



77 

 

 

 

pengangguran semakin meningkat, maka ketimpangan pendapatan semakin 

meningkat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengangguran dapat berpengaruh 

terhadap ketimpangan pendapatan. Hubungan antara pengangguran dan 

ketimpangan pendapatan adalah positif. 

3.  Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat kemiskinan 

  Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi 

memiliki tingkat signifikan sebesar 0,9408 terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini 

menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi  tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan karna tingkat signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Hal ini 

menunjukan bahwa peningkatan dari pertumbuhan ekonomi tidak memiliki 

pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sinjai. 

  Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nainggolan (2020) yang menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Akan tetapi, pada 

penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2016) menyimpulkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan. Kemudian, penelitian yang dilakukan A. Idnam dan A. 

pananrangi(2017) mendapatkan hasil yang serupa. Selanjutnya  penelitian   Ari 

Mulianta dan Rasbin(2010) juga mendapatkanhasil  yang serupa. 

4.  Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan 

  Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tingkat signifikan 

pengangguran terhadap tingkat kemiskinan adalah sebesar 0,8023. dari tingkat 

signifikan ini dapat disimpulkan bahwa pengangguran tidak berpengaruh 
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signifikan  terhadap tingkat kemiskunan karna tingkat signifikan lebih besar 

daripada 0,05.  Hal ini menunjukan bahwa peningkatan dari pergangguran tidak 

memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sinjai.  

  Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nainggolan (2020) yang menunjukan bahwa tingkat pengangguran tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian  penelitian Dias 

Widya mendapatkan hasil yang serupa. Akan tetapi, pada penelitian yang 

dilakukan oleh Alhudori (2017) menyimpulkan bahwa pengangguran mempunyai 

pengaruh positif  dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 

5.  Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Tingkat 

Kemiskinan 

  Distribusi pendapatan mencerminkan keseimbangan atau meratanya hasil 

pembangunan suatu daerah  atau negara baik yang diterima maisng-maisng orang 

ataupun dari kepemilikan  faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya. 

  Berdasarkan  hasil penelitian yang diperoleh bahwa tingkat signifikan dari  

ketimpangan distribusi pendapatan  terhadap tingkat kemiskinan adalah sebesar 

0,0612. Hal ini menunjukan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan karna tingkat signikansinya 

lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa peningkatan dari ketimpangan 

distribusi pendapatan tidak berdampak pada tingkat kemiskinan di Kabupaten 

Sinjai. 

  Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nainggolan (2020) yang menunjukan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan 



79 

 

 

 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti 

apabila ketimpangan distribusi pendapatan mengalami kenaikan maka tidak akan 

Akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Akan  tetapi, pada penelitian yang 

dilakukan oleh Saraswati  (2012) menyimpulkan bahwa ketimpangan distribusi 

pendatan  mempunyai pengaruh  signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 

Kemudian, penelitian yang dilakukan Dias Widya (2017)  mendapatkan hasil 

bahwa ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negative terhadap tingkat 

kemiskinan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuat 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Variabel  pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sinjai. 

2. Variabel pengangguran berpengaruh signifikan dengan arah positif 

terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sinjai. 

3. Variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan di Kabupaten Sinjai. 

4. Variabel pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di Kabupaten Sinjai. 

5. Variabel Ketimpangan distribusi pendapatan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sinjai. 

B. Saran  

Pada hasil penelitian serta kesimpulan yang diuraikan sebelumnya,  maka 

diperoleh saran di bawah ini:  

1. Bagi Pemerintah  

Diharapkan dapat lebih meningkatkan pengolaan terhadap 

pengambilan keputusan terkait upaya mengurangi tingkat kemiskinan di 

Kabupaten Sinjai, karena banyak factor yang mempengaruhi tingkat 

kemiskinan seperti pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Sehingga 
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semua faktor tersebut harus bisa lebih diperhatikan agar tingkat 

kemiskinan dapat teratasi.  

2. Bagi masyarakat  

Diharapkan masyarakat bisa menyadari akan pentingnya kontribusi 

dalam hal mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Sinjai. Hal ini 

dikarenakan meskipun pemerintah telah berupaya sebaik mungkin untuk 

mengurangi angka tingkat kemiskinan, namun masyarakat tidak membantu 

maka tidak akan membiuahkan hasil yang maksimal. Sehingga masyarakat 

dan pemerintah bersama-sama bersinergi untuk mengurangi angkat tingkat 

kemiskinan. 

3. Bagi Peneliti  

Diharapkan dapat menambahkan variable ekonomi lain yang 

mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan 

selain daripada variable yang digunakan pada penelitian ini.
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Data Gini Ratio Kabupaten Sinjai 2006-2020 

Tahun Gini Ratio Presentase 

2006 0.576  - 

2007 0.421 (26.910) 

2008 0.568 34.917 

2009 0.412 (27.465) 

2010 0.559 35.680 

2011 0.566 1.252 

2012 0.359 (36.572) 

2013 0.352 (1.950) 

2014 0.376 6.818 

2015 0.396 5.319 

2016 0.428 8.081 

2017 0.376 (12.150) 

2018 0.369 (1.862) 

2019 0.426 15.447 

2020 0.376 (11.737) 

 

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sinjai Tahun 2006-2020 

Tahun Kedalaman Kemiskinan Presentase(%)  

2006 1.930  - 

2007 1.890 (2.073) 

2008 1.820 (3.704) 

2009 1.770 (2.747) 

2010 1.780 0.565 

2011 1.370 (23,034) 

2012 1.260 (8.029) 

2013 1.410 11.905 

2014 1.360 (3.546) 

2015 1.560 14.706 

2016 1.660 6.410 

2017 1.040 (37.349) 

2018 1.180 13.462 

2019 1.080 (8.475) 

2020 1.340 24.074 



 

 

 

 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sinjai Tahun 2006-2020 

Tahun PDRB Presentase (%) 

2006 845.347 6.110 

2007 891.286 5.440 

2008 957.713 7.460 

2009 1.024.934 7.020 

2010 3.781.773 7.450 

2011 4.069.009 7.600 

2012 4.366.712 7.320 

2013 4.706.673 7,790 

2014 5.035.299 6.980 

2015 5.415.380 7.550 

2016 5.799.906 7.090 

2017 6.218.715 7.230 

2018 6.684.166 7.490 

2019 7.090.283 6.120 

2020 7.200.231 1.550 

 

Tingkat Pengangguran di Kabupaten Sinjai Tahun 2006-2020 

Tahun Jumlah Pengangguran 

2006 5.841 

2007 6.620 

2008 5.030 

2009 4.970 

2010 3.926 

2011 5.663 

2012 3.285 

2013 481 

2014 989 

2015 1.139 

2016 1.684 

2017 1.588 

2018 2.521 

2019 3.579 

2020 3.369 

 



 

 

 

 

 HASIL PENGOLAHAN DATA 

1. Uji Asumsi Klasik 

 

a. Hasil Uji Normalitas 

> shapiro.test(reg1 $residuals) 

Shapiro-Wilk normality test 

data:  reg1$residuals 

W = 0.98688, p-value = 0.9966 

 

 Sumber: Output R Studio 

b. Uji Multikolineritas 

> vif(reg1) 

      X1       X2         Y1  

   1.298726  2.019533  1.913840 

  

 Sumber: Output R Studio 

c. Uji Heterokedastisitas 

> bptest(reg1, studentize = FALSE) 

Breusch-Pagan test 

data:  reg1 

BP = 2.9602, df = 3, p-value = 0.3978 

 

 Sumber: Output R Studio 

 

 

 



 

 

 

 

d. Uji Autokorelasi 

> dwtest(reg1) 

 Durbin-Watson test 

data:  reg1 

DW = 1.5034, p-value = 0.08778 

alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0 

 

 Sumber: Output R Studio 

2. Uji Hipotesis 

a. Model 1 (Y1) 

Hasil Uji(f) dan Uji(t) 
 

Call: 

lm(formula = Y1 ~ X1 + X2) 

Residuals: 

     Min       1Q     Median      3Q       Max  

-0.10512   -0.04646  0.01079    0.04132  0.08997  

Coefficients: 

 

             Estimate     Std. Error t   value     Pr(>|t|)    

(Intercept)   -0.29545     0.22373      -1.321     0.21127    

X1             0.01828     0.01170       1.563     0.14412    

X2             0.07725     0.02389       3.234     0.00717 ** 

 

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.06594 on 12 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.4775, Adjusted R-squared:  0.3904  

F-statistic: 5.483 on 2 and 12 DF,  p-value: 0.02035 

 

 Sumber: Output R Studio  

 

 



 

 

 

 

b. Model 2 (Y2) 

Hasil Uji(f) dan Uji(t) 

 

Call: 

 lm(formula = Y2 ~ X1 + X2 + Y1) 

Residuals: 

      Min         1Q        Median       3Q        Max  

     -0.42190   -0.11973    -0.00572    0.15418   0.37749  

Coefficients: 

               Estimate   Std. Error t    value    Pr(>|t|)   

(Intercept)    0.314701    0.891216       0.353    0.7307   

X1            -0.003628    0.047781      -0.076    0.9408   

X2             0.031196    0.121643       0.256    0.8023   

Y1             2.239948    1.074511       2.085    0.0612 . 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1  ‘ ’ 1 

Residual standard  error:  0.2455 on 11  degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.4681,  Adjusted R-squared: 0.323  

F-statistic: 3.227 on 3  and   11  DF p-value: 0.06486 

 

  Sumber: Output R studio 
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