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ABSTRAK 

Nama : Sri Nadia 

NIM : 90300117105 

Jurusan : Ilmu Ekonomi 

Judul Skripsi : Pengaruh Jumlah Anggota Keluarga Dan Pendidikan 

Terhadap Pola Komsumsi Rumah Tangga Miskin di 

Kabupaten Pinrang 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota 

keluarga dan pendidikan terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin di 

Kabupaten Pinrang. Variabel dalam penelitian ini yaitu jumlah anggota keluarga 

dan pendidikan sebagai variabel independen dan pola konsumsi rumah tangga 

miskin sebagai variabel dependen.  

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan eksplanatori. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data 

sekunder dan data primer  dengan jumlah 30 responden. Teknik penelitian yang 

digunakan adalah dokumentasi dan wawancara semi terstruktur yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 

linear berganda menggunakan software SPSS versi 25. 

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu jumlah anggota 

keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pola konsumsi rumah tangga 

miskin di Kabupaten Pinrang. Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pola konsumsi rumah tangga miskin di Kabupaten Pinrang. Namun secara 

simultan jumlah anggota keluarga dan pendidikan berpengaruh signifikan 

terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin di Kabupaten Pinrang. 

 

 

Key Words: Jumlah Anggota Keluarga, Pendidikan, dan Pola Konsumsi Rumah 

Tangga Miskin 
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BAB I 

PENDAHULUAN     

A. Latar Belakang 

Di negara Indonesia, pembangunan yang mengacu pada pertumbuhan 

ekonomi setiap tahunnya selalu meningkat terkhusus pada daerah terpencil dan 

tertinggal. Jika dilihat dari teori dimana jika meningkatnya pertumbuhan ekonomi 

maka akan berdampak positif, salah satunya yaitu akan menurunnya angka 

kemiskinan. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya tidak hanya diarahkan pada 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan tetapi sangat diarahkan pada pemerataan 

pendapatan, yang nantinya akan mengurangi kesenjangan pendapatan antar 

masyarakat dan dapat mengurangi kemiskinan. 

Kemiskinan adalah salah satu problem atau persoalan yang hingga sekarang 

ini terus menjadi masalah serius yang terjadi di semua Negara yang ada di dunia, 

bahkan negara maju sekalipun ikut menghadapi masalah kemiskinan ini. Masalah 

ini sama seperti dengan kurangnya kebutuhan, kesusahan dan ketidaksanggupan 

dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi kemiskinan ini terus 

berkembang sehingga merupakan salah satu petunjuk yang dapat memberikan 

keterangan untuk melihat perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat (Diah, 

2015).  

Permasalahan kemiskinan ini memang sangat sulit untuk teratasi dengan 

mudah, karena kemiskinan merupakan masalah yang sangat parah dan sulit untuk 

diatasi. Oleh Karena itu, kemiskinan lebih mengikuti pemikiran umum atau 

kebiasaan yang dapat membuat pengurangan masalah pemenuhan kebutuhan 
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dasar seperti sandang, pangan, dan papan juga diartikan kedalam ukuran 

terpenuhinya kebutuhan sekunder dan tersier yang terus mengalami peningkatan 

sehingga mengakibatkan banyaknya sarana umum seperti sarana pendidikan, 

sarana kesehatan dan pasar. 

Persoalan kemiskinan ini juga merupakan sebuah keadaan yang cukup 

familiar bagi masyarakat Indonesia karena banyaknya masyarakat yang hidup di 

bawah garis kemiskinan dan hidup dalam keadaan yang tidak layak. Kehidupan 

masyarakat pun terus bergantung pada penghasilan sehari-hari yang tidak 

seberapa dan tidak menentu, bahkan kadang tidak menghasilkan apa-apa.  

Kemiskinan erat kaitannya dengan orang fakir atau miskin, dimana 

diketahui bahwa mereka termasuk golongan orang-orang yang tidak dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya inilah yang menyebabkan mereka bisa kehilangan 

harga diri dan ditindas oleh orang kaya. Sehingga didalam islam dijelaskan agar 

tidak mementingkan urusan duniawi atau mementingkan diri sendiri dengan cara 

berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Maka akan tercipta pemenuhan 

kebutuhan terhadap diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam al-

qur’an surah Al- Isra’ ayat 26: 

زْ تبَْرِيْسًا بيِْلِ وَلََ تبُرَِّ  وَاٰتِ ذَا الْقسُْبٰى حَقَّهٗ وَالْوِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّ

Terjemahnya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan 

haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan 

dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara 

boros”. (Kementrian Agama RI, 2012) 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia senantiasa harus berbagi 

dan menolong sesama agar dapat membantu mereka yang miskin atau dengan kata 

lain dapat meringankan sebagian beban yang ditanggung oleh keluarga yang tidak 

mampu dan mengurangi perilaku boros dalam menggunakan sumber daya yang 

dimiliki. 

Adapun penyebab yang sangat spesifik atau sangat khusus dari masalah 

kemiskinan tersebut bisa dilihat dari kondisi sosial, demografi, pendidikan dan 

ketenagakerjaan dari berbagai kepala rumah tangga. Selain itu, juga dapat dilihat 

dari kehidupan masyarakat di suatu daerah yang biasanya banyak berprofesi 

sebagai petani, buruh bangunan, atau yang bekerja di sektor informal. Dimana 

diketahui bahwa pendapatan atau gaji yang dapat diperoleh dari pekerjaan tersebut 

sangat rendah, sehingga terjadi ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan 

keluarganya baik pangan maupun non pangan (Yanti, 2020). 

Berhubungan dengan kemiskinan, hal penting yang perlu diperhatikan ialah 

masih banyakya jumlah penduduk miskin. Jumlah  masyarakat yang terbilang 

miskin sangat tinggi terutama jika dikaitkan dengan upaya-upaya mengentaskan 

kemiskinan, baik melalui bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. Tetapi, hal tersebut belum juga cukup untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat bahkan belum bisa dikatakan dapat mengurangi 

kemiskinan. Hal ini karena banyaknya bantuan yang tidak sampai pada sasaran. 

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang 

masih menghadapi masalah kemiskinan. Sekalipun daerah ini mempunyai tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, namun angka kemiskinan di  Provinsi 
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Sulawesi Selatan masih termasuk cukup tinggi. Jika dilihat dari data Badan Pusat 

Statistik (BPS) Sulawesi Selatan jumlah penduduk miskin mengalami pasang 

surut dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin 

berjumlah 807,03 ribu jiwa dengan persentase 9,40 persen. Pada tahun 2017 

jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 813,07 ribu jiwa dengan 

persentase 9,38 persen. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin kembali 

mengalami penurunan sebesar 792,64 ribu jiwa dengan persentase 9,06 persen. 

Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan sebesar 

767,80 ribu jiwa dengan persentase 8,69 persen dan merupakan tingkat 

kemiskinan terendah. Dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan 

sebesar 800,24 ribu jiwa dengan persentase 8,99 persen (BPS Sulawesi Selatan, 

2020). 

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.961,77 km
2 

dengan 

jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 351.118 jiwa dengan tingkat kepadatan 

penduduk mencapai 171 jiwa/km
2
, dimana bahasa yang digunakan di kabupaten 

ini adalah bahasa campuran antara bugis dan pattinjo. Diketahui kabupaten 

Pinrang memiliki peningkatan jumlah penduduk miskin di daerah mencapai 8,86 

persen pada tahun 2020 dari total penduduknya. Adapun banyaknya jumlah 

penduduk miskin di Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini: 
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Tabel 1.1 

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pinrang 

Tahun 2016-2020 

 

Tahun 
Jumlah Penduduk Miskin 

(ribu jiwa)  

Persentase Penduduk 

Miskin (%) 

2016 30,28 8,48 

2017 31,43 8,46 

2018 32,94 8,81 

2019 31,85 8,46 

2020 33,56 8,86 

Sumber: BPS kabupaten Pinrang, 2020 

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di 

Kabupaten Pinrang mengalami fluktuasi yang beragam baik dari sisi jumlah 

penduduk maupun dari persentase penduduk miskin yang cenderung bertahan 

cukup lama karena adanya ketimpangan pendapatan penduduk yang disebabkan 

oleh keterbatasan ekonomi, sosial dan politik masing-masing keluarga miskin.  

Kejadian ini ditunjukkan dengan terdapatnya beberapa kepala keluarga yang 

secara ekonomi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. 

Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi salah satu alasan 

terjadinya kemiskinan karena sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan 

hasil yang memadai. Maka dapat dilihat perbandingan dari persentase  penduduk 

miskin di Kabupaten Pinrang lebih rendah dibandingkan dengan persentase 

penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Kemiskinan identik dengan jumlah rata-rata jumlah pengeluaran yang 

rendah atau ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan sehingga 

mengakibatkan minimnya kemampuan rumah tangga untuk memenuhi jumlah 

berbagai macam pangan yang dapat dikonsumsi (Sari, 2018). 
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Beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga miskin 

diantaranya ialah jumlah anggota keluarga dan pendidikan daerah. Di samping itu 

diketahui bahwa konsumsi adalah gerakan manusia atau masyarakat dalam 

mempergunakan maupun memakai barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan 

(Hanum, 2018).  

Pola konsumsi merupakan susunan jenis dan jumlah makanan yang 

dikonsumsi oleh seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu. Pola 

konsumsi juga diartikan sebagai informasi yang memberikan gambaran mengenai 

macam dan jumlah bahan yang dimakan tiap hari oleh satu orang dan merupakan 

ciri khas untuk suatu kelompok. 

Dijelaskan pula menurut Pratama Rahardja dan Mandala Manurung dalam 

bukunya, Teori Ekonomi Makro bahwa salah satu faktor yang dapat dijadikan 

tolak ukur pada tingkat konsumsi adalah: (a) Faktor ekonomi yang meliputi 

pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga, jumlah barang konsumsi tahan 

lama, tingkat bunga, perkiraan tentang masa depan, dan kebijakan pemerintah 

dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. (b) Faktor demografi yang 

meliputi, jumlah anggota keluarga,  komposisi penduduk, tingkat pendidikan dan 

wilayah tempat tinggal. (c) Faktor non ekonomi meliputi faktor sosial budaya. 

Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu kegiatan ekonomi keluarga 

untuk memenuhi segala jenis kebutuhan baik barang maupun jasa. Pola konsumsi 

keluarga juga merupakan indikator yang dapat menentukan tingkat kesejahteraan 

masyarakat. Jika masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya maka akan 

melahirkan kepuasan tersendiri, tetapi hal ini akan sangat memepengaruhi 
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pendapatan masyarakat atau rumah tangga tersebut. Adapun data konsumsi 

perkapita pengeluaran masyarakat pinrang untuk konsumsi makanan dan non 

makanan yang memperlihatkan pola pengeluaran per kapita penduduk Pinrang 

selama periode Maret 2016 – Maret 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini: 

Tabel 1.2 

Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan 

Tahun 2016 – 2020 

Tahun 
Makanan 

(%) 

Non Makanan  

(%) 

2016 48,81 51,19 

2017 54,72 45,24 

2018 52,11 47,89 

2019 52,15 47,85 

2020 51,41 48,59 

Sumber: BPS Kabupaten Pinrang, 2020 

 

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 

pengeluaran per kapita penduduk untuk makanan lebih rendah dibandingkan 

dengan pengeluaran untuk non makanan dimana pada pengeluaran makanan 

sebesar 48,81 persen dan pengeluaran non makanan sebesar 51,19 peren.Pada 

2017, terlihat bahwa pengeluaran per kapita penduduk Pinrang untuk makanan 

lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran untuk barang bukan makanan, 

berturut-turut sebesar 54,76 persen dan 45,24 persen. Kemudian pada 2018, 

terjadi penurunan persentase pengeluaran per kapita untuk barang makanan yang 

cukup besar sebesar 2,65 persen menjadi 52,11 persen sedangkan persentase 

pengeluaran non makanan meningkat menjadi 47,89 persen. Namun demikian 

terjadi sedikit peningkatan pengeluaran makanan sebesar 0,04 poin persen 

menjadi 52,15 persen pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 – 2020 

terlihat perubahan pola pengeluaran per kapita penduduk Pinrang. Persentase 
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pengeluaran per kapita untuk barang bukan makanan terus meningkat sedangkan 

pengeluaran per kapita untuk makanan mengalami penurunan bahkan mendekati 

angka 50 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa seiring dengan peningkatan 

pendapatan, maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu 

penurunan porsi yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi yang 

dibelanjakan untuk bukan makanan. 

Konsumsi dikalangan masyarakat juga dijadikan sebagai tolak ukur didalam 

melihat tingkat kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat bisa dikatakan membaik, 

apabila pengeluarannya berbanding lurus dengan konsumsi  yang terus mengarah 

pada peningkatan yang dapat mengakibatkan banyaknya biaya yang harus 

dikeluarkan untuk memenuhi semua kebutuhan. 

Diketahui pada ekonomi konvensional, konsumsi diartikan sebagai tujuan 

untuk memperoleh kepuasan. Konsumsi didalam ajaran islam tidak hanya 

bertujuan mencari kepuasan fisik, tetapi lebih mempertimbangkan aspek maslahah 

yang menjadi tujuan dari syariat islam. Aturan dan kaidah mengenai konsumsi 

pada sistem ekonomi islam menganut paham keseimbangan dalam banyak aspek. 

Seorang muslim menjalankan konsumsi tidak boleh mengorbankan kemaslahatan 

individu dan masyarakat umum. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-qur’an 

surah Al-A’raf ayat 31: 

كُلوُْا وَاشْسَبوُْا وَلََ تسُْسِفوُْاۚ انَِّهٗ لََ  يٰبنَيِْْٓ اٰدَمَ خُرُوْا شِيْنتَكَُنْ عِنْدَ كُلِّ هَسْجِدٍ وَّ

 يحُِبُّ الْوُسْسِفيِْنَ 

Terjemahnya:“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 

(memasuki) masjid, makan dan minumlah,dan janganlah berlebih-

lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berlebih-lebihan”.(Kementrian Agama RI, 2012) 
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Maksud ayat di atas yaitu melarang berlebih-lebihan didalam pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari atau dengan kata lain dapat membedakan antara kebutuhan 

dan keinginan yang diperlukan agar selalu berkecukupupan dan jauh dari 

kemiskinan. 

Salah satu bagian yang penting untuk melihat perkembangan tingkat 

kesejahteraan ekonomi pada masyarakat adalah dengan melihat pola pengeluaran 

konsumsinya. Pola pemakaian atau konsumsi berhubungan dengan pendapatan 

rumah tangga, apabila pendapatan tidak berubah sedangkan konsumsi meningkat 

maka rumah tangga harus menurunkan pola konsumsi pada tingkat yang rendah, 

jika tidak maka rumah tangga akan mengalami ketidakmampuan konsumsi karena 

pendapatan tidak meningkat sehingga mempengaruhi tingkat kesejahteraan. 

Manusia memiliki keinginan yang tinggi akan barang-barang dan jasa 

sehingga rasa untuk memperoleh hal tersebut sangat tidak terbatas karena 

ketidakpuasan atas apa yang mereka dapatkan, sedangkan pendapatan untuk 

memenuhi pemuasan keinginan tersebut sangat terbatas. 

Konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga. 

Jumlah didalam anggota keluarga tersebut merupakan jumlah orang atau kepala 

yang berada di dalam satu rumah yang dapat meningkatkan jumlah konsumsi 

rumah tangga. Hal ini menandakan bahwa apabila terdapat jumlah anggota 

keluarga yang banyak maka jumlah barang yang dikonsumsikan juga semakin 

beragam tergantung permintaan individu karena adanya perbedaan selera yang 

satu dengan yang lainnya, dimana juga akan mempengaruhi peningkatan 

konsumsi dalam suatu rumah tangga (Yanti dan Murtala, 2019). 
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Tinggi rendahnya pendidikan juga mempengaruhi konsumsi rumah tangga. 

Pendidikan adalah merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara sadar untuk 

memenuhi dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pendidikan berdampak 

positif dengan konsumsi dalam suatu rumah tangga dimana apabila pendidikan 

yang ditempuh oleh seseorang tinggi maka akan diikuti pula oleh tingginya 

pengeluaran yang dikonsumsikan. Pada tingkat pendidikan dan kesehatan yang 

rendah akan mengakibatkan produktivitas yang rendah juga, ini dapat berdampak 

pada kemiskinan yang berkala atau terus-menerus dan masyarakat yang seperti ini 

akan terus berada dalam kemiskinan atau biasa dikenal dengan istilah lingkaran 

setan (Sanjaya dan Made, 2017). Adapun tingkat pendidikan penduduk di 

Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini: 

Tabel 1.3 

Tingkat Pendidikan Penduduk di Kabupaten Pinrang 

Tahun 2016-2020 

Tahun Indeks Pendidikan (%) 

2016 61,54 

2017 61,77 

2018 62,8 

2019 62,89 

2020 62,95 

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang, 2020       

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk di 

Kabupaten Pinrang setiap tahunnya selalu meningkat. Dimana pada tahun 2016 

tingkat pendidikan penduduk yaitu 61,54 persen dan merupakan tingkat 

pendidikan paling rendah. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 61,77 

persen. Pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan yang sangat tinggi yaitu 
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62,80 persen. Pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan walaupun hanya sedikit 

yaitu 62,89 persen. Dan pada tahun 2020 naik lagi menjadi 62,95 persen. 

Secara umum, data mengenai pengeluaran (konsumsi) dibagi menjadi 2 

(dua) yaitu konsumsi untuk makanan dan bukan makanan. Konsumsi makanan 

terdiri dari kebutuhan pokok seperti beras. Barang yang tidak tersisa (habis) 

dimakan dalam jangka waktu yang sebentar (pendek) seperti makanan dan 

pakaian ini terbilang tidak tahan lama karena hanya mampu menanggung 

kebutuhan paling lama 1 bulan tergantung berapa banyak yang dibeli. Sedangkan 

bukan makanan atau biasa disebut barang tahan lama adalah barang yang 

memiliki usia panjang seperti mobil, televisi, alat-alat elektronik dan lainnya 

(Mankiw, 2012).  

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai 

“Pengaruh Jumlah Anggota Keluarga Dan Pendidikan Terhadap Pola 

Konsumsi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Pinrang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan 

pokok yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap pola konsumsi rumah 

tangga miskin di Kabupaten Pinrang? 

2. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap pola konsumsi rumah tangga 

miskin di Kabupaten Pinrang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap 

pola konsumsi rumah tangga miskin di Kabupaten Pinrang. 

2. Untuk mengetahui apakah pendidikan berpengaruh terhadap pola konsumsi 

rumah tangga miskin di Kabupaten Pinrang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah 

khasanah keilmuwan bagi mahasiswa ilmu ekonomi yang mengangkat tema 

mengenai konsumsi rumah tangga. Terutama bagi mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi. 

2. Bagi Instansi 

Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan  penelitian lebih lanjut dan 

menambah wawasan serta pengetahuan tentang konsumsi rumah tangga. 

3. Bagi Publik 

Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi para pemangku kebijakan. 

Khususnya dalam bidang ekonomi untuk mengambil keputusan-keputusan 

terkait dengan pengaruh jumlah anggota keluarga dan pendidikan terhadap 

pola konsumsi rumah tangga miskin yang ada di Indonesia, terkhusus di 

Kabaupaten Pinrang sebagai tempat pengamatan pada peneltian ini.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Grand Teori 

1. Teori Konsumsi 

Dalam ekonomi konsumsi adalah jumlah keseluruhan yang dikeluarkan 

seseorang untuk mendapatkan barang-barang konsumsi selama saru periode 

tertentu. Pengeluaran konsumsi terdiri atas konsumsi pemerintah dan konsumsi 

masyarakat atau rumah tangga (Rahardja dan Manurung, 2000).  

Konsumsi merupakan pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. 

Barang merupakan pembelanjaan rumah tangga meliputi barang yang tahan lama 

seperti kendaraan dan alat rumah tangga. Barang tidak tahan lama seperti 

makanan dan pakaian. Sedangkan jasa merupakan barang yang tidak berwujud 

seperti potong rambut, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya (Mankiw dan 

Gregory, 2012). 

Menurut Keynes, tingkat konsumsi ditentukan oleh besarnya tingkat 

pendapatan yang dapat diartikan bahwa belanja konsumsi merupakan bagian dari 

pendapatan (Samuelson, 2004). Dia juga menambahkan bahwa rasio konsumsi 

terhadap pendapatan, biasa juga disebut dengan kecenderungan mengkonsumsi 

rata-rata akan turun jika pendapatan naik. Keynes juga percaya akan adanya 

tabungan yang merupakan kemewahan. Dia berharap kepada yang memiliki 

kekayaan akan menabung dalam proporsi yang banyak atau lebih tinggi dari 

pendapatan  yang dimiliki. 
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Menurut Keynes konsumsi (current consumption) sangat dipengaruhi oleh 

pendapatan disposabel saat ini (current disposable income), ada batasan konsumsi 

minimal yang tidak tergantung tingkat pendapatan, yang artinya tingkat konsumsi 

tersebut harus dipenuhi walaupun tingkat pendapatan sama dengan nol. 

Menurut Mankiw (2013) konsumsi (consumption) ialah pembelanjaan 

rumah tangga untuk barang dan jasa. Barang meliputi pembelanjaan rumah tangga 

untuk barang awet, seperti mobil dan alat-alat rumah tangga dan barang yang 

tidak awet, seperti makanan dan pakaian, Jasa meliputi barang-barang yang tidak 

kasat mata, seperti potong rambut, layanan kesehatan dan pendidikan.   

Secara umum istilah konsumsi didefinisikan sebagai penggunaan barang-

barang dan jasa-jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia 

(Suherman, 2012). Pola konsumsi dan pengeluaran rumah tangga umumnya 

berbeda antara agroekosistem, antar kelompok pendapatan, antar etnis, suku dan 

antar waktu. (Rachman, 2001) 

Secara umum pengertian konsumsi yaitu penggunaan atau pemakaian 

barang dan jasa.  Konsumsi tidak hanya berkaitan dengan makanan dan minuman 

yang selalu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga 

konsumsi yang pemanfaatan dan pendayagunaan segala sesuatu yang dibutuhkan 

manusia untuk bertahan hidup.  

Rumah tangga merupakan salah satu pelaku ekonomi yang paling dasar 

dalam kehidupan suati Negara, dimana rumah tangga merupakan tempat pertama 

yang melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan baik barang maupun jasa 

yang memiliki perbedaan antara masing-masing rumah tangga. 
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Didalam ekonomi, konsumsi merupakan jumlah keseluruhan yang 

dikeluarkan sesorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama satu periode 

tertentu. (Rahardja dan Manurung, 2000). Pola konsumsi merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi, pola konsumsi mrupakan 

suatu bentuk kegiatan dalam kehidupan manusia di dunia yang dinyatakan dalam 

aktivitas, minat dan opini (pendapat) sesorang.  

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi masyarakat 

Menurut Rahardja dan Manurung (2008) faktor yang mempengaruhi 

besarnya pengeluaran rumah tangga dapat di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu: 

1. Faktor Ekonomi 

Beberapa faktor penentu tingkat konsumsi yaitu: 

a) Pendapatan rumah tangga (Household income), semakin bersar 

pendapatan maka semakin besar pula pengeluaran untuk konsumsi. 

b) Kekayaan rumah tangga (Household wealth), semakin besar 

kekayaan maka tingkat konsumsi juga menjadi semakin tinggi. 

Contoh kekayaan misalnya saham, deposito dan kendaraan. 

c) Jumlah barang-barang konsumsi tahan lama dalam masyarakat. 

Pengaruh tingkat konsumsi bisa bersifat positif atau menambah dan 

negatif atau mengurangi. 

d) Tingkat bunga tinggi dapat mengurangi atau mengerem keinginan 

konsumsi baik dilihat dari sisi keluarga yang memiliki kelebihan 

uang maupun yang kekurangan uang. Dengan tingkat bunga yang 
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tinggi, maka biaya ekonomi dari kegiatan konsumsi akan semakin 

mahal. 

e) Perkiraan tentang masa depan. Jika rumah tangga memperkirakan 

masa depannya dengan baik, mereka akan lebih leluasa untuk 

melakukan konsumsi karena penggunaan konsumsi cenderung makin 

buruk maka mereka akan mengurangi pengeluaran konsumsi. 

2. Faktor Ketersediaan Pangan 

 Yang dimaksud dengan ketersediaan pangan adalah kondisi 

tersedianya pangan yang mencakup makanan dan minuman yang 

berasal dari tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman, ternak, ikan serta 

turunannya bagi penduduk di suatu wilayah tertentu. Bila produksi 

pertanian suatu wilayah rendah akan menyebabkan pendapatan seorang 

petani berkurang. Kemiskinan dan kurangnya pangan yang tersedia 

untuk dimakan akan menyebabkan timbulnya kelaparan dan kurang 

gizi. 

3. Faktor Sosial Budaya 

Faktor sosial budaya masyarakat adalah faktor non ekonomi yang 

berpengaruh terhadap besarnya konsumsi.  Contonhya pola sosial 

budaya makan, perubahan etika dan tata nilai karena ingin meniru 

masyarakat lain yang dianggap lebih hebat. Contoh lain seperti 

kebiasaan berbelanja dari pasar tradisional ke pasar modern seperti 

minimarker dan supermarket. 

 



17 
 

 
 

b. Jenis-Jenis Konsumsi 

a) Barang tidak tahan lama (Non Durable Goods) merupakan barang 

yang habis dipakai dalam jangka pendek, seperti makanan dan 

minuman. 

b) Barang tahan lama (Durable Goods) merupakan barang yang 

memiliki usia panjang atau dapat digunakan dalam jangka panjang, 

seperti mobil/motor, televise, alat-alat elektornik dan lainnya. 

c) Jasa (Services) meliputi pekerjaan yang dilakukan untuk konsumen 

oleh individu dan perusahaan seperti jasa potong rambut, berobat ke 

dokter, bengkel dan sebagainya. 

2. Teori Kemiskinan 

Secara etimologis, kemiskinan berasal dari kata “miskin” yang artinya 

tidak berharta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik (BPS) 

mendefenisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan 

dasar minimal untuk hidup layak lebih jauh atau kemiskinan merupakan sebuah 

kondisi yang berada dibwah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk 

makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (proverty line) atau 

disebut juga batas kemiskinan (proverty threshold) (Ferezagia, 2018). 

kemiskinan adalah kondisi seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan 

dasarnya seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang layak. Secara 

kuantitatif kemiskinan merupakan keadaan dimana taraf hidup manusia serba 

kekurangan sedangkan secara kualitatif adalah keadaan hidup manusia yang tidak 

layak (Rosa, 2019). 
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Untuk pengukuran kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan 

konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan dasar makanan 

dan bukan makanan yang dapat dilihat dari segi pengeluarannya. Perhitungan ini 

dilakukan secara berbeda antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan karena 

masing-masing memiliki pengeluaran per kapita yang berbeda pula.  

Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah jumlah pengeluaran kebutuhan 

minimum makanan yang dihitung dengan kecukupan 2100 kalori per hari, 

sedangkan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM) adalah kebutuhan 

minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.  

a. Indikator Kemiskinan 

Beberapa macam ukuran yang sering kali digunakan sebagai tolak ukur 

kemiskinan, antara lain tingkat konsumsi beras per tahun, tingkat 

pendapatan, indeks kesejahteraan masyarakat dan indeks kemiskinan 

manusia (Elly dan Usman; 2011). 

1. Tingkat Konsumsi Beras  

Secara umum penduduk pedesaan digolongkan miskin jika 

mengkomsumsi beras kurang dari 240 kg  perkapita/tahun, sedangkan 

untuk daerah perkotaan adalah 360 kg perkapita/ tahun. Patokan ini 

menggambarkan garis yang sangat miskin karena hanya didasarkan atas 

jumlah pangan minimal yang diperlukan untuk menyambung hidup. 

2. Tingkat Pendapatan 

Adanya kecenderungan peresentase penduduk miskin sebagian 

besar terkonsentrasi di daerah pedesaan. Hal ini mengindikasikan 
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rendahnya kualitas hidup masyarakat di pedesaan. Adanya ketimpangan 

dalam pola pembangunan serta pemanfaatan sumber daya yang ada di 

pedesaan secara menyeluruh hanya merupakan permasalahan yang 

menyebabkan keterbelakangan disuatu daerah. 

3. Kesejahteraan Masyarakat 

Indikator kesejateraan ini dilihat dari beberapa komponen, yaitu 

pendidikan, kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, kesempatan kerja, 

perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan. Namun 

komponen yang sering digunakan adalah pendidikan, kesehatan, 

perumahan, dan konsumsi makanan dan gizi.  

4. Indeks Kemiskinan Manusia 

Indeks ini diperkenalkan oleh United National Development 

Program (UNDP) dalam satuan laporan tahunan, UNDP dengan 

indicator pendapatan perdolar perhari yang digunakan oleh bank dunia 

sebagai tolak ukur kemiskinan di suatu wilayah atau negara. Menurut 

UNDP menyatakan bahwa tolak ukur kemiskinan dari seseorang adalah 

jika dia tidak mampu menjangkau atau tidak mempunyai akses terhadap 

sarana publik dasar dan tingkat kualitas hidup mereka yang rendah. 

b. Faktor Penyebab Kemiskinan 

Faktor penyebab kemiskinan yaitu: 

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola 

kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan 
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timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah 

yang terbatas dan kualitasnya rendah. 

2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. 

Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga 

rendah, upahnya pun rendah. 

3. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. Akibat 

keterbatasan dan ketertiadaan akses manusia mempunyai keterbatasan 

atau bahkan tidak ada pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali 

menjalankan apa yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya 

dilakukan). 

c. Dampak Kemiskinan 

Beberapa dampak atau akibat dari kemiskinan (Itang, 2015), yaitu: 

1. Pengangguran adalah dampak dari kemiskinan, pendidikan dan 

kreativitas merupakan hal yang sulit diraih masyarakat karena susah 

untuk berkembang dan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi 

kebutuhan, oleh karena tidak adanya pendapatan maka sulit untuk 

memenuhi kebutuhan. 

2. Kriminalitas merupakan dampak lain dari kemiskinan. Sulitnya mencari 

nafkah mengakibatkan orang lupa diri sehingga mencari jalan cepat 

tanpa memperdulikan halal atau haramnya uang sebagai alat tukar 

untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya perampokan, pencurian, 

penipuan, pembegalan dan lain sebagainya. 
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3. Putusnya sekolah dan kesempatan pendidikan sudah pasti merupakan 

dampak kemiskinan. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan 

banyaknya anak yang putus sekolah karena tak lagi mampu membayar 

biaya sekolah. 

4. Kesehatan sulit untuk didapatkan karena kurangnya pemenuhan 

makanan sehari-hari akibat kemiskinan membuat rakyat miskin sulit 

menjaga kesehatannya. Selainitu, biaya pengobatan yang mahal di 

klinik atau rumah sakit yang tidak dapat dijangkau masyarakat miskin. 

Ini menyebabkan gizi buruk dan banyaknya penyakit menular. 

5. Buruknya generasi penerus merupakan dampak yang berbahaya akibat 

kemiskinan. Jika anak-anak putus sekolah dan bekerja karena terpaksa, 

maka akan ada gangguan pada perkembangan mental, fisik dan cara 

berfikir mereka. 

B. Tinjauan Variabel 

1. Jumlah Anggota Keluarga 

a. Pengertian Jumlah Anggota Keluarga 

Jumlah anggota keluarga menunjukkan setiap anggota yang terdapat dalam 

suatu keluarga dan menunjukkan semua orang tersebut bertempat tinggal yang 

sama. Umumnya terdiri dari kepala keluarga (suami), istri, anak, menantu, cucu, 

orang tua dan sebagainya. 

Jumlah anggota keluarga merupakan seluruh manusia yang tinggal dan 

makan dibawah satu atap (Mantra, 2003). Jumlah tanggungan dalam keluarga 
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adalah suatu unsur yang dapat meningkatkan jumlah konsumsi rumah tangga 

(Adina dan Karmini, 2014). 

Jumlah tanggungan keluarga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Semakin banyak jumlah anggota keluarga 

maka semakin tinggi pengeluaran konsumsi (Todaro, 2004).  Banyaknya 

kebutuhan yang harus terpenuhi tergantung dari jumlah anggota keluarga yang 

ada dalam satu rumah tangga. Jika jumlah anggota rumah tangga banyak maka 

kebutuhan yang harus dipenuhi juga harus banyak karena mengikuti kebutuhan 

setiap individu yang ada dalam suatu rumah tangga. Begitu juga sebaliknya jika 

anggota keluarga hanya sedikit maka kebutuhan yang harus dipenuhi juga sedikit. 

2. Pendidikan 

a. Pengertian Pendidikan 

Menurut Undang-Undang republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha dasar 

dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mempunyai 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan setiap anak, masyarakat, bangsa dan 

negara.   

Pendidikan adalah sebuah proses atau langkah yang saling berhubungan 

dan tidak dapat dipisahkan dari sistem organisasi. Pendidikan tidak hanya 

menambah pengetahuan, tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja, dan 

meningkatkan pendapatan (Mangkunegara dan prabu, 2003) 
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Pendidikan merupakan sebuah proses untuk meningkatkan suatu 

pengetahuan seseorang termasuk didalamnya meningkatkan penguasaan teori 

serta skill terhadap persoalan dalam mencapai tujuan (Ranupandojo, 2006). 

Pendidikan berdampak positif bagi konsumsi dalam suatu rumah tangga 

yang dimana apabila pendidikan yang ditempuh oleh seseorang itu tinggi maka 

akan diikuti dengan tingginya pengeluaran yang di konsumsi (Rahardja dan 

Manurung, 2000) 

Tinggi atau rendah sebuah pendidikan juga mempengaruhi konsumsi 

rumah tangga. Pendidikan merupakan sebuah cara yang dilakukan guna 

memenuhi dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pendidikan sangat 

berpengaruh besar terhadap sosial ekonomi pada kehidupan masyarakat. 

Pendidikan adalah sebuah hal yang sangat penting, karena dengan memiliki 

pendidikan yang tinggi akan memudahkan seseorang untuk mendapatkan 

pekerjaan. 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Antara Jumlah Anggota Rumah Tangga Terhadap Pola 

Konsumsi 

Jumlah anggota keluarga sangat berkaitan dengan pendapatan rumah 

tangga karena akan mempengaruhi pola konsumsi sebuah rumah tangga. Jika 

kebutuhan jumlah anggota rumah tangga itu banyak, maka total pengeluaran 

konsumsinya juga banyak (Todaro, 2004). Tingginya kebutuhan sehari-hari yang 

harus dipenuhi tergantung dari banyaknya jumlah anggota keluarga yang menjadi 

beban bagi rumah tangga tersebut. 
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Menurut Badan Pusat Statistik (2017), jumlah anggota keluarga 

merupakan semua orang yang berada di dalam satu atap atau bertempat tinggal 

yang sama dan menunjukkan bahwa setiap orang tersebut meningkatkan jumlah 

konsumsi rumah tangga. 

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiana dan 

karmini (2014) dan skripsi oleh Desma Siahaan (2019) bahwa jumlah anggota 

keluarga berpengaruh positif terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin, yang 

artinya semakin banyak anggota keluarga makan semakin banyak pula biaya 

konsumsi yang akan dikeluarkan. 

2. Hubungan Antara Pendidikan Terhadap Pola Konsumsi 

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka tingkat konsumsinya juga 

semakin meningkat, sehingga mempengaruhi pola konsumsi dan hubungannya 

positif. Ini disebabkan karena mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-

harinya seperti makan dan minum tetapi kebutuhan informasi, pergaulan di 

sekitarnya, dan kebutuhan akan pengakuan orang lain terhadapnya. 

Menurut Ranupandojo (2006) pendidikan merupakan salah satu langkah 

guna menambah pengetahuan dan kemampuan seseorang untuk mecapai tujuan 

yang akan meningkatkan penghasilannya. Menurut Rahardja dkk (2005) semakin 

tinggi pendidikan seseorang maka konsumsi yng dikeluarkan juga semakin 

meningkat. 

Argument ini diperkuat dengan penelitian dan skripsi yang dilakukan oleh 

Vidiawan dan Tisnawati (2015) bahwa pendidikan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin. 
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D. Penelitian Terdahulu 

Lisa Aprilia (2018) dengan judul “Pengaruh Pendapatan, Jumlah Anggota 

Rumah Tangga, dan Pendidikan terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Miskin 

dalam Perspektif Islam“. Hasil penelitiannya secara simultan menunjukkan bahwa 

pendapatan, jumlah anggota keluarga dan pendidikan secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin 

di Kecamatan Anak Ratu Aji. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa 

variabel pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pola konsumsi 

rumah tangga miskin di Kecamatan Anak Ratu Aji, jumlah anggota keluarga tidak 

berpengaruh terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin di Kecamatan Anak 

Ratu Aji, sedangkan pendidikan berpengaruh negative dan signifikan terhadap 

pola konsumsi rumah tangga miskin di Kecamatan Anak Ratu Aji. 

Desma Siahaan (2019) dengan judul “Pengaruh Pendidikan, Pendapatan, 

Pekerjaan dan Jumlah Tanggungan Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga di Desa 

Aek Bulon Julu Kabupaten Toba Samosir“. Hasil penelitiannya  secara simultan 

pendidikan, pendapatan, pekerjaan dan jumlah tanggungan berpengaruh secara 

simultan terhadap kemiskinan rumah tangga yang ada di Desa Aek Bulon Juhu. 

Sedangkan secara parsial pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan rumah tangga di Desa Aek Bulon Juhu, pendapatan juga berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga di Desa Aek Bulon 

Juhu, begitu pula dengan pekerjaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Desa Aek Bulon Juhu, berbeda dengan jumlah tanggungan yang 
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berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Desa Aek Bulon 

Juhu. 

Nadya Safitri (2019) dengan judul “Pengaruh Pendapatan, Pendidikan, dan 

Jumlah Anggota Keluarga Terhadap Tingkat Kesejahteraan Keluarga di 

Kecamatan Medan Belawan”. Hasil penelitiannya secara simultan terdapat 

hubungan yang kuat dan berpengaruh signifikan antara variabel pendapatan, 

pendidikan dan jumlah anggota keluarga terhadap tingkat kesejahteraan keluarga 

di Kecamatan Medan Belawan. Sedangkan secara parsial variabel pendapatan tiak 

berpegaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap tingkat kesejahteraan 

keluarga di Kecamatan Medan Belawan, variabel pendidikan juga tidak 

berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap tingkat kesejahteraan 

keluarga di Kecamatan Medan Belawan, berbeda dengan variabel jumlah anggota 

keluarga yang berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap tingkat 

kesejahteraan kelarga di Kecamatan Medan Belawan. 

Novia Ratna Yanti (2020) dengan judul “Pengaruh Pendapatan dan Jumlah 

Anggota Keluarga Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Miskin di Desa 

Muhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Hasil 

penelitiannya secara simultan berpengaruh positif dan signifikan variabel 

pendapatan dan jumlah anggota keluarga terhadap pola konsumsi rumah tangga 

miskin di Desa Muhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.    

Juga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan variabel pendapatan dan 

jumlah anggota keluarga terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin di Desa 

Muhajirin Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. 
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Nurlaila Hanum (2018) dengan judul “Pengaruh Pendapatan, Jumlah 

Tanggungan dan Pendidikan Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Nelayan di 

Desa Seuneubok Rambong Aceh Timur”. Hasil penelitiannya secara simultan 

pendapatan, jumlah tanggungan keluarga dan pendidikan berpengaruh signifikan 

terhadap konsumsi rumah tangga nelayan di Desa Seuneubok Rambong Aceh 

Timur. Juga secara parsial diperoleh bahwa semua variabel masing-masing 

berpengaruh signifikan terhadap pola konsumsi rumah tangga nelayan di Desa 

Seuneubok Rambong Aceh Timur. 

Eka Vidiawan dan Ni Made Tisnawati (2015) dengan judul “Analisis 

Pengaruh Pendapatan, Jumlah Anngota Keluarga dan Pendidikan terhadap Jumlah 

Konsumsi Rumah Tangga Miskin di Desa Batu Kandik Kecamatan Nusa Penida 

Kabupaten Klungkung”. Hasil penelitiannya secara simultan menunjukkan bahwa 

pendapatan, jumlah anggota keluarga dan pendidikan berpengaruh signifikan 

terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin di Desa Batu Kandik Kecamatan 

Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Begitu juga dengan hasil penelitian secara 

parsial diperoleh hasil bahwa variabel pendapatan, jumlah anggota keluarga dan 

pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pola konsumsi rumah 

tangga miskin di Desa Batu Kandik Kecamatan Nusa Penida Kabupaten 

Klungkung. 

Rohaeniah Zein dan Siti Reahanun (2019) dengan judul “Analisis 

Pengaruh Tingkat Pendidikan, Keterampilan, Tingkat Pendapatan dan 

Tanggungan Keluarga Terhadap Kemiskinan di Desa Mas-Mas Kecamatan 

Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah”. Hasil penelitiannya secara 
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simultan pengaruh tingkat pendidikan, keterampilan, tingkat pendapatan dan 

tanggungan keluarga secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di 

Desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Secara 

parsial variabel tingkat pendidikan dan keterampilan tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kemiskinan di Desa Mas-Mas Kecamatan Batukliang 

Utara Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan variabel tingkat pendapatan 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Desa Mas-

Mas Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.  

Ahmad Syarifuddin Harahap (2021) dengan judul “Pengaruh Pendapatan, 

Jumlah Anggota Keluarga Dan Pendidikan Terhadap Pola Konsumsi Rumah 

Tangga Miskin Di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 

Provinsi Sumatera Utara”. Hasil penelitiannya bahwa pendapatan, jumlah anggota 

keluarga dan pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap pola konsumsi 

rumah tangga keluarga miskin di Kecamatan  Sungai Kanan. Sedangkan secara 

parsial diperoleh bahwa variabel pendapatan tidak berpengaruh terhadap pola 

konsumsi rumah tangga miskin di Kecamatan Sungai Kanan, sedangkan variabel 

jumlah anggota keluarga dan pendidikan berpengaruh terhadap pola konsumsi 

rumah tangga miskin di Kecamatan Sungai Kanan.  

Ilma Mauidzotuzzulfa (2019) dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendapatan 

Istri, Jumlah Anggota Keluarga dan Religiutas Terhadap Pola Konsumsi Keluarga 

Muslim (Studi Kasus Ibu Rumah Tangga yang Berdagang di Pasar Mateseh, 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang)”. Hasil penelitiannya bahwa secara 

simultan variabel tingkat pendapatan istri, jumlah anggota keluarga dan religiutas 
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memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pola konsumsi keluarga 

muslim. Begitu pula secara parsial diperoleh bahwa semua variabel masing-

masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pola konsumsi keluarga 

muslim.  

Ika Fransiska, Sri Sudiarti dan Juliana Nasution (2021) dengan judul 

“Pengaruh Pendapatan, Pendidikan, Jumlah Anggota Keluarga Terhadap Pola 

Konsumsi Rumah Tangga Nelayan Muslim Di Kelurahan Nelayan Indah 

Kecamatan Medan Labuhan”. Hasil penelitiannya diperoleh bahwa secara 

simultan terdapat hubungan kuat dan berpengaruh signifikan antara variabel 

pendapatan, jumlah anggota keluarga terhadap pola konsumsi di Kelurahan 

Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan. Juga secara parsial diperoleh bahwa 

semua variabel masing-masing berpengaruh signifikan dan berhubungan positif 

terhadap pola Konsumsi rumah tangga nelayan muslim di Kelurahan Nelayan 

Indah Kecamatan Medan Labuhan. 

E. Kerangka Fikir 

Kerangka Fikir ini disusun oleh penulis agar mudah mengetahui antara 

variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari 

pendapatan, jumlah anggota keluarga dan pendidikan, sedangkan variabel 

dependen ialah pola konsumsi rumah tangga miskin. Untuk lebih jelasnya maka 

kerangka teori dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Fikir 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian yang akan dilakukan, dimana rumusan masalah penelitian yang telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan dugaan sementara karena 

yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan dan belum di dasarkan 

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 

2011). 

Berdasarkan kerangka fikir di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Diduga jumlah anggota keluarga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin. 

2. Diduga pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pola 

konsumsi rumah tangga miskin. 

 

Jumlah Anggota 

keluarga 

(X1) 

Pendidikan 

(X2) 

Pola Konsumsi 

(Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun metode dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menguji suatu teori untuk menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik 

dan untuk menunjukkan hubungan variabel (Narbuco dan Abu, 2013). Adapun 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Pinrang dengan melakukan 

penelitian kepada rumah tangga miskin di Kabupaten Pinrang. Adapun waktu 

penelitian akan dilaksanakan pada bulan februari 2022. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanatori. Pendekatan 

eksplanatori memiliki tujuan untuk menjelaskan kemungkinan yang akan terjadi 

jika variabel yang telah ditentukan dimanipulasi. Pendekatan ini juga digunakan 

untuk menjelaskan hubungan sebab akibat yang akan terjadi pada variabel yang 

ada dengan menggunakan pengkajian hipotetsis. 
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C. Jenis dan Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana data diperoleh atau 

didapatkan. Sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua yaitu data 

primer dan data sekunder yang diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

individu atau kelompok yang bersangkutan dan di ambil langsung dari objeknya 

untuk dimanfaatkan sebagai bahan penelitian. Data primer disebut juga data asli 

atau data baru (Muhammad, 2008). Adapun jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini diantaranya: 

a. Data jumlah anggota keluarga miskin di Kabupaten Pinrang 

b. Data tingkat pendidikan kepala keluarga miskin di Kabupaten Pinrang 

c. Data pola konsumsi rumah tangga miskin di Kabupaten Pinrang  

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh langsung dari objek 

penelitian yang didapatkan dari buku-buku atau literature yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang dan 

sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini menggunakan 2 (Dua) metode pengumpulan data yaitu: 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data yang berupa 

dokumenter, dan beberapa data yang berhubungan dengan objek yang diteliti. 

Meode ini lebih efektif digunakan karena didukung oleh adanya dokumen-

dokumen sebagai bukti yang dapat berbentuk gambar misalnya foto-foto, gambar 

hidup, sketsa dan lain sebagainya. Dokumen yang berbentuk tulisan mislanya 

catatan harian, sejarah objek penelitian, biografi dan lain sebagainya. 

2. Wawancara Semi Terstruktur 

Jenis wawancara ini termasuk pada kategori in-depth interview, dimana 

dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan dengan 

lebih terbuka yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang memicu pendapat dan 

ide-ide dari informan. Sehingga dalam proses wawancara ini, peneliti perlu 

mendengarkan secara teliti dan mencatat setiap apa yang dikemukakan oleh 

informan. 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang berjumlah 33,56 ribu 

jiwa. Populasi dalam penelitian ini merupakan kumpulan data yang diperoleh dari 

individu atau kelompok untuk selanjutnya diolah dengan memperhatikan kualitas 

dan karakteristik yang telah ditetapkan oleh peneliti karena akan dipelajari dan 
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kemudian disimpulkan (Sugiyono,2005). Adapun yang akan menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah rumah tangga miskin yang ada di Kabupaten Pinrang. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut atau keseluruhan individu yang menjadi satuan analisis dalam 

populasi yang layak dan sesuai untuk dijadikan atau ditarik sebagai sampel 

penelitian.  

Menurut Cohen, et.al (2007), semakin besar sampel dari besarnya populasi 

yang ada adalah semakin baik, akan tetapi ada jumlah batas minimal yang harus 

diambil oleh peneliti yaitu sebanyak 30 sampel. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Baley dalam Mahmud (2011) yang menyatakan bahwa untuk penelitian yang 

menggunakan analisis data statistik, ukuran sampel paling minimum adalah 30 

sampel. 

Sejalan dengan pendapat sebelumnya, Rascoe dalam Sugiyono (2012), 

menyarankan tentang ukuran sampel untuk penelitian sebagai berikut: 

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai         

dengan 500. 

2. Bila sampel dibagi dalam kategori maka jumlah anggota sampel setiap 

kategori minimal 30. 

3. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate 

(korelasi atau regresi ganda), maka jumlah sampel minimal 10 kali dari 

jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 3 

(independen + dependen), maka jumlah sampel = 10 x 3 = 30. 
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4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan 

kelompok eksperimen dan kelompok control, maka jumlah sampel 

masing-masing antara 10 sampai dengan 20 sampel. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dasar pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah 30 sampel atau responden karena pada penelitian ini sampel 

dipecah menjadi  subsample. Adapun beberapa alasan pengambilan sampel yaitu 

sebagai berikut: 

1. Keterbatasan sumber daya peneliti. 

2. Homegenitas sampel dimana hampir semua responden memiliki 

karakteristik yang sama. 

3. Biaya yang dikeluarkan peneliti yang memungkinkan sangat besar 

ketika menggunakan sampel yang banyak. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Uji Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai karakteristik data dan 

didasarkan pada data yang telah dikumpulkan. Karakteristik data yang 

digambarkan dalam penelitian ini adal angka rata-rata (mean), deviasi standar 

(standard deviation) dan maksimum minimum. Mean digunakan untuk 

memperkirakan rata-rata sampel dari populasi. Standar deviasi digunakan untuk 

melihat disperse rata-rata dari sampel. Maksimum dan minimum digunakan untuk 

melihat batas maksimum dan batas minimum dari populasi yang diteliti. Hal ini 

perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil 

dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. 
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2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

terdistribusi atau tidak dengan kata lain untuk menguji regresi variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika pada asumsi atau uji ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. 

Distribusi normal akan diketahui dengan melihat atau mendeteksi variabel 

normal atau tidak. Caranya dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat grafik 

model regresi yang apabila terdistribusi normal jika titik-titik data atau variabel 

mengikuti garis diagonal atau jika nilai signifikansi > 0.05, maka nilai residual 

berdistribusi normal dan jika nilai signifikansi < 0.05 maka nilai residual tidak 

berdistribusi normal. 

b. Uji multikolinaeritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat apakah ada atau tidak 

korelasi yang tinggi antara variabel bebas dalam suatu model regresi linear 

berganda atau untuk mengetahui korelasi linear yang erat antar variabel bebas. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen atau variabel bebas. Dengan melihat ketentuan apakah ada atau tidak 

hubungan pengganggu antara variabel independen dengan variabel dependen jika 

nilai sel antar variabel dibawah 0.8.  

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan bebas dari heterokedastisitas atau untuk mengetahui ketidaksamaan 
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varians dari variabel satu penelitian ke yang lainnya. Model regresi ini selanjutnya 

akan dilihat apakah memenuhi persyaratan yang dimana apabila memenuhi akan 

terdapat kesamaan varians dari satu variabel ke variabel yang lain.  

Model regresi yang baik adalah terbebas dari berbagai asumsi 

heterokedastisitas. Dengan adanya uji heterokedastisitas ini sangat mempermudah 

karena dapat mengetahui apakah hasil output atau hasil akhir membentuk pola 

yang teratur sehingga tidak terjadi heterokedastisitas. Cara yang digunakan untuk 

mendeteksi heterokedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SREISD). Menurut 

Ghozali (2018), dasar analisisnya adalah: 

1) Jika pada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) 

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak pola tertentu, seperti titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

atau dengan kata lain terjadi homoskedastisitas. 

3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda merupakan salah satu pengujian statistik yang 

digunakan apabila variabel bebas lebih dari satu. Hasil pengujian tersebut akan 

memberikan hasil dari penolakan atau penerimaan dari hipotesis penelirian. 

Penelitian ini menggunakan software SPSS untuk memprediksi hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen. Adapun formula yang digunakan 
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untuk menguji hipotesis secara keseluruhan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Y = a + β1X1 + β2X2 + e 

Dimana: 

Y   = Konsumsi Rumah Tangga  

a    = Konstanta  

β    = Koefisien Regresi  

X1 = Jumlah Anggota Keluarga  

X2 = Pendidikan  

e    = Error term (batas toleransi kesalahan) 

4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan analisis yang dilakukan untuk menguji rumusan 

masalah yang telah diajukan. Uji hipotesis juga sebagai dugaan sementara dari 

masalah yang berhubungan dari satu variabel ke variabel yang lain. Dikatakan 

sementara karena jawaban yang didapatkan masih berdasarkan teori yang relevan. 

a. Uji Koefisien Deteminasi (R
2
) 

Untuk menunjukkan persentase pengukuran  dari variabel yang tidak 

terikat dan dapat di jelaskan  pada veriabel terikat. Nilai koefisien determinasi 

berada di angka 0 dan 1. Nilai R
2
 yang kecil dapat diartikan sebagai kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen atau variabel           

terikat sangat terbatas. Variabel independen dianggap memberikan informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen apabila nilai R
2 

mendeteksi 

satu. Sehingga jika R
2 

– 0 maka diantara variabel independen dan variabel 
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dependen tidak mempunyai hubungan, sedangkan jika R
2 

= 1 maka diantara 

variabel independen dan variabel dependen terdapat suatu hubungan yang kuat.  

b. Uji Parsial (uji statistik T) 

Uji T biasa juga disebut dengan uji parsial yang digunakan untuk menguji 

pengaruh masing-masing variabel untuk mengetahui apakah berpengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan 

kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1) Jika thitung < ttabel, dan probabilitas signifikan > 0,05, H0 diterima dan 

H1 ditolak. Berarti variabel independen secara parsial berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

2) Jika thitung > ttabel, dan probabilitas signifikan < 0,05, H0 di tolak dan 

H1 diterima. Berarti variabel independen secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen.  

c. Uji Simultan (uji statistik F) 

Uji F sering disebut dengan istilah uji simultan yang pada dasarnya  

digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang ada pada data 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian 

ini dilakukan dengan menggunakan statistik F dengan kriteria pengambilan 

keputusan sebagai berikut. 

1) Jika Fhitung < Ftabel, dan probabilitas signifikan > 0,05, H0 diterima dan 

H1 ditolak. Ini berarti bahwa secara simultan variabel independen 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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2) Jika Fhitung > Ftabel, dan probabilitas signifikan < 0,05, H0 di tolak dan 

H1 diterima. Ini berarti bahwa secara simultan variabel independen 

tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

G. Definisi Operasional Variabel 

1. Jumlah Anggota Keluarga (X1) 

Merupakan variabel independen (variabel bebas) yang didefinisikan 

sebagai banyaknya tanggungan yang masih harus dibiayai (anggota keluarga yang 

masih belum memiliki penghasilan atau tidak bekerja). Variabel jumlah 

tanggungan ini dinyatakan dengan satuan orang. 

2. Pendidikan (X2) 

Variabel pendidikan ini merupakan variabel independen (bebas). Dalam 

penelitian ini tolak ukur yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal yang 

pernah ditamatkan oleh responden (kepala keluarga). Variabel pendidikan 

dinyatakan dengan satuan tahun. 

3. Pola Konsumsi (Y) 

Merupakan variabel dependen (variabel terikat). Pola konsumsi adalah 

semua total pengeluaran termasuk barang dan jasa yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari sebuah rumah tangga yang didalamnya 

merupakan konsumsi makanan, pakaian dan konsumsi yang lain yang dapat 

menjadi pelengkap kebutuhan rumah tangga dalam jangka waktu tertentu yang 

akan dipenuhi dari penghasilannya. Tolak ukur yang digunakan adalah garis 

kemiskinan yang dibagi menjadi dua yaitu garis kemiskinan makanan dan garis 

kemiskinan non makanan yang dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Pinrang 

Cikal bakal Kabupaten Pinrang berasal dari Onder Afdeling Pinrang yang 

berada dibawah Afdeling Pare-Pare, yang merupakan gabungan empat kerajaan 

yang kemudian menjadi self bestuur atau swapraja yang daerahnya termasuk 

Kassa, Batulappa, Sawitto dan Suppa yang sebelumnya adalah anggota 

konfederasi kerajaan Massenrengpulu (Kassa dan Batulappa) dan Ajatappareng 

(Sawitto dan Suppa). Pada zaman pendudukan Jepang Onder Afdeling Pinrang 

disebut Bunken Kanrikan, tetapi akhirnya berubah menjadi Kabupaten Pinrang 

pada zaman kemerdekaan. 

Pada tahun 1959 keluarlah undang-undang nomor 29/1959 yang mulai 

berlaku pada tanggal 4 Juli 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di 

Sulawesi termasuk membentuk daerah tingkat II Pinrang. Pada tanggal 28 Januari 

1960, keluar surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP-7/3/5-392 yang 

menunjuk H.A. Makkoelaoe menjadi Kepala Daerah Tingkat II Pinrang, Karen 

pada saat itu unsur atau organ sebagai perangkat daerah otonomi telah terpenuhi 

maka tanggal tersebut dianggap sebagai tanggal berdirinya Kabupaten Pinrang. 

2. Letak dan Keadaan Geografis 

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi 

Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pinrang. 

Kabupaten Pinrang memiliki luas wilayah 11.961,77 km
2
 dengan jumlah
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penduduk sebanyak ± 351.118 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 

171 jiwa/km
2
, dimana bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, Bugis dan 

Pattinjo. Penduduk kabupaten Pinrang mayoritas beragama islam. Kabupaten 

Pinrang terletak pada koordinat antara 43
o
10’30” sampai 30

o
19’13” Lintang Utara 

dan 119
o
26’30” sampai 119

o
47’20” Bujur Timur. 

Gambar 4.1. 

Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Kabupaten Pinrang, 2022 

Jarak tempuh dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten Pinrang ±173 km 

dengan batas-batas wilayah yaitu, Sebelah Utara: Kabupaten Toraja, Sebelah 

Selatan: Kota Pare-Pare, Sebelah Timur: Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, 

dan Sebelah Barat: Selat Makassar dan Kabupaten Polmas. Jumlah wilayah yang 

ada di Kabupaten Pinrang terbagi dalam 12 Kecamatan yang terbagi atas 39 

Kelurahan dan 65 Desa. 
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Gambar 4.2. 

Jarak dari Ibu Kota Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang 

Sumber: BPS Kabupaten Pinrang, 2022 

Kondisi topografi dari wilayah ini adalah berbukit-bukit dengan ketinggian 

100-2000 meter di atas permukaan laut. Tipe iklim di wilayah ini termasuk tipe B 

dan C, dimana musim hujan terjadi pada Bulan November hingga Juni dan 

sebaliknya musim kemarau terjadi pada Bulan Agustus hingga September, secara 

umum curuh hujan terjadi cukup tinggi dan sangat dipengaruhi angina musiman. 

Suhu udara rata-rata mencapai 280℃ dengan hujan rata-rata 174.93 mm/bln. 

a. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk merupakan jumlah manusia yang bertempat 

tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata 

pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat sah berdasarkan peraturan yang 

berlaku pada daerah tempat penduduk itu berada. 

Jumlah penduduk suatu wilayah selalu mengalami perubahan dari waktu 

ke waktu. Salah satu penyebab bertambanya jumlah penduduk adalah tingginya 

tingkat kelahiran serta rendahnya angka kematian. Jumlah penduduk yang besar 
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akan menimbulkan permasalahan karena semakin besar jumlah penduduk, maka 

semakin besar pula permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah. Adapun 

penyebaran penduduk di Kabupaten Pinrang menurut kecamatan dan jenis 

kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk di Kabupaten Pinrang menurut kecamatan  

dan jenis kelamin 

 

No  Kecamatan  
Jenis Kelamin 

Total 
Laki-Laki  Perempuan 

1. Suppa 17.143 17.291 34.434 

2. Mattiro Sompe 14.729 15.426 30.155 

3. Lanrisang 9.630 10.083 19.713 

4. Mattiro Bulu 15.449 16.075 31.524 

5. Watang sawitto 27.810 28.760 56.570 

6. Paleteang 21.098 21.532 42.630 

7. Tiroang 11.533 11.876 23.409 

8. Patampanua 18.490 19.087 37.577 

9. Cempa 9.702 9.841 19.543 

10. Duampanua 24.692 25.534 50.226 

11. Batulappa 5.624 5.657 11.281 

12. Lembang 23.569 23.363 46.932 

Jumlah 199.469 204.525 403.994 

Sumber: BPS Kabupaten Pinrang, 2022 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas diketahui bahwa total jumlah penduduk di 

Kabupaten pinrang sebanyak 403. 994 jiwa yang terdiri dari 199.469 jiwa 

penduduk jenis kelamin laki-laki dan 204.524 jiwa penduduk jenis kelamin 
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perempuan. Jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Pinrang didominasi oleh 

kecamatan Watang Sawitto dengan jumlah penduduk 56.570 jiwa diantaranya 

27.810 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan 28.760 jiwa yang terdiri dari jenis 

kelamin perempuan sedangkan jumlah penduduk terendah berada pada kecamatan 

Batulappa dengan total jumlah penduduk 11.281 jiwa yang terdiri dari 5.624 jiwa 

penduduk jenis kelamin laki-laki dan 5.657 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin 

perempuan. 

b. Sarana Kesehatan 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sarana kesehatan adalah tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, meliputi rumah sakit, 

rumah sakit bersalin, puskesmas, poliklinik atau balai pengobatan, polindes 

(pondok bersalin desa) dan posyandu. Adapun sarana kesehatan di Kabupaten 

Pinrang menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:  

Tabel 4.2 

Sarana Kesehatan di Kabupaten Pinrang menurut kecamatan 

Kecamatan 

Jenis Rumah Sakit 

Puskesmas 
Balai 

Kesehatan 
Posyandu Polindes Rumah 

Sakit 

Umum 

Rumah 

Sakit 

bersalin 

Suppa - - 2 - 34 - 

Mattiro 

Sompe 
- - 1 - 24 - 

Lanrisang - - 1 - 21 1 

Mattiro Bulu - - 1 1 28 - 

Watang 

sawitto 
2 - 1 6 36 - 

Paleteang - - 1 1 32 - 

Tiroang  - -  1 - 20 - 
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Sumber: BPS Kabupaten Pinrang, 2022 

 Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa sarana kesehatan terbanyak yang 

tersedia di Kabupaten pinrang adalah posyandu sebanyak 372, puskesmas 

sebanyak 17, balai kesehatan sebanyak 8, polindes sebanyak 3 dan rumah sakit 

sebanyak 2. 

c. Sarana Peribadatan 

Sarana peribadatan merupakan sarana kehidupan utuk mengisi kebutuhan 

rohani yang perlu disediakan dilingkungan tempat tinggal. Jenis peribadatan 

sangat tergantung pada kondisi setempat dengan memperhatikan struktur 

penduduk menurut agama yang dianut, dan tata cara atau pola masyarakat 

setempat dalam menjalankan ibadah agamanya. Adapun sarana peribadatan yang 

ada di Kabupaten Pinrang menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut: 

 

 

 

 

Kecamatan  

Jenis Rumah 

Sakit 

Puskesmas 
Balai 

Kesehatan 
Posyandu Polindes Rumah 

Sakit 

Umum 

Rumah 

Sakit 

Bersalin 

Patampanua  - - 2 - 32 - 

Cempa  - - 2 - 24 - 

Duampanua  - - 2 - 14 1 

Batulappa  - - 1 - 17 1 

Lembang  - - 2 - 55 - 

Jumlah  2 0 17 8 372 3 
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Tabel 4.3 

Sarana Peribadatan di Kabupaten Pinrang menurut kecamatan 

Sumber: BPS Kabupaten Pinrang, 2022 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa sarana peribadan yang 

paling banyak di kabupaten pinrang adalah masjid sebanyak 488, mushala 

sebanyak 126, gereja protestan 9 dan sarana peribadatan paling sedikit adalah 

gereja katolik yaitu sebanyak 1. 

d. Sarana Pendidikan 

Sarana pendidikan merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara 

langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses 

belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi dan alat-alat dan media 

pembelajaran lainnya. Dalam hal ini sarana pendidikan sangat dibutuhkan untuk 

mendukung peninggkatan kualitas pendidikan di suatu wilayah. Adapun sarana 

pendidikan yang ada di Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut: 

  

Kecamatan Masjid Mushala Vihara 
Gereja  

Pura 
Protestan  Katolik  

Suppa 43 10 - - - - 

Mattiro Sompe 28 11 - - - - 

Lanrisang 26 9 - - - - 

Mattiro Bulu 34 12 - - - - 

Watang sawitto 50 3 - 5 1 - 

Paleteang 42 20 - 1 - - 

Tiroang  19 10 - - - - 

Patampanua  50 23 - 2 - - 

Cempa  24 9 - - - - 

Duampanua  62 6 - 1 - - 

Batulappa  22 5 - - - - 

Lembang  88 8 - - - - 

Jumlah 488 126 0 9 1 0 
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Tabel 4.4 

Sarana Pendidikan di Kabupaten Pinrang menurut kecamatan 

 

Sumber: BPS Kabupaten Pinrang, 2022 

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, sarana pendidikan yang tersedia paling 

banyak di Kabupaten Pinrang adalah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 322, Taman 

Kanak-Kanak (TK) sebanyak 178, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 

57, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 16, Sekolah Menengah Atas 

(SMA) sebanyak 15 dan sarana pendidikan yang tersedia paling sedikit adalah 

Pergurun Tinggi sebanyak 5. 

3. Karakterististik Responden dan variabel Penelitian 

Di dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat 

atau penduduk yang ada di Kabupaten Pinrang yang telah berumah tangga 

(berkeluarga). Pada penelitian ini penduduk yang dijadikan sebagai objek/sampel 

adalah rumah tangga yang tergolong sebagai rumah tangga miskin di Kabupaten 

Pinrang. Adapun gambaran karakteristik rumah tangga secara umum dapat dilihat 

sebagai berikut: 

No Kecamatan TK SD SMP SMA SMK 
Perguruan 

Tinggi 

1. Suppa 12 27 4 1 1 - 

2. Mattiro Sompe 19 24 3 1 - - 

3. Lanrisang 10 19 2 1 - - 

4. Mattiro Bulu 13 25 4 1 1 - 

5. Watang sawitto 24 32 7 4 4 3 

6. Paleteang 16 24 3 2 3 2 

7. Tiroang  11 19 4 1 1 - 

8. Patampanua  15 32 5 1 1 - 

9. Cempa  10 19 3 1 - - 

10. Duampanua  20 40 7 1 3 - 

11. Batulappa  8 14 4 - 1 - 

12. Lembang  20 47 11 1 1 - 

Jumlah 178 322 57 15 16 5 
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1) Jenis Kelamin 

Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. 

Dalam penelitian jenis kelamin digunakan untuk mengukur seberapa banyak 

kepala keluarga antara laki-laki dan perempuan. Distribusi responden menurut 

jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1. Laki-Laki 25 83% 

2. Perempuan 5 17% 

Jumlah 30 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2022 

Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh data bahwa dari 30 responden, lebih 

banyak responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 25 orang dengan 

persentase 83persen, sedangkan perempuan berjumlah 5 orang dengan pesentase 7 

persen. 

2) Umur  

Umur yaitu untuk melihat kemampuan fisik dan kesehatan mental spiritual 

untuk melakukan kegiatan produksi. Umur yang masih produktif lebih efektif 

dalam beraktifitas dibandingkan dengan umur yang sudah tidak produktif. Tingkat 

kemampuan bekerja manusia tergantung dari tingkat umur. Umur yang tua 

cenderung tidak optimal dalam bekerja, berbeda dengan umur yang masih muda 

yang memiliki kekuatan yang masih stabil dapat bekerja secara optimal. Umur  

yang menjadi responden dalam penelitian ini berkisar 20 tahun  sampai >50 tahun. 

Distribusi sampel menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.6 

Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur 

 

No. Kelompok Umur Jumlah Sampel Persentase (%) 

1. 20 – 29 2 6,7% 

2. 30 – 39 7 23,3% 

3. 40 – 49 8 26,7% 

4. >50 13 43,3% 

Jumlah 30 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2022 

Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh data bahwa dari 30 responden, yang 

paling banyak adalah responden yang berumur > 50 tahun yaitu sebanyak 13 

orang dengan persentase 43,3 persen, mengikuti kelompok umur 40 – 46 tahun 

yaitu sebanyak 8 orang dengan persentase 26,7% persen, selanjutnya kelompok 

umur 30 – 39 tahun yaitu sebanyak 7 orang dengan persentase 23,3 persen, dan 

yang paling sedikit adalah kelompok umur 20 – 29 tahun yakni sebanyak 9 orang 

dengan persentase 6,7 persen. 

3) Jenis Pekerjaan 

Pekerjaan menandakan bahwa seseorang mempunyai kemampuan dalam 

berusaha serta menggambarkan tanggung jawab terhdap dirinya sendiri dan 

keluarganya. Adanya pekerjaan seseorang memiliki kemampuan secara finansial 

yang nantinya akan mempengaruhi dalam membuat atau memilih keputusan. 

Responden yang menjadi sampel penelitian menurut jenis pekerjaan yang dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Distribusi Responden  Menurut Jenis Pekerjaan 

 

No. Jenis Pekerjaan Jumlah Sampel Persentase (%) 

1. Petani 18 60% 

2. Pedagang 2 6,7% 

3. Buruh 4 13,3% 
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No. Jenis Pekerjaan Jumlah Sampel Persentase (%) 

4. Wiraswasta 3 10% 

5. Pegawai Negeri 3 10% 

Jumlah 30 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti,2022 

Berdasarkan Tabel 4.7 diperoleh data bahwa dari 30 responden, mayoritas 

responden memiliki pekerjaan petani yaitu sebanyak 18 orang dengan persentase 

60 persen, diikuti dengan buruh yaitu sebanyak 4 orang dengan persentase 13,3 

persen, sedangkan wiraswasta dan pengawai negeri memiliki jumlah yang sama 

yaitu masing-masing sebanyak 3 orang dengan persentase 10 persen , dan yang 

paling sedikit adalah pedagang 2 orang dengan persentase sebanyak 6,7 persen. 

4) Jumlah Tanggungan Keluarga 

Dalam penelitian ini jumlah tanggungan keluarga yang dimaksud adalah 

banyaknya anggota keluarga yang menjadi beban tanggungan kepala rumah 

tangga. Distribusi jumlah tanggungan keluarga responden yang menjadi sampel 

penelitian dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8 

Distribusi Responden Menurut Jumlah Tanggungan Keluarga 

 

No. Jumlah Tanggungan Jumlah Sampel Persentase (%) 

1. 1 – 2 orang 5 16,7% 

2. 3 – 4 orang 14 46,6% 

3. 5 – 6 orang 8 26,7% 

4. 7 – 8 orang 3 10% 

5. 9 – 10 orang 0 - 

Jumlah 30 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2022 

Berdasarkan Tabel 4.8 di peroleh data bahwa dari 30 responden, sampel 

terbanyak adalah sampel yang memiliki jumlah tanggungan keluarga sebanyak 3 – 

4 orang yaitu 14 sampel dengan persentase 46,6 persen, diikuti dengan jumlah 
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tanggungan keluarga sebanyak 5 – 6 orang yaitu 8 sampel dengan persentase 26,7 

persen, selanjutnya jumlah tanggungan keluarga sebanyak 1 – 2 orang yaitu 5 

sampel dengan persentase 16,7 persen, dan yang paling sedikit memiliki jumlah 

tanggungan keluarga sebanyak 7 – 8 orang yaitu 3 sampel dengan persentase 10 

persen, dan tidak ada sampel yang memiliki jumlah tanggungan keluarga 

sebanyak 9 – 10 orang. 

5) Pendidikan  

Tingkat pendidikan yang tinggi membuat perbedaan dalam pengambilan 

keputusan, pola pikir, dan wawasan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang 

maka semakin kritis dan selektif dalam memilih atau memutuskan, serta 

mempunyai wawasan yang cukup dalam menganalisa sesuatu. Tingkat pendidikan 

formal sampel antara tidak sekolah sampai lulus Strata 1 (S1). Distribusi 

responden menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4.9 

Distribusi Responden  Menurut Pendidikan 

 

No. Pendidkan Jumlah Sampel Persentase (%) 

1. SD 10 33,3% 

2. SMP 7 23,3% 

3. SMA 6 20% 

4. S1 2 6,7% 

5. Tidak Sekolah 5 16,7% 

Jumlah 30 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2022 

Berdasarkan Tabel 4.9 diperoleh data bahwa dari 30 responden, yang 

paling banyak adalah berpendidikan SD yaitu sebanyak 10 orang dengan 

persentase 33,3 persen, selanjutnya yang berpendidikan SMP sebanyak 7 orang 

dengan persentase 23,3 persen, diikuti dengan responden yang berpendidikan 
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SMA sebanyak 6 orang dengan persentase 20 persen, selanjutnya yang paling 

sedikit berpendidikan S1 (Strata satu)yaitu sebanyak 2 orang dengan persentase 

6,7 persen, dan responden yang tidak sekolah sebanyak 5 orang dengan persentase 

16,7 persen. 

6) Pola Konsumsi 

Pola konsumi adalah pembelanjaan atas barang dan jasa untuk pemenuhan 

kepuasan maksimum yang dilakukan seseorang dan menjadi salah satu indikator 

kesejahteraan rumah tangga. Pengeluaran konsumsi dibagi menjadi du yaitu 

konsumsi pangan dan konsumsi non pangan. Konsumsi pangan terdiri dari padi-

padian, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, bahan minuman, bumbu-

bumbuan dan lain sebagainya. sedangkan konsumsi non pangan terdiri dari bahan 

bakar, aneka barang dan jasa termasuk biaya, pendidikan, kesehatan, pakaian atau 

barang yang tahan lama.Distribusi responden berdasarkan pola konsumsi dapat 

dilihat pada tabel 4.10 berikut ini: 

Tabel 4.10 

Distribusi Responden Menurut Pola Konsumsi 

No Pengeluaran Jumlah Sampel Persentase 

1. Rp. 401.000 – 500.000 12 40% 

2.  Rp. 501.000 – 600.000 6 20% 

3. Rp. 601.000 – 700.000 6 20% 

4.  Rp. 701.000 – 800.000 1 3,3% 

5. Rp. 801.000 – 900.000 0 0% 

6. Rp. 901.000 – 1.000.000 5 16,7% 

Jumlah 30 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti,2022 

Berdasarkan Tabel 4.10 diatas maka diperoleh data bahwa dari 30 

responden pengeluaran  masyarakat paling rendah yaitu Rp.500.000 dengan 

jumlah sampel sebanyak 12 orang dan persentase  sebesar 40 persen, selanjutnya 
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pengeluaran sebesar Rp.600.000 memiliki jumlah sampel 6 orang dengan 

persentase 20 persen, diikuti dengan jumlah pengeluaran masyarakat sebesar 

Rp.700.000 yang memiliki jumlah sampel 6 orang dengan persentase 20 persen, 

selanjutnya pengeluaran masyarakat sebesar Rp.800.000 memiliki sampel 1 orang 

dengan persentase 3,3 persen kemudian pengeluaran masyarakat paling tinggi 

yaitu sebesar Rp.1.000.000 dengan persentase 16,7 persen. 

B. Hasil Analisis Data 

1. Hasil Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis statistik yang 

bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian 

berdasarkan variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Analisis 

deskriptif dapat ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabel 

histogram, nilai mean, nilai standar deviasi dan lain sebagainya. Hasil analisis 

deskrptif dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Analisis Deskriptif 

Keterangan N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 
Variance 

X1 30 2 8 4.23 1.755 3.082 

X2 30 5 16 8.53 3.213 10.326 

Ln_Y 30 13.12 13.82 13.3573 25229 0.64 

Valid N 30  

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Statistik 25, 2022 

Dari Tabel 4.11 di atas menggambarkan bahwa jumlah rata-rata dari 

jumlah anggota keluarga (X1) sebesar 4.23 dengan standar deviasi sebesar 1.755. 

Jumlah terendah dari jumlah anggota keluarga (X1) sebesar 2 orang didalam 

keluarga tersebut sedangkan jumlah tertinggi sebesar 8 orang.  
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Pada tingkat pendidikan (X2) lama belajar kepala keluarga rata-rata 8.53 

tahun dengan standar deviasi sebesar 3.213. Lama belajar kepala keluarga paling 

rendah 5 tahun atau tidak lulus sekolah dasar (SD) sedangkan tingkat pendidikan  

kepala keluarga paling tinggi 16 tahun atau lulus strata 1 (S1). 

Pola konsumsi keluarga miskin (Y) memiliki rata-rata pengeluaran per 

bulan sebesar 13.3573 dengan standar deviasi sebesar 25229. Pengeluaran 

konsumsi masyarakat paling rendah yaitu sebesar Rp. 13.12 per bulan, sedangkan 

pengeluaran konsumsi masyarakat paling tinggi yaitu sebesar Rp. 13.82 per bulan.      

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan 

berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Jika sig lebih besar dari 5 

persen atau 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa residu menyebar normal, dan jika 

nilai sig lebih kecil dari 5 persen atau 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa residu 

tidak menyebar normal.  

Uji normalitas sangat diperlukan karena untuk melakukan pengujian pada 

variabel dengan mengasumsikan bahwa nilai residual dapat mengikuti distribusi 

normal. Menurut (Ghozali, 2013) menjelaskan bahwa model regresi dikatakan 

berdistribusi normal apabila data ploting atau titik-titik yang menggambarkan data 

sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat 

dari gambar 4.3 berikut: 
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Gambar 4.3 

Hasil Uji Normal P-Plot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer yang diolah di SPSS 25, 2022 

 

Berdasarkan gambar P-Plot di atas data dikatakan normal karena titik-titik 

dapat mengikuti garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa data tersebut dikatakan 

normal. Adapun hasil uji normalitas yang diperoleh dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 30 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .08631408 

Most Extreme Differences Absolute .169 

Positive .169 

Negative -.141 

Test Statistic .169 

Asymp. Sig. (2-tailed) .028
c
 

Exact Sig. (2-tailed) .319 

Point Probability .000 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS Statistik 25, 2022 
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Berdasarkan Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 

0.319 yang lebih besar dari 0.05 itu artinya data yang di uji dapat dikatakan bahwa 

nilai residual berdistribusi secara normal.  

b. Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya 

multikolinearitas pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi 

diantara variabel bebas. Uji multikolinearitas dilakukan dengan cara melihat nilai 

tolerance dan nilai Varian Inflation (VIF). Multikolinearitas akan terjadi apabila 

nilai tolerance adalah 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel 

Independen 

Colinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Konstan  

X1 .925 1.081 

X2 .925 1.081 

Sumber: Data Primer yang diolah di SPSS 25, 2022 

Berdasarkan Tabel 4.13 diatas menunjukkan bahwa nilai tolerance  dari 

masing-masing variabel independen menunjukkan angka >0.10, hal ini berarti 

bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Kemudian untuk nilai VIF 

dari masing-masing variabel independen menunjukkan angka <10, dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel independen. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidak samaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan-
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pengamatan yang lainnya. Adapun cara yang digunakan agar dapat melihat ada 

atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik scatterplot. 

Ghozali (2013) menjelaskan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas apabila 

tidakk ada pola yng jelas pada gambar scatterplot atau titik-titik yang menyebar di 

atas dan di bawah, kiri dan kanan angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini dapat 

dilihat pada gambar 4.4 berikut: 

Gambar 4.4 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber: Data Primer yang diolah di SPSS 25, 2022 

Berdasarkan pada gambar 4.4 di atas, menunjukkan bahwa data tidak 

mengalami heterokedastisitas atau biasa dikatakan dengan homoskedastisitas 

karena sebaran ttitik-titik yang tidak membentuk pola jelas serta menyebar di 

bawah dan di atas angka nol pada sumbu Y. adapun hasil uji heteroskedastisitas 

dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut: 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Std. Error Signifikan 

Konstan 8.697E-16  0.072 1.000 

X1 0.000 0.010 1.000 

X2 0.000 0.005 1.000 

Sumber: Data Primer yang diolah di SPSS 25, 2022 

Berdasarkan hasil uji Glejser pada tabel 4.14, koefisien parameter untuk 

variabel independen signifikan adalah 1.000 atau lebih dari 0.05. Artinya model 

regresi tersebut tidak mengadung heterokedastisitas. Hasil tersebut konsisten 

dengan uji Scatterplot. 

3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis linear berganda. 

Hasil analisis regresi berganda ditunjukkan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel Independen B T Sig 

X1 

X2 

.942 

.009 

13.761 

.125 

.000 

.902 

Konstanta   12.778 

F Hitung   101.837 

R Square   .883 

Adjusted R    .874 

Sumber: Data Primer yang diolah di SPSS 25, 2022 

Berdasarkan Tabel 4.15 diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut: 

LY = β0 + β1X1 + β2X2 + e 

LY = 12.778 + 0.942 X1 + 0.009 X2 + e 
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4. Uji Hipotesis 

Analisis data menggunakan pengujian regresi berganda agar dapat 

mengetahui pengaruh jumlah anggota keluarga, pendidikan dan inflasi terhadap 

pola konsumsi rumah tangga miskin. Uji hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan metode yaitu uji koefisien determinasi, uji T (parsial), dan uji F 

(simultan). 

a. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Berdasarkan dari hasil koefisien determinasi pada tabel 4.15 di atas 

menunjukkan bahwa nilai R square sebesar 0.883, hal ini menunjukkan bahwa 

besar pengaruh variabel independen yaitu jumlah anggota keluarga, pendidikan 

dan inflasi yang ditunjukkan dari persamaan ini yakni sebesar 88 persen 

sedangkan sisanya sebesar  12 persen di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini. 

b. Uji Parsial T 

Hasil uji parsial T dapat dilihat dari output residual statistik dari hasil 

regresi linear berganda berikut ini: 

Pada tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan pada variabel 

jumlah anggota keluarga (X1) adalah 0.000, pendidikan (X2) adalah 0.902, dilihat 

dari nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

signifikansi variabel jumlah anggota keluarga (X1) berpengaruh signifikan 

terhadap pola konsumsi di Kabupaten Pinrang, sedangkan variabel pendidikan 

(X2) tidak memiliki pengaruh terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin di 

Kabupaten Pinrang. 
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1. Nilai koefisien regresi β0 sebesar 12.778 memberikan arti bahwa apabila 

jumlah anggota keluarga, pendidikan dan inflasi tidak mengalami 

perubahan atau konstan maka pola konsumsi rumah tangga miskin di 

Kabupaten Pinrang sebesar 12.778 persen. 

2. Variabel jumlah anggota keluarga (X1) memperoleh nilai signifikansi 

yakni sebesar 0.000< 0.05, sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa 

variabel jumlah anggota keluarga berpengaruh signifikan terhadap pola 

konsumsi rumah tangga miskin di Kabupaten Pinrang sehingga hipotesis 

dalam penelitian ini diterima. Nilai koefisien regresi β1 sebesar 0.942 

memberikan artian bahwa apabila jumlah anggota keluarga meningkat 

sebesar 1 persen maka pola konsumsi rumah tangga miskin di kabupaten 

pinrang akan mengalami kenaikan sebesar 0.942 persen. 

3. Variabel pendidikan (X2) memperoleh nilai signifikansi yakni sebesar 

0.902>0.05, sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel pendidikan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin 

di Kabupaten Pinrang sehingga hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Nilai 

koefisien regresi β2 sebesar 0.009 memberikan artian bahwa apabila 

tingkat pendidikan meningkat sebesar 1 persen maka pola konsumsi rumah 

tangga miskin di kabupaten pinrang akan mengalami kenaikan sebesar 

0.009 persen. 

c. Uji Simultan F 

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai Fhitung 

sebesar 101.837 > Ftabel sebesar 2.93, sedangkan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 
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0.05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota keluarga (X1) dan 

pendidikan (X2), secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap pola 

konsumsi rumah tangga miskin di Kabupaten pinrang.  

C. Hasil Pembahasan 

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel X yaitu jumlah anggota 

keluarga (X1), pendidikan (X2), dan 1 (satu) variabel Y yaitu pola konsumsi 

rumah tangga miskin (Y). Jumlah anggota keluarga (X1) merupakan semua orang 

yang berada di dalam satu atap atau bertempat tinggal yang sama dan 

menunjukkan bahwa setiap orang tersebut meningkatkan jumlah konsumsi. 

Pendidikan (X2) merupakan salah satu langkah guna menambah pengetahuan dan 

kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan yang akan meningkatkan 

penghasilannya. Pola konsumsi (Y) merupakan semua total pengeluaran termasuk 

barang dan jasa di dalam sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

1. Pengaruh Jumlah Anggota Keluarga Terhadap Pola Konsumsi Rumah 

Tangga Miskin 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

jumlah anggota keluarga berpengaruh signifikan terhadap pola konsumsi rumah 

tangga miskin di Kabupaten Pinrang. Hasil survey biaya hidup membuktikan 

bahwa semakin besar jumlah anggota keluarga maka semakin besar pula proporsi 

pengeluaran untuk pangan daripada non pangan.  

Hal ini berarti semakin besar jumlah anggota keluarga maka semakin besar 

pula bagian pendapatan untuk kebutuhan makanan. Sebaliknya keluarga akan 

mengalokasikan sisa pendapatannya untuk konsumsi non makanan. Hal ini 
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membuktikan bahwa apabila di dalam sebuah keluarga memiliki jumlah anggota 

keluarga yang banyak dan belum memiliki penghasilan sendiri maka akan 

mempengaruhi konsumsi yang harus dipenuhi oleh kepala keluarga.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lisa 

Aprilia, 2018) yang menunjukkan variabel jumlah anggota keluarga berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin. Selain itu, 

hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zella 

Yanti dkk, 2019) dan (I Km. Agus Putra Sanjaya dkk, 2017) bahwa jumlah 

anggota keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pola konsumsi 

rumah tangga miskin. 

Adapun penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh (Miftahul Jannah, 2019) tentang “Pengaruh 

Pendidikan, Pendapatan dan Jumlah Anggota Keluarga Terhadap Pengeluaran 

Keluarga Kecamatan Batang Anai” yang menunjukkan bahwa jumlah anggota 

keluarga memiliki pengaruh positif namun tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap pengeluaran keluarga. 

2. Pengaruh Pendidikan Terhadap Pola Konsumsi Rumah tangga Miskin  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pola konsumsi rumah 

tangga miskin di Kabupaten Pinrang. Tingkat pendidikan belum mampu 

menurunkan kemiskinan atau belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi 

rumah tangga, hal tersebut disebabkan oleh berbagai hal, misalnya mayoritas 

masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi tidak memiliki pekerjaan yang sesuai 



 

 
 

dengan pendidikanya karena kurangnya kemampuan dan keahlian untuk bersaing 

di dalam dunia kerja.  

Pendidikan yang tinggi mempengaruhi pola konsumsi yang dilakukan 

rumah tangga. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin besar peluang 

untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi sehingga beragam konsumsi 

yang akan dipenuhi dan semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka 

pendapatannya pun cenderung lebih rendah sehingga semakin sedikit konsumsi 

yang dapat di penuhi. 

Menurut (Riyadi, 2003) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat 

pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang umumnya semakin tinggi 

pula kesadaran untuk memenuhi jumlah konsumsi yang seimbang dan memenuhi 

syarat gizi serta selektif dalam kaitannya dengan ketahanan pangan. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Abdi 

Maulana, 2013), yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki 

pengaruh terhadap kemiskinan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yng 

dilakukan oleh (Rohaeniah Zein dkk, 2019) yang menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan tidak berpengaruh terhadap pola kemiskinan di Desa Mas-Mas. Tetapi 

tidak dengan penelilitian yang dilakukan oleh (Eka Vidiawan, dkk, 2015) dan 

(Zella Yanti, dkk, 2019) yang menunjukkan bahwa secara parsial pendidikan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin 

di Desa Batu Kandik Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa secara parsial variabel jumlah anggota keluarga memiliki 

pengaruh signifikan terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin di Kabupaten 

Pinrang, sedangkan variabel pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pola konsumsi rumah tangga miskin. Hal ini dapat dilihat bawah 

semakin banyak jumlah tanggungan pada sebuah keluarga maka pola 

konsumsinya juga akan semakin meningkat, berbeda dengan tingkat pendidikan 

yang tidak memiliki hubungan langsung terhadap pola konsumsi rumah tangga 

miskin. Sedangkan secara simultan variabel jumlah anggota keluarga dan 

pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap pola konsumsi rumah tangga 

miskin di Kabupaten Pinrang. 

B. Saran  

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan 

saran kepada: 

1. Untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin, pemerintah perlu 

melakukan peningkatan usaha melalui bantuan pemberian modal bagi 

keluarga miskin untuk membuat sebuah usaha yang nantinya akan 

berkembang dan menguntungkan. 
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2. Bagi masyarakat Kabupaten Pinrang agar lebih memperhatikan perilaku 

dalam melakukan kegaitan konsumsi agar tercapai pemenuhan kebutuhan 

yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 

3. Penulis menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dalam penelitian ini, 

maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan 

variabel independen lainnya yang mungkin mempengaruhi pola konsumsi 

rumah tangga miskin. Sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan lebih 

baik. 
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Lampiran 1: Hasil LN 

 

Jumlah Anggota 

Keluarga 

Tingkat 

Pendidikan 

Pola 

Konsumsi LN _Y 

2 16 500000 13.12 

3 6 500000 13.12 

2 6 500000 13.12 

4 12 600000 13.30 

6 6 700000 13.46 

5 9 700000 13.46 

8 12 1000000 13.82 

8 9 1000000 13.82 

7 6 1000000 13.82 

2 9 500000 13.12 

4 12 600000 13.30 

5 6 700000 13.46 

5 9 700000 13.46 

4 12 600000 13.30 

3 12 500000 13.12 

2 16 500000 13.12 

4 9 700000 13.46 

4 6 700000 13.46 

3 9 500000 13.12 

2 12 500000 13.12 

6 6 800000 13.59 

4 5 600000 13.30 

4 9 500000 13.12 

3 5 500000 13.12 

3 9 500000 13.12 

6 6 1000000 13.82 

4 5 600000 13.30 

7 6 1000000 13.82 

4 5 600000 13.30 

3 6 500000 13.12 
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Lampiran 2: Hasil Olah Data 

Hasil Uji Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean 

Std. 

Deviation Variance 

X1 30 2 8 127 4.23 1.755 3.082 

X2 30 5 16 256 8.53 3.213 10.326 

Ln_Y 30 13.12 13.82 400.72 13.3573 .25229 .064 

Valid N 

(listwise) 

30 
      

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 30 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .08631408 

Most Extreme Differences Absolute .169 

Positive .169 

Negative -.141 

Test Statistic .169 

Asymp. Sig. (2-tailed) .028
c
 

Exact Sig. (2-tailed) .319 

Point Probability .000 
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b. Uji Multokolinearitas 

 

 

Variabel 

Independen 

Colinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Konstan  

X1 .925 1.081 

X2 .925 1.081 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Consta

nt) 

8.697E-

16 

.072 
 

.000 1.000 
  

X1 .000 .010 .000 .000 1.000 .925 1.081 

X2 .000 .005 .000 .000 1.000 .925 1.081 

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual 
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Hasil Uji Hipotesis 

a. Koefisien Determinasi R
2 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .940
a
 .883 .874 .08945 1.905 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Ln_Y 

 

b. Uji F 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.630 2 .815 101.837 .000
b
 

Residual .216 27 .008   

Total 1.846 29    

a. Dependent Variable: Ln_Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

 

 

c. Uji T 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Consta

nt) 

12.778 .072 
 

178.08

9 

.000 
  

X1 .135 .010 .942 13.761 .000 .925 1.081 

X2 .001 .005 .009 .125 .902 .925 1.081 

a. Dependent Variable: Ln_Y 
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Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian 
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