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ABSTRAK 

Masalah kemiskinan masih menjadi masalah hampir disemua negara baik 

dinegara maju maupun dinegara berkembang. Penelitian ini dilakukan untuk 

melihat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, 

dan PDRB terhadap kemiskinan di Kabupaten Pinrang. 

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan data 

sekunder yang diakses dari Badan Pusat Statistika selama tahun 2006 sampai 

2020. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis linear 

berganda menggunakan program eviews 9.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia 

secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Tingkat 

Pengangguran Terbuka secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan. dan PDRB secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap kemiskinan. Sedangkan secara simultan, Indeks Pembangunan Manusia, 

Tingkat Pengangguran Terbuka, dan PDRB tidak berpengaruh terhadap 

kemiskinan. 

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, 

PDRB, Kemiskinan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh 

negara. Oleh karena itu, upaya dalam mengentaskan kemiskinan harus dilakukan 

secara komprehensif mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan 

dilaksanakan secara terpadu. 

Kemiskinan merupakan suatu standar tingkat hidup yang rendah 

dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat. 

Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung dapat mempengaruhi tingkat 

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

tergolong miskin. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah 

kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi 

hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang 

bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok 

orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, 

air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari 

perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam 

penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. 

Islam memandang kemiskinan sebagai masalah yang membahayakan 

jiwa dan iman seseorang karena sangat dekat dengan kekufuran. Seseorang yang 
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hidup miskin tidak dapat melaksanakan kewajiban agama secara maksimal, tidak 

mendapatkan pendidikan yang baik dan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, 

islam melarang umatnya meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik 

secara agama, ilmu maupun ekonomi (kesejahteraan), sebagaimana Allah 

berfirman: 

 َ يَّةً ضِعٰفاً خَافوُْا عَليَْهِمْْۖ فلَْيتََّقوُا اٰللّٰ وَلْيخَْشَ الَّذِيْنَ لوَْ ترََكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّ

 وَ لْيقَوُْلوُْا قوَْلًً سَدِيْدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan 

keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 

hendaklah mereka bertutur kata yang benar” (Q.S. An-Nisa’:9). 

 

Berdasarkan tafsiran Kementerian Agama RI (2016) ayat ini memberikan 

anjuran kepada orang yang telah mendekati akhir hayatnya diperingatkan agar 

mereka memikirkan, janganlah meninggalkan anak-anak atau keluarga yang 

lemah terutama tentang kesejahteraan hidup mereka dikemudian hari. Jika ayat ini 

ditelaah lebih jauh, terdapat pesan filosofis yang sangat penting yaitu kemiskinan 

menjadi isu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. 

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah 

salah satu upaya menuju masyarakat adil dan makmur. Berbagai upaya dilakukan 

pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya dengan mengarahkan 

berbagai pembangunan ke daerah-daerah, khususnya pembangunan pada daerah 

yang relatif memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Pembangunan dilakukan 

secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-
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masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah 

ditetapkan melaui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. 

Pemerintah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan 

program-program dalam menanggulangi kemiskinan. Namun kebijakan dan 

program yang dilaksanakan belum memperlihatkan hasil yang optimal dan masih 

jauh dari induk permasalahan. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan 

pencapaian tujuan dikarenakan kebijakan dan program penanggulangan 

kemiskinan lebih beriontasi pada program sektoral. Sehingga diperlukan suatu 

strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegritas dan sinergis untuk 

menyelesaikan masalah secara tuntas (Tambunan, 2003). Persentase penduduk 

yang hidup dibawah garis kemiskinan juga bagus digunakan sebagai salah satu 

alat untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antar daerah. 

Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi strategi 

pemerintah terhadap kemiskinan, dengan membandingkan kemiskinan antar 

waktu dan daerah yang menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk 

memperbaiki kualitas hidup mereka. Kemiskinan merupakan masalah 

multidimensia, sehingga tidak mudah untuk mengukur kemiskinan dan perlu 

kesepakatan pendekatan pengukuran yang dipakai (World Bank, 2004). 

Pada gambar 1.1 dapat dilihat persentase penduduk miskin di Kabupaten 

Pinrang masih naik turun pada periode tahun 2016-2020. Terlihat pada tahun 2018 

persentase penduduk miskin di Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan 

dibanding dengan 2 tahun sebelumnya. Meskipun mengalami penurunan pada 

tahun 2019 menjadi 8,46%, akan tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2020. 
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Gambar 1.1 

Persentase Penduduk Miskin 

di Kabupaten Pinrang Tahun 2016-2020 

 
Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Pinrang, 2021 

Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, artinya 

menyangkut seluruh penyebab kemiskinan. Beberapa diantaranya yang perlu tetap 

ditindaklanjuti dan disempurnakan implementasinya yaitu perluasan lapangan 

kerja dan kualitas sumber daya manusia. 

Terjadinya peningkatan persentase penduduk miskin di Kabupaten 

Pinrang pada tahun 2020 yang memicu salah satunya adalah kondisi panen 

pangan yang mengalami penurunan sehingga berpengaruh terhadap hasil 

produksi. Hal tersebut memberikan efek buruk terhadap penghasilan dan 

komsumsi penduduk yang sebagian besar adalah bekerja sebagai petani.  

Masalah kemiskinan yang terjadi antar daerah pasti memiliki penyebab 

yang berbeda. Biasanya faktor yang menjadi penyebab kemiskinan antara lain 

faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor politik. Kabupaten Pinrang merupakan 

salah satu daerah dimana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan 

nelayan dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan 

banyaknya masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah.   

8.48 8.46 

8.81 

8.46 

8.86 
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Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penyebab 

terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan untuk melihat 

perbandingan kinerja pembangunan manusia baik antar negara maupun antar 

daerah. Indeks Pembangunan Manusia di Kabuapten Pinrang tercatat sebesar 

71,26% pada tahun 2020. 

Dalam konteks pembangunan ekonomi disuatu daerah, Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang 

dicantumkan dalam pola dasar pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menduduki satu posisi penting dalam 

pembangunan daerah. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran pencapaian 

pembangunan yang berbasis kepada kepada komponen dasar kualitas hidup (BPS, 

2009). Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berdampak pada 

rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah akan 

berakibat terhadap rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga rendahnya 

pendapatan menyebabkan jumlah penduduk miskin akan semakin tinggi. Berikut 

adalah perkembangan dan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia di 

Kabupaten Pinrang yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  

Pada gambar 1.2 terlihat persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

di Kabupaten Pinrang dari tahun 2016-2020. Persentase Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) di Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Pada tahun 2020 terlihat persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 
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persentase tertinggi 5 tahun terakhir. Namun persentase tersebut tidak mengurangi 

persentase kemiskinan yang ada di Kabupaten Pinrang terlihat pada tahun 2020 

menjadi persentase  kemiskinan tertinggi 5 tahun terakhir.  

Gambar 1.2 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

di Kabupaten Pinrang Tahun 2016-2020 

 

Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Pinrang, 2021 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Thembry, 2018) 

menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian serupa dari hasil 

penelitian oleh (Fitri et al, 2017) dan (Renta Yustie, 2017). Sehingga dapat 

dikatakan bahwa, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak dapat 

mengurangi kemiskinan. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh (Kristin & Sulia, 2018) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hasil penelitian tersebut sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Deton al, 2020), (Suripto & Subayil, 

2020), (Santi Nurmainah, 2013), dan (Nurul Imamah, 2017). Dari hasil penelitian 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) belum tentu berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. 

69.42 
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Pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat dalam mempengaruhi 

tingkat kemiskinan (Todaro, 2003). Karena tidak adanya pendapatan sehingga 

menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran komsumsinya atau 

dapat dikatakan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. 

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang tergolong dalam 

kategori angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan atau secara aktif tidak 

sedang mencari pekerjaan (Nanga, 2005). Tingkat pengangguran yang tinggi 

dapat menghambat pembangunan ekonomi. International Labor Organization 

(ILO) mendefinisikan pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk 

kelompok penduduk dalam usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, 

bersedia menerima pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. 

Jumlah pengangguran berkaitan erat dengan kemiskinan di Indonesia 

yang penduduknya memiliki ketergantungan atas pendapatan gaji atau upah yang 

diperoleh saat ini. Kurangnya lapangan pekerjaan mennyebabkan berkurangnya 

angkatan kerja yang akan diserap ssehingga akan meningkatkan pengangguran. 

Semakin tinggi pengangguran maka semakin tinggi pula kemiskinan. 

Pada gambar 1.3 dapat dilihat persentase Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT) di Kabupaten Pinrang masih naik turun. Pada tahun 2016-2018 Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan setiap tahun hingga 2,8%. 

Namun mengalami peningkatan kembali pada 2 tahun selanjutnya menjadi 4,19%. 
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Gambar 1.3 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

di Kabupaten Pinrang Tahun 2016-2020 

 
Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Pinrang, 2021 

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat akan menyebabkan 

masalah pengangguran apabila tidak diiringi dengan penambahan lapangan kerja. 

Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara 

(Tambunan, 2001). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Febrianggaet al, 2020) 

menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif 

dan signifkan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian yang serupa dari penelitian 

yang dilakukan oleh (Parwata et al, 2016) dan (Adi Putra & Arka, 2018). Dari 

hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa meningkatnya persentase 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat pula meningkatkan Persentase 

kemiskinan. Begitupun dengan sebaliknnya, apabilla persentase Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan maka, persentase 

kemiskinan akan mengalami penurunan pula. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 

digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari 
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tahun ketahun. Sebagaimana diketahui bahwa Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) berkorelasi positif dengan pembangunan infrastruktur perekonomian. 

Keberhasilan program-program di negara-negara dunia bagian ketiga 

sering dinilai berdasarkann tinggi rendahhnya output dan pendapatan nasional 

(Todaro, 2003). Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang 

besar akan mempengaruhi kondisi sosial manusia di Kabupaten Pinrang. 

Permasalahan dan tantangan pembangunan masih diprioritaskan pada masalah 

angka kemiskinan dan pengangguran. 

Gambar 1.4 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 

di Kabupaten Pinrang Tahun  2016-2020 

 
Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Pinrang, 2021 

Pada gambar 1.4 dapat dilihat bagaimana laju pertumbuhan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang dari tahun 2016-2020 

hampir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Yang artinya pemerintah dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Akan tetapi 

pada tahun 2018 terjadi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

namun terjadi kenaikan persentase penduduk miskin ditahun yang sama. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Herniwati et al, 2018) 

didapat hasil penelitian yang menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto 
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(PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian 

tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Reavindo, 2021). Namun, 

hasil penelitian yang dilakukan oleh (Livenchy et al, 2020) menunjukkan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan. Hasil penelitian serupa dari penelitian yang dilakukan oleh (Alkamah 

et al, 2021), (Ritonga & Wulantika, 2020), (Marlina & Usman, 2020), (Mahgfirah 

et al, 2019) dan (Damanik et al, 2020). 

Pada hakekatnya pembangunan daerah seharusnya tidak hanya berfokus 

pada pertumbuhan ekonomi saja. Namun mempertimbangkan juga bagaimana 

kemiskinan yang dihasilkan dari proses pembangunan daerah tersebut. Ukuran 

kemiskinan yang sering digunakan untuk melihat fenomena kemiskinan di suatu 

daerah adalah insiden kemiskinan. Insiden kemiskinan dapat diartikan sebagai 

penduduk yang memiliki pendapatan akan tetapi kurang dari jumlah yang 

diperlukan dalam memenuhi kebutuhan dasar. 

Kemiskinan terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi 

seperti, kualitas sumber daya manusia, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan 

terbaru, dengan mengangkat judul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, 

Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB terhadap Kemiskinan di 

Kabupaten Pinrang.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan masalah-masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas sumberdaya manusia mempengaruhi kemiskinan di 

Kabupaten Pinrang? 

2. Apakah Pengangguran mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Pinrang? 

3. Apakah PDRB mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Pinrang? 

4. Apakah kualitas pembangunan manusia, pengangguran, dan PDRB 

mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Pinrang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pembangunan manusia terhadap 

kemiskinan di Kabupaten Pinrang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Pengangguran terhadap kemiskinan di 

Kabupaten Pinrang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Kabupaten 

Pinrang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini: 

1. Bagi pengambil Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi pengambil 

kebijakan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan 

sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi 

masalah kemiskinan. 

2. Ilmu Pengetahuan 

Bagi khasanah ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan 

menambah bahan referensi dalam khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi 

pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi 

kajian mengenai kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor 

yang mempengaruhinya.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjaun Teori 

1. Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan keadaan ketertutupan dalam segala 

bentuk pemenuhan kebutuhan diri yang bersifat fisik atau non fisik 

(Chamsyah, 2006). Kemiskinan berarti suatu kondisi ketidaksamaan 

kesempatan seseorang dalam memformulasikan kekuasaan sosial berupa 

aset, sumber keuangan, organisasi sosial politik, jaringan sosial, barang 

atau jasa, pengetahuan dan keterampilan, serta informasi.  

Menurut Amartya Sen (Banarjee et al, 2006) kemiskinan tidak 

hanya dilihat berdasarkan ketidakcukupan penghasilan namun lebih luas 

lagi. Kemiskinan adalah ketiadaan satu atau beberapa kemampuan dasar 

yang dibutuhkan untuk memperoleh fugsi minimal dalam kehidupan 

bermasyarakakt. Hal ini berkaitan dengan tidak memiliki pendapatan 

yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, tempat 

tinggal, kesehatan, atau tidak mampu mengakses pendidikan, partisipasi 

politik, atau peran dalam masyarakat. Kemiskinan tidak hanya 

diakibatkan oleh bencana alam tetapi juga kediktatoran dalam sistem 

politik suatu negara. Bagi Sen, pembangunan selalu berkaitan dengan 
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usaha untuk mengupayakan munculnya bangunan kebebasan nyata dan 

atau pengembangannya yang lebih besar sehingga dapat dinikmati oleh 

rakyat.  

Kemiskinan adalah keadaan serba kekurangan harta benda dan 

benda berharga yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang yang 

dalam lingkungan yang serba kekurangan modal, pengetahuan, uang, 

fisik, kekuatan sosial, hukum, bahkan akses ke fasilitas umum, dan 

kesempatan kerja (Suparlan, 2000). Kondisi kemiskinan pada suatu  

daerah/negara akan mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk yang 

tinggal pada daerah/negara tersebut. 

Menurut Badan perencanaan pembangunan nasional (Bappenas, 

2004) kemiskinan adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-

laki dan perempuan yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk 

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. 

Ewnowski dalam (Machmud, 2016) mengemukakan indikator-indikator 

sosial dalam mengukur tingkat indeks kehidupan. Menurutnya terdapat 

tiga tingkatan kebutuhan untuk menentukan tingkat kehidupan 

seeseorang, antara lain: 

a. Kehidupan fisik dasar (basic fisical needs), yang meliputi 

gizi/nutrisi, perlindungan/perumahan (shalter/housing), dan 

kesehatan. 
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b. Kebutuhan budaya dasar (basic cultural needs), yang meliputi 

pendidikan, penggunaan waktu luang dan liburan, serta jaminan 

social (social security). 

c. High income, yang meliputi surplus pendapatan atau melebihi 

takarannya. Menurut Amartya Sen (Bloom dan Canning: 2001), 

seseorang dapat dikatakan miskin bila mengalami “capability 

deprivation) sehingga mengalami kekurangan kebebasan yang 

substantive. Menurut Amartya Sen, kebebasan substantive 

memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman/keamanan. 

Kesempatan membutuhkan pendidikan dan rasa aman atau 

keamanan membutuhkan kesehatan. 

Kemiskinan juga bisa dikaitkan dengan suatu jenis konsumsi 

tertentu, sebagai contoh suatu masyarakat bisa saja dikatakan miskin 

apabila mengalami kekurangan pangan, tidak mempunyai tempat tinggal, 

atau memiliki kondisi kesehatan yang buruk. Kemiskinan dianggap 

sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, di 

mana pengukuran kemiskinan didasarkan pada komsumsi (Kuncoro, 

2003). Berdasarkan komsumsi ini, garis kemiskinan terdiri dari dua unsur 

antara lain (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi 

minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, dan (2) jumlah kebutuhan 

lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam 

kehidupan masyarakat sehari-hari. 
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Berdasarkan pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kemiskinan merupakan keadaan terjadinya ketidakmampuan 

seseorang dalam  memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, 

tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan 

karena adanya kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, atau sulitnya 

mengakses pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan dapat dikatakan 

sebagai masalah global, dimana sebagian orang memahami istilah ini 

secara subjektif dan komparatif, sementara yang lain melihatnya dari segi 

moral dan evaluatif, serta ada pula yang melihat menggunakan sudut 

pandang ilmiah yang telah mapan. 

Dalam pandangan Islam, hal yang perlu ditekankan mengenai 

kemiskinan adalah upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan 

terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang 

dikategorikan sebagai kelompok mampu (Beik & Arsyinta, 2016). Islam 

memberikan perhatian bahwa orang miskin harus mendapatkan 

perlindungan baik secara materi maupun secara agama.  Imam Ghazali 

berkata “kemaslahatan agama tidak akan terwujud kecuali kecuali dengan 

mewujudkan jaminan keamanan dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan 

materiil manusia”. Sejatinya harta yang kita miliki tidak sepenuhnya 

menjadi milik kita. Karena didalamnya terdapat hak orang lain yang harus 

ditunaikan. Hal ini terdapat pada Q.S. Al-Isra' :26 : 
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رْ تبَْذِيْرًا بيِْلِ وَلًَ تبُذَِّ  وَاٰتِ ذَا الْقرُْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّ

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah 

kamu menghambur-hamburkan harta”. 

 

Dalam kitab tafsir keluaran Kementerian Agama RI  menafsirkan 

ayat diatas bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin 

agar memenuhi hak keluarga dekat dari pihak ibu maupun bapak, berupa 

bantuan, kebajikan dan silahturahmi. Begitu pula dengan orang-orang 

miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan, berikanlah zakat yang 

diwajibkan atas kamu, sedekah yang dianjurkan atau bantuan lainnya 

yang diperlukan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu 

secara boros dengan membelanjakannya pada hal-hal yang tidak ada 

maslahatnya. 

Sharp (Machmud, 2016) mengidentifikasi penyebab kemiskinan 

dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan muncul 

karena ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang 

mengakibatkan distribusi pendapatan mengalami ketimpangan. Penduduk 

miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan 

berkualitas rendah. Kedua, kemiskinan muncul karena perbedaan kualitas 

sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah akan 

mengakibatkan produktivitas yang rendah, sehingga upah menjadi 

rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini adalah dampak dari 
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rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya 

diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat 

perbedaan akses ke modal. 

Ketiga penyebab kemiskinan ini pada dasarnya bermuara pada 

teori lingkaran kemiskinan (vicious circle of poverty) yang dikemukakan 

oleh Nurkse pada tahun 1953. Yang dimaksud lingkaran kemiskinan 

adalah suatu rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain, 

sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana apabila suatu negara 

miskin akan tetap miskin dan akan sulit untuk mencapai tingkat 

pembangunan yang lebih baik. Skema lingkaran kemiskinan ini dapat 

dilihat pada Gambar 2.1. 

Gambar 2.1 

Lingkaran Setan Kemiskinan (The Vicious Circle of Poverty) 

 

 

 

 

 

 

Sumber : R. Nurkse dalam Amir Machmud (2016) 

Lingkaran setan kemiskinan yang digambarkan oleh Nurkle 

didukung oleh penyebab kemiskinan yang dikemukakan oleh (World 

Bank, 2006) sebagai berikut : 

Kekurangan modal 

Investasi rendah 

Tabungan rendah Pendapatan rendah 

Produktivitas rendah 

Ketidaksempurnaan Pasar, 

Keterbelakangan, Ketertinggalan 
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a. Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar dan prasarana. 

b. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor. 

c. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan 

sistem yang kurang mendukung. 

d. Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan sektor 

ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern). 

e. Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam 

masyarakat. 

f. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang 

mengelola sumber daya alam dan lingkungannya. 

g. Tidak adanya tata kelola yang bersih dan baik (good governance). 

h. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan 

lingkungan. 

Menurut Nurkse ada dua lingkaran perangkap kemiskinan yaitu 

penawaran (supply)  dan permintaan (demand). Dari segi penawaran 

dimana tingkat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan karena 

rendahnya produktivitas sehingga kemampuan masyrakat untuk 

menabung menjadi rendah. Hal tersebut menyebabkan tingkat 

pembentukan modal (investasi) menjadi rendah pula, sehingga akan 

menyebabkan kekurangan modal dan akan seperti itu seterusnya. Dari 

segi permintaan, luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, hal ini 

dikarenakan oleh pendapatan masyarakat yang rendah. Pendapatan 
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masyarakat rendah karena tingkat produktivitasnya yang rendah akibat 

pembentukan modal yang terbatas dimasa lalu.  

Dalam perspektif Islam, terjadinya perbedaan pendapatan yang 

menjadi salah satu penyebab kemiskinan sesungguhnya merupakan 

sunnatullah fil hayah. Keberadaan kelompok masyarakat yang memiliki 

pendapatan yang berbeda-beda tidak dapat dinafikan. Oleh karena itu, 

Islam tidak pernah berbicara mengenai upaya untuk menghilangkan 

kemiskinan, akan tetapi berbicara bagaimana untuk meminimalisir 

kemiskinan. 

Islam menegaskan bahwa kemiskinan tidak boleh terjadi karena 

faktor malas. Orang yang miskin karena malas berusaha sangat dikecam 

dalam ajaran Islam. Dalam sebuah hadits Rasulullah Saw bersabda: 

جُلُ يسَْألَُ النَّاسَ حَتَّى يأَتْىَِ يوَْمَ الْقِياَمَةِ ليَْسَ فىِ وَجْهِهِ  مَا يزََالُ الرَّ

 مُزْعَةُ لحَْم

“Jika seseorang meminta-minta (mengemis) pada manusia, ia akan 

datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya” 

(HR. Bukhari & Muslim).  
 

Dalam Syarh Shahih Muslim (Purnama, 2021) menjelaskan 

hadits diatas, ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan hina tanpa 

memiliki wajah dihadapan Allah. Meminta-minta yang tercela bukan 

dalam keadaan darurat atau karena kebutuhan melainkan dengan maksud 

untuk memperbanyak harta. Abu Hamid Al-Ghazali dalalm Ihya’ Al-
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‘Ulumuddin mengatakan, “Pada asalnya, meminta-minta itu haram. 

Meminta-minta dibolehkan jika dalam keadaan darurat atau ada 

kebutuhan penting yang hamper darurat. Apabila hal tersebut tidak 

darurat atau tidak penting, maka hukumnya tetap haram”.  

Jika dikaitkan dengan kemiskinan yang terjadi di Indonesia, 

maka berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor 

dominan yang dapat menyebabkan kemiskinan pada dasarnya yaitu initial 

endowment (anugrah awal) di antara para pelaku ekonomi dan dampak 

negatif dari pembangunan yang berorientasi pada strategi pertumbuhan. 

Dimensi kemiskinan bersifat kompleks, sehingga para ahli 

mengklasifikasikannya dalam tiga jenis kemiskinan (Harnianti, 2010), 

yaitu: 

1. Kemiskinan alamiah, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh 

kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam yang 

rendah. Kualitas indeks manusia yang rendah akan 

mempengaruhi kehidupan seseorang dalam memenuhi 

kehidupan yang layak. 

2. Kemiskinan kultural, adalah kemiskinan yang disebabkan 

karena ketidakmauan seseorang untuk memperbaiki tingkat 

kehidupannya, meskipun ada pihak lain yang berusaha untuk 

membantunya. Oscar Lewis menyatakan bahwa kemiskinan 

kulturan muncul karena masyarakat itu sendiri akibat 
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kebudayaan yang dianut oleh orang miskin, yakni malas, mudah 

menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan 

sebagainya.  

3. Kemiskinan struktural, kemiskinan yang secara langsung atau 

tidak langsung disebabkan oleh struktur sosial dalam 

masyarakat. Struktur sosial dapat diartikan sebagai tatanan 

organisasi. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh 

pemerintah seringkali berpengaruh negatif kepada sebagian 

masyarakat sehingga mengakibatkan kemiskinan. Kemiskinan 

yang terjadi karena kurangnya akses masyarakat miskin kepada 

sumber-sumber daya yang ada. 

Ketiga dimensi menggambarkan bahwa kemiskinan bisa berasal 

dari kondisi alam yang tidak menguntungkan secara ekonomi, seperti 

yang digambarkan dalam kemiskinan alamiah. Namun, kemiskinan juga 

bisa terjadi karena faktor manusianya, seperti yang digambarkan pada 

kemiskinan kultural, bahkan kemiskinan bisa terbentuk akibat tatanan 

yang dibuat oleh manusia melalui struktur dan institusi dalam masyarakat. 

Terdapat dua indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan di 

suatu wilayah, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif 

(Tambunan, 2001). Kemiskinan absolut diukur dengan mengacu pada 

garis kemiskinan, sedangkan kemiskinan relatif pengukurannya tidak 

didasarkan pada garis kemiskinan. 
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a. Kemiskinan Absolut 

Kemiskinan absolut adalah ketidakmampuan seseorang dalam 

mencukupi kebutuhan pokok minimum yang diperlukan untuk hidup 

setiap hari. Kebutuhan minimum dapat diukur menggunakan uang 

(finansial) sebagai batas garis kemiskinan. 

Di Indonesia, ukuran kemiskinan sering didasarkan pada 

pendekatan yang digunakan oleh BPS. Badan Pusat Statistika 

mendefinisikan kemiskinan dengan mengacu pada besarnya pengeluaran 

tiap orang per harinya. Berdasarkan standar BPS seseorang dikatakan 

miskin apabila pengeluaran per orang per bulan RP 233.740 ke bawah 

atau sekitar Rp 7.780 ke bawah per orang dalam 1 hari. 

b. Kemiskinan Relatif 

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang terjadi karena adanya 

pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat, hal ini mengakibatkan terjadinya 

ketimpangan distribusi pendapatan pada masyarakat. 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) salah satu badan pemerintah yang munggunakan ukuran 

kemiskinan relatif. BKKBN mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu 

kondisi keluarga yang kurang sejahtera dalam pengertian Pembangunan 

Keluarga Sejahtera terdiri dari keluarga pra sejahtera dan keluarga 
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sejahtera. Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum mampu 

minimal untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan 

sandang, pangan, papan, kesehatan dan keluarga berencana. Sedangkan, 

keluarga sejahtera adalah keluarga yang mampu minimal untuk 

memenuhi kebutuhan dasarnya, meskipun belum dapat memenuhi 

kebutuhan sosial dan psikologis, pendidikan, interaksi dalam keluarga 

maupun lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. 

Adam Smith pernah menyatakan bahwa tidak ada  masyarakat 

yang makmur dan bahagia apabila sebagian besar penduduknya berada 

dalam kemiskinan. Didalam buku the wealth of Nations Adam Smith 

menyatakan bahwa kebutuhan dasar bukan hanya hal-hal yang bersifat 

alamiah, tetapi juga hal-hal yang dibuat oleh masyarakat tentang 

kelayakan. 

Kemiskinan tidak bisa lepas dari pemenuhan kebutuhan pokok. 

Dalam Islam, yang dimaksud sebagai kebutuhan pokok di jelaskan pada 

Q.S. Thaha : 118-119: 

فِيهاَ وَلًَ  وَأنََّكَ لًَ تظَْمَأُ ( ۱۱۸إنَِّ لكََ ألًََّ تجَُوعَ فِيهاَ وَلًَ تعَْرَى )

  تضَْحَى

Sungguh ada (jaminan) untukmu disana, engkau tidak kelaparan dan 

tidak akan telanjang. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa 

dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari”. 
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Dalam kitab tafsir keluaran Kementerian Agama RI menafsirkan 

Q.S. Thaha : 118-119, wahai Adam, sungguh ada jaminan untukmu di 

surga sana bahwa engkau tidak akan kelaparan di dalamnya. Allah telah 

menyediakan bagimu di sana buah-buahan dan makanan lain. Dan kamu 

di surga itu juga tidak akan telanjang karena Allah telah menyiapkan 

pakaian untukmu. Dan sungguh, di surga sana engkau tidak akan merasa 

dahaga karena ada mata air yang selalu memancarkan air yang jernih 

disana. Dan di sana tidak pula kamu akan ditimpa panas matahari di 

dalamnya karena rimbunnya dedaunan dari beragam pepohonan disana. 

Syaikh Prof. Dr. Umar dalam Li Yaaddabaru Ayatih mengatakan diantara 

hal yang menakjubkan dari Q.S Thaha ; 118-119 adalah keduanya 

menjelaskan beberapa asas perekonomian, dan infrastruktur yang 

menopang kehidupan manusia hanya dalam satu baris, yaitu : makanan, 

minuman, pakaian, serta tempat tinggal.  

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan output 

pembangunan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia yang 

dicapai oleh suatu daerah. Semakin tinggi kualitas pembangunan manusia 

suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang 

dicapai oleh daerah tersebut. 
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United Nations Development Programme (UNDP) menyatakan 

bahwa pembangunan manusia adalah suatu proses yang bertujuan untuk 

memperbanyak pilihan yang dimiliki manusia. Pilihan tersebut yang 

terpenting adalah untuk berilmu pengetahuan, berumur panjang dan 

kesehatan serta mempunyai akses terhadap  sumber daya yang dibutuhkan 

untuk dapat hidup secara layak. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bermanfaat untuk melihat 

perbandingan kinerja pembangunan manusia antar daerah maupun negara. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang 

menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan 

untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari 

haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan 

sebagainya (Kuncoro, 2010). 

Dalam pandangan Islam, yang menjadi pilar dari pembangunan 

manusia adalah istishlah atau kemaslahatan bagi manusia. Pembangunan 

manusia yang dapat membawa kebaikan dengan menitikberatkan pada 

kualitas sumber daya manusia dengan fokus kepada keilmuan dan 

keimanan maka akan mampu menghasilkan generasi baru yang cerdas 

dan maju serta memiliki spirit keimanan dan tauhid kepada Allah SWT. 

Islam mengajarkan bahwa pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang 

megetahui ilmunya  atau ahli dubidangnya. Sesuai dengan firman Allah 

SWT pada Q.S. Al-Isra’ : 36: 
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ى ِكَ كَانَ عَنْهُ 
ٰۤ
مْعَ وَالبْصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ اوُلٰ وَلًَ تقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بِهٖ عِلْمٌ ۗانَِّ السَّ

 مَسْ ـوُْلًً 

Dan janganlah kamu mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui. 

Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan 

diminta pertanggungjawabannya. Dan janganlah kamu mengikuti apa 

yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. 

 

Dalam kitab tafsir keluaran Kementerian Agama RI menafsirkan 

Q.S. Al-Isra’ : 36, dan janganlah kamu mengetahui apa yang kamu tidak 

mempunyai penegtahuan tentangnya. Jangan mengatakan sesuatu yang 

engkau tidak ketahui, jangan mengaku melihat apa yang tidak engkau 

lihat, jangan pula mengaku mendengar apa yang tidak engkau dengar, 

atau mengalami apa yang tidak engkau alami. Sesungguhnya 

pendengaran, penglihatan dan hati, adalah amanah dari Tuhanmu, 

semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya, apakah pemiliknya 

menggunakan untuk kebaikan atau keburukan. 

Setiap manusia telah diberikan oleh Allah SWT daya atau 

potensi yang apabila dikembangkan akan menjadikannya sumberdaya 

yang berkualitas. Adapun sumberdaya manusia yang berkualitas menurut 

Islam yaitu beriman, bertaqwa, berbudi pekerti luhur dan yang mampu 

dan sadar menjalankan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah SWT 

dan sebagai khalifah Allah SWT.  
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk 

mengukur capaian pembangunan manusia yang berbasis pada komponen 

dasar kualitas hidup. Ukuran kualitas hidup dapat dilihat berdasarkan tiga 

dimensi. Yang pertama, umur panjang dan kesehatan diukur dengan usia 

harapan hidup, kedua pengetahuan yang diukur dengan kemampuan 

angka melek hidup dan rata-rata tahun bersekolah. Ketiga adalah standar 

hidup layak yang diukur dengan pendapatan rill per kapita berdasarkan 

kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok.  

Ketiga indikator tersebut sangat penting dalam menentukan 

tingkat kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan kualitas 

pembangunan manusianya. Ketiga indikator tersebut saling 

mempengaruhi satu sama lain, selain itu juga dipengaruhi oleh indikator 

lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang ditentukan infrasturuktur 

dan kebijakan pemerintah. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) disuatu daerah akan mengalami 

peningkatan apabila ketiga indikator tersebut dapat ditingkatkan, dan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi menandakan 

keberhasilan pembangunan ekonomi didaerah tersebut.  

Menurut  Jhingan (2014) terdapat lima cara dalam 

pengembangan sumber daya manusia yaitu: 
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1. Pelayanan dan fasilitas kesehatan, mencakup semua pengeluaran 

yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina, tenaga 

serta vitalitas rakyat. 

2. Latihan jabatan, termasuk magang model lama yang 

diorganisasikan oleh suatu perusahaan. 

3. Pendidikan yang diorganisasikan secara formal. 

4. Program studi bagi orang dewasa yang tidak diorganisasikan oleh 

perusahaan (khususnya pertanian). 

5. Migrasi perorangan dan keluarga untuk menyesuaikan diri 

dengan kesempatan kerja yang selalu berubah. 

Badan Pusat Statistika (BPS) menggunakan rata-rata geometrik 

menggantikan metode agrerasi dalam menyusun Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). Dengan memasukan angka harapan lama sekolah 

menggantikan angka melek huruf dan Produk Nasional Bruto (PNB) 

menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan menggunakan 

metode rata-rata geometrik dalam menyusun Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat 

ditutupi oleh capaian dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan 

pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh 

perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. 

Setiap komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

distandarisasi berdasarkan nilai minimum dan maksimum sebelum 
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digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat 

𝐼𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 =
𝐴𝐻𝐻 − 𝐴𝐻𝐻𝑚𝑖𝑛

𝐴𝐻𝐻𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝐻𝐻𝑚𝑖𝑛
 

Keterangan: 

𝐼𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛  = Indeks angka harapan hidup 

AHH      = Angka harapan hidup 

AHH𝑚𝑖𝑛     = Angka harapan hidup terendah 

AHH𝑚𝑖𝑛     = Angka harapan hidup tertinggi 

2. Pengetahuan 

𝐼𝐻𝐿𝑆 =
𝐻𝐿𝑆 − 𝐻𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛

𝐻𝐿𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝐻𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛
 

𝐼𝑅𝐿𝑆 =
𝑅𝐿𝑆 − 𝑅𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛

𝑅𝐿𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛
 

𝐼𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 =
𝐼𝐻𝐿𝑆 + 𝐼𝑅𝐿𝑆

2
 

 

Keterangan: 

𝐼𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 = Indeks komponen 

HLS  = Harapan lama sekolah 
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HRS  = Rata-rata lama sekolah 

3. Standar Hidup Layak 

𝐼𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 =
𝑃 − 𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛
 

 

Keterangan: 

𝐼𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛  = Indeks pengeluaran 

P   = Angka pengeluaran 

𝑃𝑚𝑖𝑛   = Angka pengeluaran terendah 

𝑃𝑚𝑎𝑥   = Angka pengeluaran tertinggi 

Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai berikut. 

𝐼𝑃𝑀 = √𝐼𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛𝑥𝐼𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛𝑥𝐼𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛
3

 

Keterangan : 

IPM   = Indeks Pembangunan Manusia 

𝐼𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛  = Indeks harapan hidup 

𝐼𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛  = Tingkat pendidikan 

𝐼𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 = Standar hidup layak menggunakan indikator 

kemampuan daya beli. 
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3. Pengangguran 

Pengangguran merupakan suatu kondisi seseorang yang 

tergolong dalam kategori angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan 

dan secara aktif sedang mencari pekerjaan (Sukirno, 2006). Seseorang 

yang belum bekerja tetapi secara aktif sedang mencari pekerjaan tidak 

dapat dikatakan sebagai penganggur. Islam memerintahkan kepada 

seluruh umat muslim untuk bekerja, sebagaimana Allah berfirman: 

وْنَ  ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُوْلهُٗ وَالْمُؤْمِنوُْنَۗ وَسَترَُدُّ وَقلُِ اعْمَلوُْا فسََيرََى اٰللّٰ

هاَدَةِ فيَنُبَِّئكُُمْ بِمَا كُنْتمُْ تَ عْمَلوُْنَ    اِلٰى عٰلمِِ الْغَيْبِ وَالشَّ

Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan ghaib dan yang 

Nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” 

( Q.S At-Taubah : 105) 

. 

Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan kandungan dari 

ayat diatas bahwa, Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk 

beramal. Amal adalah pekerjaan, usaha, perbuatan dan keaktifan hidup. 

Maka selain beribadah, orang yang beriman juga harus berusaha dan 

bekerja. Sesuai dengan bakat yang dimilikinya dan kemampuannya. Allah 

SWT melarang umat-Nya membuang-buang waktu dan malas. Allah 

SWT memotivasi hamba-Nya untuk bersungguh-sungguh dalam proses 
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pekerjaannnya karena yang dinilai oleh Allah SWT adalah prosesnya, 

bukan hasil dari usahanya.  

Untuk mengukur jumlah pengangguran dalam suatu negara 

biasanya menggunakan tingkatan pengangguran. Tingkat pengangguran 

adalah angka yang menunjukkan jumlah angkatan kerja yang sedang aktif 

mencari pekerjaan. 

Pengangguran adalah masalah serius yang masih banyak dialami 

oleh banyak negara. Dalam setiap rencana pembangunan ekonomi selalu 

bertujuan untuk menurunkan angka pengangguran (Mankiw, 2006). Para 

ekonom mempelajari tentang pengangguran untuk mengidentifikasi 

penyebab dan kebijakan yang mempengaruhi pengangguran. Sebagian 

dari kebijakan yang lakukan seperti, program pelatihan kerja, membuka 

lapangan kerja baru dan mengurangi kesulitan yang dialami para 

pengangguran. Namun kebijakan yang dibuat terkadang memunculkan 

pengangguran baru secara tidak sengaja.  

Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang 

mempengaruhi manusia secara tidak langsung. Bagi kebanyakan orang, 

tidak memiliki pekerjaan akan menurunkan standar kehidupan dan 

tekanan psikologis (Mankiw, 2000).  

Berdasarkan pengertian pengangguran yang dipaparkan oleh 

para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah suatu kondisi 

dimana seseorang belum memiliki pekerjaan, hal ini kemungkinan terjadi 
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karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada dimana pencari kerja 

lebih banyak dibanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. 

Menurut (Sukirno, 2006) terdapat beberapa jenis pengangguran 

apabila dikelompokkan berdasarkan cirinya antara lain: 

a. Pengangguran terbuka, pengangguran ini tercipta dikarenakan adanya 

pertambahan lowongan kerja yang lebih rendah dibanding 

pertambahan tenaga kerja. Sehingga mengakibatkan bertambahnya 

jumlah tenaga kerja yang tidak diserap oleh lapangan pekerjaan. Hal 

tersebut berefek dalam suatu masa jangka yang cukup panjang 

terhadap tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Sehingga 

mereka harus menganggur secara nyata sehingga dinamakan sebagai 

pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka juga bisa diakibatkan 

dari kegiatan ekonomi yang menurun, kemajuan teknologi yang 

mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau akibat dari kemunduran 

perkembangan suatu industri. 

b. Pengangguran tersembunyi, pengangguran ini wujud dari sektor 

pertanian dan jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerluka tenaga kerja, 

namun jumlah tenaga kerja yang diperlukan tergantung kepada 

banyak faktor. Faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain: besar 

atau kecilnya perusahaan, mesin yang digunakan (intensif buruh atau 

intensif modal), jenis kegiatan perusahaan dan tingkat produksi yang 

dicapai. Di negara berkembang seringkali didapati jumlah pekerja 
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dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang sebenarnya 

diperlukan, hal ini dilakukan agar ia dapat menjalankan kegiatannya 

dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan 

sebagai pengangguran tersembunyi. 

c. Pengangguran bermusim, pengangguran ini banyak ditemukan dalam 

sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan nelayan seringkali 

tidak dapat melakukan pekerjaannya dan terpaksa menganggur. Pada 

musim kemarau petani tidak dapat mengerjakan lahannya. Disamping 

itu pada umumnya petani tidak begitu aktif bekerja di antara waktu 

sesudah menanam dan waktu sesudah menuai. Apabila dalam waktu 

tersebut petani dan nelayan tidak melakukan pekerjaan lain maka 

mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan 

dalam pengangguran bermusim. 

d. Setengah menganggur, kondisi migrasi dari desa ke kota di negara 

berkembang biasanya sangat pesat. Hal ini mengakibatkan tidak 

semua orang berpindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan 

mudah. Sebagiannya terpaksa menganggur sepenuh waktu. 

Disamping itu ada pula yang tidak menganggur, namun tidak bekerja 

sepenuh waktu dan jam kerja mereka jauh lebih rendah dibanding 

jam kerja normal. Mereka mungkin bekerja dua hari dalam sepekan 

atau bekerja selama 4 jam dalam sehari. Pekerja yang memiliki masa 
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kerja seperti itu digolongkan sebagai setengah menganggur 

(underemployed). 

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat tetapi 

pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah 

pengangguran menjadi semakin serius. Tingkat pengangguran terbuka 

sekarang ini masih terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. 

Penyebab terjadinya pengangguran secara umum disebabkan 

oleh hal-hal sebagai berikut: 

a. Ketidakmampuan lapangan pekerjaan menyeimbangi 

pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat. 

b. Angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan tidak dapat 

memenuhi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. 

c. Struktur lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. 

d. Ketidakseimbangan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga kerja 

terdidik dan penyediaan tenaga kerja. Apabila kesempatan kerja 

menjadi seimbang dengan jumlah angkatan kerja, hal ini belum 

tentu mencegah pengangguran. Alasannya, belum tentu terjadi 

kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dengan 

tenaga kerja yang tersedia. Hal tersebut mengakibatkan tenaga 

kerja tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia. 

e. Adanya ketidakseimbangan antara penyediaan dan pemanfaatan 

tenaga kerja antar daerah. 
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f. Jumlah angkatan kerja disuatu daerah lebih banyak dibanding 

dengan kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnnya bisa saja 

terjadi keadaan sebaliknya. Sehingga keadaan tersebut dapat 

mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke 

daerah yang lain. 

Pengangguran akan berefek buruk terhadap kemakmuran 

masyarakat. Seseorang yang menganggur akan mengalami penurunan 

pendapatan atau tidak memiliki pendapatan, hal tersebut dapat 

menurunkan kesejahteraan seseorang dan akan menjebak seseorang dalam 

kemiskinan. Apabila tingkat pengangguran suatu negara tinggi maka akan 

menimbulkan efek pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan 

ekonomi dalam jangka panjang sehingga pemerintah harus berupaya 

untuk mengurangi pengangguran agar supaya masyarakat memiliki 

pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup. 

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah 

nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu wilayah 

domestik (BPS Kabupaten Pinrang, 2020). PDRB adalah salah satu 

indikator penting untuk mengetahui kemampuan suatu daerah mengelola 

sumber daya alam yang dimilikinya. Adanya perbedaan faktor-faktor 
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produksi pada daerah yang berbeda, menyebabkan besaran PDRB yang 

dihasilkan bervariasi antar daerah.  

Terdapat dua cara dalam penyajian PDRB yaitu : 

1. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun 

berjalan dan digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur 

ekonomi. 

2. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah 

barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga 

barang yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar 

dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara 

riil dari tahun ke tahun. 

Laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa 

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat 

pertumbuhan penduduk atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi 

atau tidak. Pembangunan  ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan 

pertumbuhan PDRB secara keseluruhan, tetapi dengan meningkatnya 

PDRB diharapkan masalah-masalah seperti kemiskinan dan ketimpangan 

distribusi pendapatan dapat terpecahkan dengan cara memperhatikan 

sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat 

atau dikenal sebagai “dampak merembes ke bawah” (trickle down effect).  



47 
 

Trickle down effect menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh 

oleh sekelompok masyarakat akan merembes ke bawah sehingga akan 

menciptakan lapangan kerja serta peluang ekonomi yang akan 

menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil 

pertumbuhan ekonomi.  

Sistem distribusi ekonomi memegang peranan penting dalam 

menentukan kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem 

distribusi yang baik adalah sistem distribusi yang mampu menjamin 

putaran roda perekonomian bisa dinikmati semua lapisan masyarakat. 

Allah berfirman pada Q.S. Al-Hashr : 7: 

سُوْلِ وَلِذِى  هِ وَلِلرَّ
ٰٰ ُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اهَْلِ الْقرُٰى فلَلِ

ءَ اٰللّٰ مَآ افَاَٰۤ

ءِ  بيِْلِِۙ كَيْ لًَ يكَُوْنَ دُوْلةًَ ۢ بيَْنَ الًْغَْنِياَٰۤ الْقرُْبٰى وَالْيتَٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّ

 َ َ ۗانَِّ اٰللّٰ سُوْلُ فخَُذُوْهُ وَمَا نهَٰىكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَوُْا  وَاتَّقوُا اٰللّٰ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّ

 شَدِيْدُ الْعِقاَبِ  

 “Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang 

bersalah) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, 

kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-

orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di 

antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul 

kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka 

tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat 

keras hukuman-Nya”. 

 

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah (Arifuddin, 2021) 

menjelaskan tentang ayat diatas bahwa makna daulah adalah sesuatu 
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yang beredar dan diperoleh secara silih berganti. Harta benda hendaknya 

jangan hanya menjadi milik seseorang atau kekuasaan sekelompok 

manusia saja, tetapi harus beredar sehingga hal tersebut dapat dinikmati 

oleh semua lapisan masyarakat. 

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam tidak sekedar 

terkait dengan peningkatan jumlah barang dan jasa, namun juga terkait 

dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara 

duniawi dan ukhrawi (Beik & Arsyinta, 2016). Keberhasilan 

pertumbuhan ekonomi bukan hanya dilihat dari materi semata, namun 

ditinjau pula dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial, dan 

kemasyarakatan.  

Islam sangat menekankan kepada umatnya untuk menjalankan 

roda perekonomian dengan baik, sehat, dan menguntungkan satu sama 

lain. Rasulullah SAW bersabda : 

“Seseorang yang membawa tali ke bukit dan membawa pulang seikat 

kayu bakar, lalu menjual dan menikmati hasil penjualannya serta 

menyeddekahkan yang lebihnya, itu lebih baik dari meminta-minta 

kepada manusia, baik diberi maupun ditolaknya”. (HR. Bukhari: 1932) 

 

Berdasarkan Badan Pusat Statistika (BPS) terdapat tiga 

pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung angka-angka PDRB 

yaitu : 

1. Pendekatan Produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu 
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negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-

unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan 

menjadi 17 lapangan usaha (sektor) antara lain:  

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 

2. Pertambangan dan Penggalian 

3. Industri Pengolahan 

4. Pengadaan Listrik, Gas 

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 

6. Konstruksi 

7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

8. Transportasi dan Pergudangan 

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

10. Informasi dan Komunikasi 

11. Jasa Keuangan dan Asuransi 

12. Real Estate 

13. Jasa Perusahaan 

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib 

15. Jasa Pendidikan 

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 
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17. Jasa-jasa lainnya. 

2. Pendekatan Pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang 

diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses 

produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya 

satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah 

upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan 

semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak 

langsung lainnya. Dalam hal ini, PDRB mencakup juga 

penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung 

dikurangi subsidi). 

3. Pendekatan Pengeluaran adalah semua komponen permintaan 

akhir yang terdiri dari : 

1. Pengeluaran komsumsi rumah tangga dan lembaga 

swasta nirlaba 

2. Pengeluaran komsumsi pemerintah 

3. Pembentukan modal tetap domestik bruto 

4. Perubahan inventori, dan 

5. Ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi 

impor). 

Secara konsep ketiga pendektan tersebut akan menghasilkan 

angka yang sama. Jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang 
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dan hasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah 

pendapatan untuk faktor-faktor produksi.  

Perekonomian suatu negara atau daerah banyak ditopang oleh 

berbagai sektor, terutama yang sangat mempengaruhi adalah 

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan mencerminkan 

perkembangan perekonomian suatu daerah, yang dapat diukur dengan 

pendapatan regional atau PDRB.  

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per 

kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi 

menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi penting dalam 

peningkatan kesejahteraan. 

Sebagai indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat 

kondisi perekonomian suatu negara setiap tahun, pendapatan perkapita 

dihitung secara berkala biasa satu tahun. Manfaat yang dapat diperoleh 

dari perhitungan tersebut antara lain: 

1. Digunakan untuk melihat perbandingan kesejahteraan suatu 

negara atau daerah dari tahun ke tahun. 

2. Dapat digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi 

secara keseluruhan dari tahun ke tahun. 

3. Menunjukkan struktur perekonomian dan peranan lapangan 

usaha yang berperan besar dalam suatu daerah.  
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4. Sebagai data yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

mengambil kebijakan dibidang ekonomi. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) masih terus dilakukan. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti 

menggali informasi dari penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan variabel 

sebagai bahan perbandingan. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan 

referensi dalam penelitian ini, antara lain: 

Penelitian yang dilakukan oleh (Kristin & Sulia, 2018) yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan 

Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia” menunjukkan 

hasil bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap 

kemiskinan dengan nilai koefisien jalur -0.71 dengan signifikan p >0.001 

dimana kurang dari 5% dengan standar error 0.067. Hal ini menunjukkan jika 

nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat 1% maka akan 

menurunkan kemiskinan sekitar 0.71%, dengan asumsi variabel lain dianggap 

konstan. Berkurangnya tingkat kemiskinan karena Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) yang meningkat mengindikasikan bahwa Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) dapat meningkatkan produktivitas kerja manusia, yang akan 

meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. 
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Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh (Suripto & Subayil, 2020) 

dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan 

Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di D.I. 

Yogyakarta Priode 2010-2017” menunjukkan hasil variabel Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di D.I. Yogyakarta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

berpengaruh terhadap kemiskinan, sehingga diperlukan adanya peningkatan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan cara melalui perbaikan kualitas 

sumber daya manusia dibidang pendidikan, bidang kesehatan, dan perbaikan 

penunjang dibidang lainnya. Dengan kata lain kesejahteraan masyarakat akan 

lebih baik dan jumlah penduduk miskin akan semakin berkurang. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Febriangga et al, 2020) dengan judul 

“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Pengangguran Terbuka dan 

Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara” menunjukkan hasil 

bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. Dengan hasil estimasi 

menunjukkan koefisien regresi variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

sebesar 0.636673. Dimana tiap pertambahan Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT) sebesar 1% penduduk miskin (POV) akan naik sebanyak 0.64%. 

Pengaruh variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap POV 

signifikan pada tingkat kepercayaan 90%. Benar adanya yaitu jika tingkat 

pengangguran tinggi maka masyarakata miskin akan tinggi juga. 
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Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Putra & Arka, 2018) yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan 

Kerja, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali” yang menunjukkan hasil Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifkan terhadap 

kemiskinan di Provinsi Bali. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin 

meningkat pengangguran maka akan semakin tidak produktif penduduknya, 

sehingga penduduk tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, 

kebutuhan hidup yang semakin tidak terpenuhi akan meningkatkan tingkat 

kemiskinan yang ada. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Livenchy et al, 2020) dengan judul 

“Analisis Pengaruh PDRB dan Inflasi terhadap Kemiskina di Provinsi Sulawesi 

Tengah (2000-2018)” menunjukkan hasil Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi 

Sulawesi Tengah. Tiga sektor penyumbang Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) terbesar di provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2018 antara lain yaitu 

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Peristiwa bencana alam yang terjadi 

di tahun 2018, tidak menurunkan nila Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) provinsi Sulawesi Tengah di tahun tersebut karena beberapa daerah 

yang merupakan penyumbang nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

di provinsi Sulawesi Tengah tidak merasakan dampak dari bencana yang 

terjadi. 



55 
 

Penelitian serupa juga di lakukan oleh (Alkamah et al, 2021) yang 

berjudul “Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat 

Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan” berdasarkan hasil pengujian ditemukan 

hasil variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Sulawesi Selatan. 

Perkembangan perekonomian di provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan  

perkembangan yang positif setiap tahunnya, sedangkan kemiskinan di provinsi 

Sulawesi Selatan mengalami tren penurunan. Menurut Kuznet (Tambunan, 

2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, 

karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung 

meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang 

miskin berangsur-angsur berkurang. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No. Nama Judul Hasil 

1. Kristin & Sulia 

(2018) 

Analisis Pengaruh 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia (IPM), 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Pengangguran 

Terhadap 

Kemiskinan di 

Indonesia 

Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) berpengaruh negatif 

terhadap kemiskinan dengan 

nilai koefisien jalur -0.71 dengan 

signifikan p >0.001 dimana 

kurang dari 5% dengan standar 

error 0.067. Hal ini menunjukkan 

jika nilai Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) meningkat 1% 

maka akan menurunkan 

kemiskinan sekitar 0.71%, 

dengan asumsi variabel lain 

dianggap konstan. 

2. Suripto & Pengaruh Tingkat Indeks Pembangunan Manusia 
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Subayil (2020) Pendidikan, 

Pengangguran, 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

Terhadap 

Kemiskinan di 

D.I. Yogyakarta 

Periode 2010-

2017 

(IPM) berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan 

di D.I. Yogyakarta. Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) 

berpengaruh terhadap 

kemiskinan, sehingga diperlukan 

adanya peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) 

dengan cara melalui perbaikan 

kualitas sumber daya manusia 

dibidang pendidikan, bidang 

kesehatan, dan perbaikan 

penunjang dibidang lainnya. 

3. Febriangga et 

al (2020) 

Analisis Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi, IPM, 

Pengangguran 

Terbuka dan 

Angkatan Kerja 

Terhadap 

Kemiskinan di 

Sumatera Utara 

Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemiskinan 

di Sumatera Utara. Dengan hasil 

estimasi menunjukkan koefisien 

regresi variabel Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) 

sebesar 0.636673. Dimana tiap 

pertambahan Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) 

sebesar 1% penduduk miskin 

(POV) akan naik sebanyak 

0.64%. Pengaruh variabel 

Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT) terhadap POV signifikan 

pada tingkat kepercayaan 90% 

4. Putra & Arka 

(2018) 

Analisis Pengaruh 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka, 

Kesempatan 

Kerja, dan 

Tingkat 

Pendidikan 

Terhadap Tingkat 

Kemiskinan pada 

Kabupaten/Kota 

di Provinsi Bali 

Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT) berpengaruh positif dan 

signifkan terhadap kemiskinan di 

Provinsi Bali. Hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa semakin 

meningkat pengangguran maka 

akan semakin tidak produktif 

penduduknya. 

5. Livenchy et al Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto 
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(2020) PDRB dan Inflasi 

terhadap 

Kemiskina di 

Provinsi Sulawesi 

Tengah (2000-

2018) 

(PDRB) berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan 

di Provinsi Sulawesi Tengah. 

Tiga sektor penyumbang Produk 

Domestik Regional Bruto 

(PDRB) terbesar di provinsi 

Sulawesi Tengah pada tahun 

2018 antara lain yaitu sektor 

pertanian, kehutanan, dan 

perikanan. Peristiwa bencana 

alam yang terjadi di tahun 2018, 

tidak menurunkan nila Produk 

Domestik Regional Bruto 

(PDRB) provinsi Sulawesi 

Tengah di tahun tersebut karena 

beberapa daerah yang merupakan 

penyumbang nilai Produk 

Domestik Regional Bruto 

(PDRB) di provinsi Sulawesi 

Tengah tidak merasakan dampak 

dari bencana yang terjadi. 

6. Alkamah et al 

(2021) 

Pengaruh PDRB, 

Pendidikan dan 

Tenaga Kerja 

Terhadap Tingkat 

Kemiskinan 

Provinsi Sulawesi 

Selatan 

Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan 

di provinsi Sulawesi Selatan. 

Perkembangan perekonomian di 

provinsi Sulawesi Selatan 

menunjukkan  perkembangan 

yang positif setiap tahunnya, 

sedangkan kemiskinan di 

provinsi Sulawesi Selatan 

mengalami tren penurunan. 

 

C. Rumusan Hipotesis 

1. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap 

Kemiskinan 
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator 

untuk melihat kinerja pembangunan manusia suatu daerah atau negara. 

Rendahnya kualitas sumber daya manusia akan mengakibatkan 

produktivitas kerja yang rendah dari penduduk  yang secara langsung akan 

berdampak terhadap pendapatan yang rendah sehingga menyebabkan 

kemiskinan. Dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia dalam memerangi 

kemiskinan dengan memperhatikan pendidikan, kesehatan, dan 

pendapatan (Kristin & Sulia, 2018). Semakin tinggi kualitas sumber daya 

manusia maka akan mengurangi kemiskinan, begitupun dengan sebaliknya 

semakin rendah kualitas sumber daya manusia maka akan meningkatkan 

kemiskinan (Daton et al, 2020). 

Perlu adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia agar kesejahteraan 

masyarakat akan lebih baik dan jumlah penduduk miskin akan semakin 

berkurang (Suripto & Subayil, 2020). Dengan pendidikan dan kesehatan 

yang baik maka akan terjadi peningkatan produktivitas masyarakat 

sehingga akan meningkatkan pula komsumsi dan pengeluarannya, ketika 

terjadi peningkatan komsumsi dan pengeluaran maka dapat mengurangi 

kemiskinan.  
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H1 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan di Kabupaten Pinrang. 

2. Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap 

kemiskinan 

Pengangguran sangat berhubungan erat dengan kemiskinan, 

apabila pengangguran meningkat maka meningkat pula kemiskinan. 

begitupun dengan sebaliknya, apabila pengangguran menurun maka 

menurun pula kemiskinan. Hal ini menjadi alasan mengapa menurunkan 

tingkat pengangguran dan kemiskinan sama pentingnya. 

Secara teori, jika masyarakat tidak menganggur berarti 

mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dengan adanya penghasilan 

tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika kebutuhan 

hidupnya terpenuhi, maka tidak ada kemiskinan. Sehingga dikatakan 

bahwa kemiskinan tidak terlepas dari adanya pengangguran. Bagi 

sebagian besar masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau 

part time selalu berada di antara kelompok masyarakat miskin 

(Febriangga et al, 2020). 

 Pengangguran berefek buruk terhadap kemakmuran masyarakat, 

dikarenakan pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat 

(Parwata et al, 2016). Apabila pendapatan masyarakat menurun akan 

mempengaruhi kesejahteraan hidup masyarakat yang akan meningkatkan 
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peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena kurangnya pendapatan. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin meningkat pengangguran 

maka semakin tidak produktif penduduknya, sehingga penduduk tidak 

akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan hidup yang 

semakin tidak terpenuhi akan meningkatkan tingkat kemiskinan yang ada  

(Putra & Arka, 2018). 

H2 : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kemiskinan di Kabupaten Pinrang 

3. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap 

Kemiskinan 

PDRB menurut harga konstan menggambarkan pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk melihat 

dinamika perekonomian suatu daerah dengan melihat kecepatan 

perekonomiannya. Ketika terjadi peningkatan pada pertumbuhan ekonomi 

mengindikasi adanya kenaikan permintaan barang dan jasa, artinya 

kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa meningkat. Secara tidak 

langsung dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi mengurangi 

kemiskinan yang selalu diidentikkan dengan ketidakmampuan masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan.   

PDRB menjadi indikator penting sejauh mana distribusi 

pendapatan menyebar kelapisan masyarakat  (Alkamah et al, 2021). 
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Peningkatan PDRB suatu daerah akan mempengaruhi kualitas komsumsi 

rumah tangga, apabila pendapatan masyarakat meningkat maka akan 

memperbaiki kualitas komsumsinya dan mampu memenuhi seluruh 

kebutuhannya. Namun, apabila pendapatan masyarakat terbatas banyak 

rumah tangga yang terpaksa harus merubah pola hidupnya dengan 

memilih barang yang paling murah dengan jumlah yang berkurang. 

H3  : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan 

signifkan terhadap kemiskinan di Kabupaten Pinrang. 

H4 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT), dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di 

Kabupaten Pinrang. 

 

D. Kerangka Fikir 

Berdasarkan dengan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, 

dalam penelitian ini variabel yang digunakan yakni Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) sebagai X1, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai X2, 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai X3, dan Kemiskinan sebagai 

Y. Kerangka fikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

Gambar 2.2 

Kerangka Fikir 

 

 

Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) 

X1 

Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) 

X2 

Kemiskinan 

Y 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis data yang bersifat kuantitatif, yaitu 

penelitian yang mengumpulkan berupa data kuantitatif atau jenis data lain yang 

dapat dikuantitatifkan dan diolah dengan menggunakan teknik statistik (Yusuf, 

2017). Penelitian kuantitatif dilakukan dengan instrumen yang valid dan 

reliabel serta analisis statistik yang sesuai. Dalam hal ini, peneliti bermaksud 

untuk menganalisis dan menguji pengaruh Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Kabupaten Pinrang. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi pada penelitian adalah Kabupaten Pinrang. Dengan mengambil 

data dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Pinrang dan Sistem 

Informasi dan Manajemen Data Dasar Regional  Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SIMREG BAPPENAS). 
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B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data 

sekunder yang bersifat time series dari tahun 2006-2020.  Data sekunder 

merupakan data yang telah diolah terlebih dahulu dan tidak didapatkan peneliti 

secara langsung di lapangan, melainkan melalui lembaga atau instansi penyedia 

data yang telah mengumpulkan data dan mempublikasikan kepada masyarakat. 

2. Sumber Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat 

Statistika (BPS) Kabupaten Pinrang dan Sistem Informasi dan Manajemen Data 

Dasar Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (SIMREG 

BAPPENAS), yang dapat diakses melalui website resminya yaitu 

pinrangkab.bps.go.id dan simreg.bappenas.go.id. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode dokumentasi. Yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah cara 

mengumpulkan data dengan mendokumentasikan data-data informasi yang telah 

ada terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Pengumpulan 

data dilakukan terhitung dari Maret hingga Juni 2021. 
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D. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan untuk menganalisis 

data yang diperoleh merupakan metode analisis linear berganda. Analisis regresi 

linear berganda adalah model regresi linear yang mempunyai variabel bebas lebih 

dari satu. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan variabel terikat yaitu 

kemiskinan. Berdasarkan variabel bebas dan terikat tersebut, maka dapat dibuat 

persamaan sebagai berikut: 

Y= α+𝛽1𝑋1+𝛽2𝑋2+𝛽3𝑋3+e 

Keterangan :  

Y   = Kemiskinan  

α    = Konstanta  

𝛽1   = Koefisien 𝑋1 

𝛽2   = Koefisien 𝑋2  

𝛽3   = Koefisien 𝑋3  

𝑋1  =Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  

𝑋2  =Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

𝑋3  =Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  

e     = Eror term 
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Adapun  tahapan analisis yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang 

akan diolah tidak terdapat penyimpangan sesuai dengan memenuhi 

karakteristik data yang baik. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan 

dalam penelitian ada empat yaitu: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengidentifikasi apakah data  

dalam suatu model regresi linear variabel terikat dan variabel bebas 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Karena diperlukan 

data yang normal untuk model regresi yang baik. 

Dalam penelitian ini, uji normalitas yang digunakan untuk 

mengidentifikasi normalitas data yaitu pengujian Jarque Bera. Dengan 

ketentuan yang digunakan dalam mengambil keputusan adalah sebagai 

berikut: 

a. Jika nilai signifikan >0.05 atau 5% maka distribusi normal, dan  

b. Jika nilai signifikan <0.05 atau 5% maka distribusi tidak normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolineritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan linear yang sempurna antara variabel-variabel bebas dalam 

model regresi. Model regresi yang kuat seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel bebas. Adanya multikolinearitas dapat dilihat dari 
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Tolerance value atau nilai Variance Inflation Factor (VIF). Batas 

Tolerance Value 0,10 atau VIF adalah 10. Apabila Tolerance Value < 

0,10 atau VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas. Tetapi jika Tolerance 

value > 0,10 atau VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terdapat ketidaksamaan variabel dan residual atau 

pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mengetahui ada tidaknya 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini digunakan uji Glejser. Jika 

variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat, 

maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pada periode t (tahun 

sekarang) dengan periode t-1 (tahun sebelumnya). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk menguji ada tidaknya 

gejala autokorelasi maka dapat dideteksi dengan uji Durbin-Watson. 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

variasi variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen. 
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Nilai (Adjusted R2) mempunyai interval antar 0 dan 1. Jika nilai Adjusted 

R2 bernilai besar (mendeteksi 1) berarti variabel bebas dapat memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 

dependen. Sedangkan jika (Adjusted R2)  bernilai kecil berarti 

kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat 

terbatas. 

b. Uji  Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik T) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel bebas secara individu mempunyai pengaruh secara signifikan 

terhadap variabel terikat. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji 

Uji statistik T adalah nilai signifikan yang digunakan sebesar 5% atau (α 

= 0,05). Apabila nilai T hasil perhitungan lebih besar dari pada nilai T 

menurut tabel maka hipotesis alternatif variabel bebas berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat.  

c. Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat. Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya, maka nilai 

signifikan yang digunakan sebesar 5% atau (α = 0,05). Apabila nilai F 

hasil perhitungan lebih besar dari pada nilai F menurut tabel maka 
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hipotesis alternatif variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat.  

 

E. Definisi Operasional 

1. Kemiskinan 

Kemiskinan adalah situasi ketidakmampuan atau kemampuan yang 

sangat minim dalam memenuhi kebutuhan pokok agar dapat bertahan hidup 

berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, pelayanan kesehatan 

dasar, dan kehidupan yang layak. Data kemiskinan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin Kabupaten Pinrang yang 

dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) dan Sistem Informasi dan 

Manajemen Data Dasar Regional  Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (SIMREG BAPPENAS) pada periode 2006 hingga 2020, yang 

dinyatakan dalam persentase. 

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu 

indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan manusia 

berdasarkan pada tiga tujuan yaitu usia harapan hidup, pengetahuan dan 

standar hidup yang layak. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 



70 
 

Kabupaten Pinrang yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) 

pada periode 2006 hingga 2020, yang dinyatakan dalam persentase. 

 

 

3. Pengangguran 

Pengangguran adalah suatu kondisi seseorang yang tergolong dalam 

kategori angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif 

sedang mencari pekerjaan. Data pengangguran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten 

Pinrang yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) dan Sistem 

Informasi dan Manajemen Data Dasar Regional  Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SIMREG BAPPENAS) pada periode 2006 hingga 

2020, yang dinyatakan dalam persentase. 

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai 

tambah bruto yang dihasilkan oleh unit usaha yang digunakan untuk melihat 

laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah domestik. Data Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di 

Kabupaten Pinrang yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) 

pada periode 2006 hingga 2020, yang dinyatakan dalam Rupiah. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Pinrang 

a) Letak Geografis dan Batas Wilayah 

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi 

Selatan terletak disebelah ±185 Km utara Kota Makassar berada pada posisi 

3°19ʹ13ʺ - 4°10ʹ30ʺ LS dan 119°26ʹ30ʺ - 119°47ʹ20ʺ BT. Batas wilayah 

Kabupaten Pinrang adalah sebelah utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah 

timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah barat dengan 

Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, dan sebelah 

Selatan dengan Kota Pare-pare.  

Luas wilayah Kabupaten Pinrang mencapai 1.961,77 Km². Secara 

administratif, Kabupaten Pinrang terdiri dari 12 kecamatan yaitu Kecamatan 

Suppa, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro 

Bulu, Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Tiroang, 

Kecamatan Patampanua, Kecamatan Cempa, Kecamatan Duampanua, 
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Kecamatan Batulappa, Kecamatan Lembang. Dari 12 wilayah Kecamatan di 

Kabuapten Pinrang, wilayah tersebut dibagi kebagian yang lebih kecil menjadi 

104 desa/kelurahan dengan rincian 65 desa dan 39 kelurahan. 

 

Tabel 4.1 

Luas Daerah dan Persentase Luas Kecamatan Terhadap Luas Kabupaten 

Pinrang 

 

No. Kecamatan Luas (Km²) Luas Kabupaten (%) 

1 Suppa 74,2 3,78 

2 Mattiro Sompe 96,99 4,94 

3 Lanrisang 73,01 3,72 

4 Mattiro Bulu 132,49 6,75 

5 Watang Sawitto 58,97 3,01 

6 Paleteang 37,29 1,9 

7 Tiroang 77,73 3,96 

8 Patampanua 136,85 6,98 

9 Cempa 90,3 4,6 

10 Duampanua 291,86 14,88 

11 Batulappa 158,99 8,1 

12 Lembang 733,09 37,37 

Total 1.961,77 100 

Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Pinrang, 2013 

 

 

b) Kondisi Demografi 

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2020 tercatat sebanyak 

403.994 jiwa yang terdiri dari 199.469 jiwa penduduk laki-laki dan 204.525 jiwa 

penduduk perempuan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari tahun 

2006 hingga 2020 sebesar 1,32%. Dimana penduduk terbanyak berada di 

Kecamatan Watang Sawitto yaitu sebesar 56.570 jiwa dan Kecamatan Batulappa 

dengan jumlah penduduk terendah yaitu 11.281 jiwa. 
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Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pinrang 

Tahun 2020 

 

No. Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) 

1 Suppa 34.434 

2 Mattiro Sompe 30.155 

3 Lanrisang 19.713 

4 Mattiro Bulu 31.524 

5 Watang Sawitto 56.570 

6 Paleteang 42.630 

7 Tiroang 23.409 

8 Patampanua 37.577 

9 Cempa 19.543 

10 Duampanua 50.226 

11 Batulappa 11.281 

12 Lembang 46.932 

Total 403.994 

Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Pinrang, 2020 

A. Statistik Deskriptif Karakteristik Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas (independen) dan variabel 

terikat (dependen). Adapun yang menjadi variabel bebas pada penelitian ini 

adalah Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan Produk Domestik 

Regional Bruto. Yang menjadi variabel terikat pada penelitian adalah 

Kemiskinan. 

a) Kemiskinan 
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Kemiskinan merupakan hal yang umum terjadi pada suatu negara atau 

daerah sebagai akibat dari kurangnya kepemilikan sumber daya alam, langkanya 

alat pemenuh kebutuhan dasar, serta sulitnya mengakses pendidikan dan 

pekerjaan hal tersebut menjadi penyebab terjadinya kemiskinan.  

Berbagai cara penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh pemerintah 

guna untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di daerah-daerah. Pada 

penelitian ini, data yang digunakan dalam melihat kemiskinan yaitu persentase 

penduduk miskin. Persentase penduduk miskin merupakan persentase penduduk 

yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Persentase penduduk miskin di 

Kabupaten Pinrang selama tahun 2006 sampai 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Persentase Penduduk Miskin  

di Kabupaten Pinrang Tahun 2006-2020 

 

Tahun Penduduk Miskin 

(Persentase) 

2006 10,70 

2007 10,44 

2008 9,65 

2009 8,70 

2010 9,01 

2011 8,12 

2012 7,82 

2013 8,86 

2014 8,20 

2015 8,34 

2016 8,48 

2017 8,46 

2018 8,81 

2019 8,46 

2020 8,86 

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang, 2021 
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Pada Tabel 4.3 dapat dilihat pada tahun 2006 sampai 2012 persentase 

penduduk miskin di Kabupaten Pinrang mengalami penurunan dari 10,70% 

menjadi 7,82%. Namun pada tahun 2013 sampai 2020 persentase penduduk 

miskin mengalami peningkatan hingga 8,86%. 

Persentase kemiskinan di Kabupaten Pinrang masih fluktuatif. Salah satu 

yang menjadi pemicu persentase penduduk miskin yaitu kondisi panen pangan 

yang tidak stabil terutama padi sehingga berpengaruh terhadap hasil produksi. 

Hal tersebut berdampak kepada penghasilan dan komsumsi penduduk yang ada 

di Kabupaten Pinrang yang sebagian besar penduduknya bekerja pada bidang 

pertanian. 

b) Indeks Pembangunan Manusia  

Indeks Pembangunan Manusia  digunakan sebagai ukuran dalam melihat 

kualitas sumber daya manusia terkait potensi dan keterampilannya atau 

peningkatan pada kemampuan kerja manusia pada suatu daerah. Adanya 

peningkatan pada Indeks Pembangunan Manusia akan meningkatkan kualitas 

produktivitas sehingga akan berdampak terhadap taraf hidup yang lebih baik. 

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator yang sangat 

penting, apabila kualitas sumber daya manusia meningkat maka pendapatan 

manusia tersebut juga akan meningkat.  
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Pada Tabel 4.4 dapat dilihat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten 

Pinrang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2006 Indeks Pembangunan 

Manusia tercatat sebesar 63,54% dan pada tahun 2020 tercatat 71,26%.  

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pinrang 

dikarenakan aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang semakin membaik 

setiap tahunnya. Serta tumbuhnya berbagai pusat bisnis yang mampu membawa 

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pinrang semakin membaik melalui 

paritas daya beli penduduk yang cukup tinggi.  

Tabel 4.4 

Indeks Pembangunan Manusia  

di Kabupaten Pinrang Tahun 2006-2020 

 

Tahun IPM (%) 

2006 63,54 

2007 64,58 

2008 65,16 

2009 65,88 

2010 66,25 

2011 66,96 

2012 67,64 

2013 68,14 

2014 68,92 

2015 69,24 

2016 69,42 

2017 69,90 

2018 70,62 

2019 71,12 

2020 71,26 

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang, 2021 

 

c) Pengangguran 
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Pengangguran merupakan kondisi seseorang yang tidak sedang bekerja 

atau sedang mencari pekerjaan pada suatu daerah. Pengangguran menjadi 

masalah yang serius karena dapat memperburuk pendapatan seseorang sehingga 

memicu terjadinya kemiskinan. Pengangguran menjadi salah satu beban pada 

perekonomian sehingga menjadi perhatian pemerintah. 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk melihat pengangguran 

yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka 

merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. 

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pinrang pada tahun 2006 sampai 

2020 dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Tingkat Pengangguran Terbuka 

di Kabupaten Pinrang Tahun 2006-2020 

 

Tahun TPT (%) 

2006 11,83 

2007 9,94 

2008 10,88 

2009 9,34 

2010 7,79 

2011 6,55 

2012 5,35 

2013 1,96 

2014 2,78 

2015 4,85 

2016 4,63 

2017 4,41 

2018 2,80 

2019 2,91 

2020 4,19 

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang, 2021 
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Pada Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di 

Kabupaten Pinrang masih mengalami peningkatan. Terlihat pada tahun 2018 

Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan menjadi 2,80% namun 

mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 2,91% dan 4,19%. 

Meskipun begitu jika dilihat pada tahun 2006 Tingkat Pengangguran Terbuka 

sebesar 11,83%, hal ini menunjukkan 15 tahun terakhir terjadi penurunan 

meskipun masih naik turun. 

Ketersediaan lapangan kerja yang tidak mampu mengimbangi 

pertumbuhan angkatan kerja yang terus menerus berdampak pada Tingkat 

Pengangguran Terbuka. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dikarenakan 

banyak penduduk yang memilih untuk bekerja pada bidang pertanian yang 

membutuhkan banyak tenaga kerja. Bertahan hidup menjadi salah satu faktor 

seseorang untuk terus bekerja meskipun penghasilannya belum mampu 

memenuhi kebutuhan hidupnya.  

d) Produk Domestik Regional Bruto  

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kondisi perekonomian 

suatu daerah adalah peningkatan produksi barang dan jasa pada daerah tersebut. 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Produk Domestik 

Regional Bruto atas dasar harga konstan yang dapat digunakan untuk menilai 

pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah.  

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan merupakan 

penjumlahan nilai tambah atas dasar barang dan jasa yang dihasilkan oleh 
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berbagai unit produksi pada suatu daerah. Pada Tabel 4.6 dapat dilihat Produk 

Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan di Kabupaten Pinrang terus 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2006 Produk Domestik 

Regional Bruto sebesar Rp 4.947.739,74 dan terus meningkat hingga tahun 2020 

menjadi Rp 12.826.451,93. 

 

 

Tabel 4.6 

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 

di Kabupaten Pinrang Tahun 2006-2020 

 

Tahun PDRB (Rp/Jutaan) 

2006  4.947.739,74  

2007  5.150.487,40  

2008  5.429.808,74  

2009  5.768.565,00  

2010  6.595.391,05  

2011  7.104.141,42  

2012  7.708.899,13  

2013  8.269.611,55  

2014  8.940.484,64  

2015  9.677.333,52  

2016 10.397.105,92  

2017 11.212.623,63  

2018 11.987.443,92  

2019 12.770.078,59  

2020 12.826.451,93  

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang, 2021 

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto yang terjadi dipengaruhi 

oleh peningkatan produksi secara total dari lapangan usaha yang telas terbebas 
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dari pengaruh inflasi. Enam sektor mengalami pertumbuhan negatif, sedangkan 

sebelas sektor mengalami pertumbuhan positif dengan pertumbuhan ekonomi 

tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi. 

B. Hasil Pengolahan Data 

a) Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan terhadap model 

regresi yang digunakan dalam suatu penelitian. Analisis dilakukan untuk menilai 

apakah dalam sebuah regresi terdapat masalah asumsi klasik. Terdapat 4 uji 

asumsi klasik yang harus dipenuhi, antara lain: 

1) Uji Normalitas 

Pada penelitian ini, uji normalitas terhadap residual menggunakan uji 

Jarque Bera (JB). Dengan ketentuan tingkat signifikasi yang digunakan α = 0,05. 

Jika nilai signifikan > 0,05 maka dikatakan data terdistribusi normal dan apabila 

nilai signifikan < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas 

 

Jarque Bera (JB) Probability 

0,909605 0,634573 

Sumber : Output Eviews 9 data diolah, tahun 2022 

Pada Tabel 4.7 dapat dilihat hasil uji normalitas yang dilakukan diperoleh 

nilai Jarque Bera (JB) sebesar 0,909605 dengan probability sebesar 0,634573 
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dimana > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal pada 

penelitian ini. 

2) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan adanya hubungan antar 

variabel Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan 

PDRB. Jika hasil yang diperoleh < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat korelasi antar variabel dalam data yang digunakan, namun apabila hasil 

yang diperoleh > 10 maka dapat disimpulkan adanya korelasi antar variabel pada 

data yang digunakan dalam penelitian ini. 

Pada Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai VIF pada masing-masing 

variabel bebas < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah 

multikolinearitas pada data yang digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variable Coefficient 

Variance 

Uncentered VIF Centered VIF 

C 0.129426 8.760460  NA  

IPM 0.316638 7.733086 1.216087 

TPT 0.008107 1.388065  1.224225 

PDRB 1.82E-13 4.152584 1.042343 

Sumber : Output Eviews 9 data diolah, tahun 2022 

3) Uji Heteroskedastititas 

Uji heteoskedastititas merupakan uji yang dilakukan untuk menilai 

apakah terjadi ketidaksamaan varian dalam suatu model regresi. Jika nilai Prob. 
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Chi-Square > 0,05, maka dapat disimpulkan tidak adanya heteroskedastititas 

dalam model regresi. Namun, apabila nilai  Prob. Chi-Square < 0,05, maka dapat 

dikatakan adanya heteroskedastititas dalam model regresi.  

Tabel 4.9 

Hasil Uji Heteroskedastititas 

Heteroskedasticity Test Glejser 

F-Statistic 0.536848 Prob. F(3, 10)  0.6676  

Obs*R-Squaread 1.941994  Prob. Chi-Square (3) 0.5845 

Sumber : Output Eviews 9 data diolah, tahun 2022 

Pada Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai Prob. Chi-Square pada Obs*R-

squared yaitu sebesar 0,5845. Maka nilai Prob. Chi-Square > 0,05 sehingga 

disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastititas dalam model regresi. 

4) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menilai adanya korelasi antara 

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

(sebelumnya). Uji autokorelasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Breusch-Godfrey atau uji Lagrange Multiplier (LM test). Jika nilai Prob. Chi-

Square > 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi dan apabila Prob. Chi-Square < 

0,05 maka dapat disimpulkan terjadinya autokorelasi. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

F-Statistic 0.120539 Prob. F(3, 7) 0.9451 

Obs*R-Squaread 0687706 Prob. Chi-Square(3) 0.8761 
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Sumber : Output Eviews 9 data diolah, tahun 2022 

Pada Tabel 4.10 dapat dilihat Prob. Chi-Square > 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

b) Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan 

dua variabel atau lebih, serta mengukur adanya pengaruh dua variabel 

independen atau lebih terhadap satu variabel dependen. Dengan model 

persamaan sebagai berikut : 

Y = α+𝛃𝟏𝐗𝟏+𝛃𝟐𝐗𝟐+𝛃𝟑𝐗𝟑+e 

Data yang digunakan dalam penelitian ini telah ditransformasi dalam 

bentuk data First Difference Delta (FDD). Sehingga model persamaan regresi 

menjadi seperti berikut: 

Y* = α+𝛃𝟏𝐗𝟏*+𝛃𝟐𝐗𝟐*+𝛃𝟑𝐗𝟑*+e 

Keterangan : 

Y* = Yi – Yi – 1 

X1* = X1 − X1(i-1) 

X2* = X2 − X2(i-1) 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Analisis Regeresi Linear Berganda 

Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.615462 0.359758 1.710766  0.1179  

IPM -1.704469 0.562706 -3.029056 0.0127 
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TPT -0.212889 0.090037 -2.364452 0.0397 

PDRB 1.53E-07 4.27E-07 0.357686 0.7280 

Sumber : Output Eviews 9 data diolah, tahun 2022 

Berdasarkan Tabel 4.11 diperoleh persamaan regresi linear berganda 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Y* = 0,615 - 1,704 𝐗𝟏 - 0,213 𝐗𝟐 + 1,53 𝐗𝟑 + e 

a. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0,615, angka tersebut menunjukkan 

bahwa jika variabel Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran 

Terbuka, dan PDRB konstan (tidak mengalami perubahan), maka akan terjadi 

peningkatan kemiskinan sebesar 0,615. 

b. Nilai koefisien Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan nilai sebesar -

1,704. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan Indeks Pembangunan 

Manusia sebesar 1%, maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar -

1,704 dengan asumsi Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB dianggap 

konstan. 

c. Nilai koefisien Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan nilai sebesar -

0,213. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan Tingkat 

Pengangguran Terbuka sebesar 1% maka kemiskinan akan mengalami 

penurunan sebesar -0,213 dengan asumsi Indeks Pembangunan Manusia dan 

PDRB dianggap konstan. 

d. Nilai koefisien PDRB menunjukkan nilai sebesar 1,53. Hal ini dianggap tidak 

berpengaruh terhadap kemiskinan. 
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c) Uji Hipotesis 

1) Uji Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

variasi variabel Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, 

dan PDRB dalam menjelaskan variabel kemiskinan. 

Setelah melakukan uji koefisien determinasi, dapat dilihat hasil pengujian 

pada Tabel 4.12 sebesar 0,518135 (0,52), hal ini berarti 52% dari kemiskinan 

dapat dijelaskan oleh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran 

Terbuka, dan PDRB. Sedangkan sisanya sebesar 48% dijelaskan oleh variabel 

lain diluar model penelitian diantaranya pendidikan, upah minimum, belanja 

negara, dan lainnya. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

R-squared 0.518135 Mean dependent var -0.131429 

Adjusted R-squared 0.373576 S.D. dependent ver 0.574615 

S.E. of regression 0.454790 Durbin-Watson stat 1.935351 

Prob(F-statistic) 0.054321   

Sumber : Output Eviews 9 data diolah, tahun 2022 

2) Uji Signifikan Parameter Individu (Uji T) 

Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah variabel Indeks Pembangunan 

Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan PDRB memiliki pengaruh 

masing-masing terhadap variabel kemiskinan. Syarat pengambilan keputusan uji 

T yaitu dengan melihat tingkat signifikasi masing-masing variabel bebas. Jika 

nilai signifikasi < 0,05 maka variabel independen memiliki pengaruh terhadap 
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variabel dependen. Namun apabila nilai signifikasi > 0,05 maka variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel independen.  

Pada Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa variabel Indeks Pembangunan 

Manusia secara parsial menolak  H0, sedangkan PDRB dan Tingkat 

Pengangguran Terbuka secara parsial menerima H0. Hal ini berarti bahwa hanya 

variabel X1 (Indeks Pembangunan Manusia) yang memiliki pengaruh yang 

signfikan secara statistik terhadap Kemiskinan. 

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Signifikan Parameter Individu (Uji T) 

Variable Coefficient t-Statistic Prob. Arah Keputusan 

C 0.615462 1.710766 0.1179   

IPM -1.704469 -3.029056 0.0127 - Tolak H0 

TPT -0.212889 -2.364452 0.0397 - Terima H0 

PDRB 1.53E-07 0.357686 0.7280 + Terima H0 

Sumber : Output Eviews 9 data diolah, tahun 2022 

Variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki nilai koefisien regresi 

bernilai negatif sebesar -1,704 dengan nilai signifikansi sebesar 0,013 yang 

artinya variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan. Sehingga hal tersebut berarti bahwa hipotesis 

Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Kabupaten Pinrang, diterima. 

Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki nilai koefisien regresi 

bernilai negatif sebesar -0,213 dengan nilai signifikansi sebesar 0,040 yang 
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artinya variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan 

signifikansi terhadap kemiskinan. Sehingga hal tersebut berarti bahwa hipotesis 

Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Kabupaten Pinrang, ditolak. 

Variabel PDRB memiliki nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 

1,53 dengan nilai signifikansi sebesar 0,728 yang artinya variabel PDRB tidak 

berpengaruh terhadap kemiskinan. Sehingga hal tersebut berarti bahwa hipotesis 

PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten 

Pinrang, ditolak. 

3) Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel Indeks Pembangunan 

Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan PDRB terhadap variabel 

kemiskinan secara simultan. Apabila tingkat signifikansinya < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen secara simultan.  Namun apabila tingkat signifikansinya > 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara simultan.  

Tabel 4.14 

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

R-squared 0.518135 Mean dependent var -0.131429 

Adjusted R-squared 0.373576 S.D. dependent ver 0.574615 

S.E. of regression 0.454790 Durbin-Watson stat 1.935351 

Sum squared resid 2.068343   

F-statistic 3.584237   
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Prob(F-statistic) 0.054321   

Sumber : Output Eviews 9 data diolah, tahun 2022 

Pada Tabel 4.14 dapat dilihat hasil uji F dengan nilai probability F-

statistic sebesar 0,054 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya 

pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran 

Terbuka, dan PDRB terhadap variabel kemiskinan secara simultan. Sehingga hal 

tersebut berarti bahwa hipotesis Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat 

Pengangguran Terbuka, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 

di Kabupaten Pinrang, ditolak. 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan 

Berdasarkan hasil perhitungan uji penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki nilai 

koefisien regresi bernilai negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di 

Kabupaten Pinrang. Sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia dapat mengurangi kemiskinan yang ada.  

Kualitas seorang manusia yang menjadi salah satu faktor produksi 

ditentukan dengan kondisi fisik yang dimilikinya, tingkat pendidikannya, serta 

keterampilan yang dimilikinya. Manusia yang berkualitas tinggi merupakan 

manusia yang memiliki badan yang sehat dan memperoleh pelatihan dan 

pendidikan yang cukup (Marzali, 2005). Artinya kemiskinan juga dipengaruhi 
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oleh kualitas diri dari orang itu sendiri, sehingga diperlukan peningkatan kualitas 

diri untuk keluar dari jebakan kemiskinan. 

Dengan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia suatu daerah 

akan meningkatkan produktifitas masyarakat sehingga akan dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Apabila produktifitas masyarakat meningkat maka 

pendapatannya juga mengalami peningkatan, sehingga dengan meningkatnya 

pendapatan maka akan mampu untuk memenuhi standar hidup layak. 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Dahliah & Nur, 2021) 

menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dapat mengurangi 

kemiskinan. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia terutama dalam bidang 

kesehatan dan pendidikan sangat penting untuk menyediakan sumber daya 

manusia dengan daya saing dan berkualitas. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Deton et al, 2020) 

yang menyimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kemiskinan. Terjadi hubungan tidak searah antara Indeks 

Pembangunan Manusia dengan kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh 

(Imamah, 2017), (Sari et al, 2020), dan (Nufus & Husein, 2020) juga 

menunjukkan hasil yang sama. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh hubungan 

antara Indeks Pembangunan Manusia dengan kemiskinan yang menunjukkan 

bahwa meningkatnya pengetahuan, kesehatan dan pengeluaran seseorang akan  

memperbaiki kualitas sumberdaya manusia yang akan mengurangi kemiskinan. 
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Artinya apabila Indeks Pembangunan Manusia meningkat maka kemiskinan akan 

menurun.  

Dalam pandangan Islam manusia menjadi ciptaan Allah SWT yang paling 

sempurna dengan dianugerahikan akal untuk berpikir dan hati untuk merasa. 

Islam memerintahkan setiap umatnya untuk selalu memperbaiki kualitas dirinya. 

Allah berfirman pada Q.S. Ar-Rum : 30: 

ِ الَّتيِْ فطَرََ النَّاسَ عَليَْهاَۗ لًَ تبَْدِيْلَ لخَِلْقِ 
يْنِ حَنِيْفاًۗ فِطْرَتَ اٰللّٰ فاَقَمِْ وَجْهكََ لِلدِّ

يْنُ القْيَِّمُِۙ وَلٰكِنَّ اكَْثرََ النَّاسِ لًَ يعَْلمَُوْنَِۙ  ِ ۗذٰلكَِ الدِّ
 اٰللّٰ

Terjemahannya :  

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah 

atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada 

perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan 

manusia tidak mengetahui”. 

 

Dalam kitab tafsir keluaran Kementerian Agama RI menafsirkan ayat 

diatas Allah SWT memerintahkan tegakkanlah wajahmu (wahai Rasul dan orang-

orang yang mengikutimu) dan berjalanlah terus di atas agama yang Allah 

syariatkan padamu, yaitu Islam dimana Allah telah memfitrahkan manusia di 

atasnya. Keberadaan kalian di atasnya dan berpegangnya kalian kepadanya 

adalah berpegang kepada fitrah Allah dalam bentuk iman hanya kepadaNya 

semata, tiada pergantian bagi ciptaan dan agama Allah. Inilah jalan lurus yang 

menyampaikan kepada ridha Allah, Tuhan semesta alam dan surgaNya. Akan 
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tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa apa yang diperintahkan 

kepadamu (wahai rasul) adalah agama yang haq, bukan selainnya. 

2. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan 

Berdasarkan hasil perhitungan uji penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa pengangguran memiliki nilai koefisien regresi bernilai 

negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Yang artinya peningkatan 

pengangguran dapat mengurangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Pinrang. 

Secara teori, jika seseorang menganggur maka dia tidak memiliki 

pekerjaan dan penghasilan sehingga membuat dia tidak mampu memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Namun Goldfrey dalam (Suripto & Subayil, 2020) 

kemiskinan tidak selalu berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan. Tingkat 

pengangguran terbuka sebagian diantaranya ada yang bekerja dalam sektor 

informal dan ada pula yang memiliki usaha sendiri, serta ada yang mempunyai 

pekerjaan yang kurang dari 35 jam kerja dalam sepekan. Hal ini didukung oleh 

pendapat Lincolin Arsyad (2010) yang menyatakan bahwa salah jika 

beranggapan setiap orang yang tidak bekerja adalah miskin, sedang yang bekerja 

secara penuh dianggap orang kaya. 

Penganggur yang ada dalam rumahtangga belum tentu menjadi miskin 

karena kemungkinan ada anggota keluarga yang memiliki pendapatan yang 

cukup untuk mempertahankan keluarganya. Dan pada kelompok keluarga yang 

sangat miskin, justru jumlah penganggurannya akan rendah karena hampir setiap 
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anggota keluarganya bekerja untuk bisa bertahan hidup. Dengan alasan 

penghasilan kepala keluarga atau orang tua tidak mencukupi kebutuhan keluarga. 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Meo et al, 2018) 

menyimpulkkan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan dan negatif 

terhadap kemiskinan. Kebijakan dan dorongan pekerjaan kreasi atau bebas dapat 

menjadi penangkal pengentasan kemiskinan.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yarlina Yacoub, 

2012) yang menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan di Povinsi Kalimantan Barat. Data empiris 

menunjukkan pola hubungan yang tidak selalu searah antara tingkat 

pengangguran dan tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh (Suripto & 

Subayil, 2020) juga menunjukkan hasil penelitian yang sama. 

Pengangguran berpengaruh negatif di Kabupaten Pinrang dikarenakan 

sebagian besar tenaga kerja bekerja disektor pertanian yang melibatkan hampir 

seluruh anggota keluarga tetapi dengan penghasilan yang rendah. Sehingga 

walaupun tingkat pengangguran rendah akan tetapi mereka belum mampu 

memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terjebak dalam kemiskinan. 

Islam memotivasi manusia untuk bekerja agar dapat memakmurkan dan 

mensejahterakan dunia, dengan berusaha semaksimal mungkin dalam mencari 

rezeki guna memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dengan tersedianya sumber 

daya alam, maka manusia bertugas untuk mengelola dan memanfaatkan sebaik-

baiknya dengan ilmu pengetahuan dan kerja keras agar dapat memenuhi 
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kebutuhan dasar hidupnya serta menumbuhkan perekonomian ditengah 

masyarakat. Allah berfirman pada Q.S. Al-Mulk : 15: 

زْقِهٖۗ وَالِيَْهِ النُّشُوْرُ   هوَُ الَّذِيْ جَعَلَ لكَُمُ الًْرَْضَ ذَلوُْلًً فاَمْشُوْا فيِْ مَناَكِبهِاَ وَكُلوُْا مِنْ رِّ

Terjemahannya: 

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka 

jelajahi lah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan 

hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. 

 

 Dalam kitab tafsir keluaran Kementerian Agama RI menafsirkan ayat 

diatas dialah Allah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi 

untuk melakukan aneka aktifitas yang bermanfaat, maka jelajahilah di segala 

penjurunya, berkelanalah ke seluruh pelosoknya, dan makanlah sebagian dari 

rezeki-Nya yang disediakan untuk kamu, serta bersyukurlah dengan segala 

karunia-Nya  itu.  Dan karena pada akhirnya, hanya kepada-Nyalah kamu 

kembali setelah dibangkitkan. 

Salah satu bentuk rasa syukur manusia kepada Allah SWT atas nikmat 

yang telah dilimpahkan untuknya dengan cara melalui usaha dan kerja untuk 

kebaikan dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman pada Q.S. Al-A’raf : 10: 

ا تشَْكُرُوْنَ  كُمْ فىِ الًْرَْضِ وَجَعَلْناَ لكَُمْ فيِْهاَ مَعَايِشَۗ قلَِيْلًً مَّ نٰٰ   وَلقَدَْ مَكَّ

Terjemahannya: 

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami 

sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu 

bersyukur”. 
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Dalam kitab tafsir keluaran Kementerian Agama RI menafsirkan ayat 

diatas Allah SWT menjelaskan tentang anugerah-Nya kepada manusia. Dan 

sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi menjadi pemilik dan 

pengelolanya, dan disana Kami sediakan sumber penghidupan untukmu seperti 

tempat untuk kamu menetap, sumber-sumber makanan dan minuman, dan sarana 

kehidupan lainnya. Akan tetapi, sedikit sekali kamu bersyukur atas semua 

kenikmatan itu dengan mengerahkan semua energi yang didapat dari semua 

nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Bahkan, kamu banyak mengingkarinya 

dengan menyembah selain Allah, serta berbuat kemaksiatan dan kerusakan di 

bumi. 

3. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan 

Berdasarkan hasil perhitungan uji penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto memiliki nilai koefisien 

regresi bernilai positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Meningkatnya 

Produk Domestik Regional Bruto belum tentu mampu mengurangi kemiskinan, 

dikarenakan Produk Domestik Regional Bruto menghitung seluruh nilai tambah 

yang dihasilkan suatu wilayah tanpa melihat apakah yang menghasilkan nilai 

tambah tersebut merupakan penduduk atau bukan. Sehingga Produk Domestik 

Regional tidak dapat dijadikan indikator dalam memlihat kesejahteraan 

penduduk pada suatu wilayah. 

Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan Produk 

Domestik Regional Bruto pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi 
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dengan proses yang berkelanjutan merupakan kondisi utama untuk kelangsungan 

pembangunan ekonomi (Tambunan, 2001). Dengan meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi maka terjadi perkembangan kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang 

menyebabkan bertambahnya barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat. 

Produk Domestik Regional Bruto tidak dapat menjadi tolak ukur dikarenakan 

adanya kemungkinan terjadi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sihite, 2021) 

menyimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 

memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. 

Ketimpangan antar daerah menjadi alasan pertumbuhan ekonomi secara tidak 

langsung mempengaruhi kemiskinan. Dimana kemajuan ekonomi tidak dibarengi 

dengan pemerataan ekonomi sehingga terjadi trickle-down effect, dimana yang 

kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Iqraam & Sudibia, 

2019) yang menyimpulkan bahwa secara parsial Produk Domestik Regional 

Bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian yang 

dilakukan oleh (Ravi, 2010) dan (Nabila, 2015) juga menunjukkan hasil 

penelitian yang sama. 

Produk Domestik Regional Bruto yang selalu mengalami peningkatan 

setiap tahunnya namun tidak dibarengi dengan penyediaan kesempatan kerja 

justru akan mengakibatkan adanya ketimpangan dalam penambahan pendapatan, 

sehingga ada penduduk yang mendapatkan pendapatan diatas rata-rata, dan ada 
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pula penduduk yang masih memiliki pendapatan dibawah rata-rata. Dengan tidak 

adanya pemerataan, kesejahteraan yang diperoleh oleh penduduk di Kabupaten 

Pinrang semakin berkurang. Oleh karena itu, meningkatnya Produk Domestik 

Regional Bruto suatu daerah tidak mampu memberi jaminan kesejahteraan yang 

tinggi dan kemiskinan yang rendah.  

Islam memandang pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang 

terjadi terus-menerus dari faktor produksi yang ada sehingga mampu 

memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan manusia. Allah SWT berfirman 

pada Q.S. Hud : 61: 

نْ الِٰهٍ غَيْرُهٗ هۗوَُ انَْشَاكَُمْ  َ مَا لكَُمْ مِّ
۞ وَالِٰى ثمَُوْدَ اخََاهمُْ صٰلحًِا   قاَلَ يٰقوَْمِ اعْبدُُوا اٰللّٰ

جِيبٌْ  ا الِيَْهِ ۗانَِّ رَبِّ يْ قرَِيْبٌ مُّ نَ الًْرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فِيْهاَ فاَسْتغَْفرُِوْهُ ثمَُّ توُْبوُْٓ  مِّ

Terjemahannya: 

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

“Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah 

menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu 

mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. 

Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa 

hamba-Nya)”. 

 

Dalam kitab tafsir keluaran Kementerian Agama RI menafsirkan ayat 

diatas menjelaskan kisah kaum Samud dan keingkaran mereka. Dan kepada 

kaum Samud yang mendiami wilayah Hijr antara kota Madinah dengan Tabuk, 

Kami utus saudara keturunan mereka, yaitu Nabi Saleh, dia berkata. “Wahai 

kaumku! Sembahlah Allah Tuhan yang Maha Esa, karena tidak ada Tuhan 
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bagimu yang pantas dan layak disembah selain Dia. Dialah Allah yang telah 

menciptakanmu dari bumi, yakni Nabi Adam yang diciptakan Allah dari tanah, 

dan menugaskanmu untuk memakmurkannya, karena kamu memang layak untuk 

mengurus bumi dengan bercocok tanam, membangun rumah, mendirikan 

bangunan,, gedung-gedung tinggi, dan lain-sebagainya. Tapi ternyata di antara 

kamu ada yang melakukan pelanggaran dengan berbuat kerusakan , seperti 

eksploitasi hutan maupun hasil bumi secara besar-besaran tanpa menjaga 

kelestarian dan keseimbangan alam serta lingkungannya. Karena itu mohonlah 

ampunan kepada-Nya atas dosa-dosa yang kamu lakukan, kemudian bertobatlah 

kepada-Nya dengan meninggalkan perbuatan syirik dan dosa, lalu sembahlah 

Allah. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatNya kepada orang-orang yang 

taat dan memperkenalkan doa hamba-Nya. 

4. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan PDRB 

terhadap Kemiskinan 

Berdasarkan hasil perhitungan uji penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan secara simultan tidak adanya pengaruh variabel Indeks 

Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan Produk Domestik Regional Bruto 

terhadap variabel kemiskinan. 

Telah dilakukan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun 

namun tingkat kemiskinan tidak juga mengalami penurunan yang signifikan. 

Meskipun cenderung menunjukkan penurunan, namun secara kualitatif belum 
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memberikan dampak perubahan yang nyata malah memperlihatkan kondisi yang 

memperhatinkan setiap tahunnya. 

Kemiskinan tidak lagi dianggap hanya sebagai dimensi ekonomi 

melainkan telah meluas hingga ke dimensi pendidikan, sosial, kesehatan dan 

politik. Terjadi  ketimpangan yang besar antara tingkat penghidupan golongan 

bawah dengan tingkat penghidupan golongan atas.  

Dalam pandangan Islam, salah satu penyebab terjadinya masalah 

kemiskinan ditengah-tengah manusia disebabkan karena adanya perlakuan yang 

tidak adil dan kedzaliman yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia 

lainnya. Kemunculan kemiskinan bisa saja terjadi dikarenakan sistem yang 

berlaku dalam masyarakat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tidak 

berdaya untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Allah berfirman pada 

Q.S. Al-A’raf : 127: 

وَقاَلَ الْمَلًَُ مِنْ قوَْمِ فرِْعَوْنَ اتَذََرُ مُوْسٰى وَقوَْمَهٗ ليِفُْسِدُوْا فىِ الًْرَْضِ وَيذََرَكَ وَاٰلهِتَكََۗ 

ءَهمُْ  وَاِنَّا فوَْقهَمُْ قٰهِرُوْنَ  ءَهمُْ وَنسَْتحَْيٖ نسَِاٰۤ  قاَلَ سَنقَُ تِّلُ ابَْناَٰۤ

 

Terjemahannya: 

“Dan para pemuka dari kaum Fir’aun berkata, “Apakah engkau akan 

membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini (Mesir) 

dan meninggalkanmu dan tuhan-tuhanmu?” (Fir’aun) menjawab, “Akan kita 

bunuh anak-anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan 

mereka dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka.” 
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Dalam kitab tafsir keluaran Kementerian Agama RI menafsirkan ayat 

diatas menjelaskan bahwa setelah Fir’aun dan kaumnya menyaksikan 

kemenangan Nabi Musa dan keimanan para pesihir kepadanya, para pemuka dari 

kaum Fir’aun mengatakan, “Apakah engkau wahai Fir’aun akan membiarkan 

Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri Mesir ini dan 

meninggalkanmu dengan tidak menghormati dan tunduk kepadamu dan tuhan-

tuhanmu tidak disembah?” Pertanyaan itu sangat menyentak Fir’aun, lalu ia 

menjawab, “Akan kita bunuh dengan pembunuhan yang pasti lagi banyak anak-

anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka untuk 

melayani kita, atau untuk disiksa dan dilecehkan, seperti yang dulu pernah kita 

lakukan. Dengan begitu, mereka tidak dapat menggalang kekuatan. Jangan 

khawatir, situasi akan terkendali dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas 

mereka sehingga dapat menguasai dan menekan mereka”. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dan pembahasan yang 

telah diuraikan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan di Kabupaten Pinrang. Semakin tinggi kualitas sumber 

daya manusia yang ada pada suatu daerah, maka akan menurunkan 

kemiskinan pada daerah tersebut. 

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan di Kabupaten Pinrang. Tingkat Pengangguran yang 

rendah belum tentu akan menurunkan kemiskinan, banyak masyarakat yang 
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memiliki pendapatan namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya 

karena pendapatan yang rendah. 

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap 

kemiskinan di Kabupaten Pinrang. Peningkatan Produk Domestik Regional 

(PDRB) pada suatu daerah belum tentu mampu menurunkan kemiskinan, 

apabila tidak dibarengi dengan pemerataan dan penyediaan kesempatan kerja 

sehingga terjadi ketimpangan pendapatan. 

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 

dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Pinrang 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah 

Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan berbagai 

aspek dalam pengambilan keputusan terkait dengan kemiskinan. Kemiskinan 

tidak lagi hanya berkaitan dengan ekonomi, namun telah meluas mencakup 

sosial, pendidikan, kesehatan, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah yang 

sangat penting dan kompleks dalam suatu negara atau daerah khususnya di 

Kabupaten Pinrang. Kemiskinan bukan hanya tentang seseorang yang tidak 

memiliki pekerjaan atau karena memiliki kualitas sumber daya yang rendah, 

namun bisa saja seseorang tersebut memiliki pekerjaan namun tidak mampu 
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memenuhi kebutuhan hidupnya karena pendapatan yang rendah dan kurangnya 

akses terhadap lapangan pekerjaan.  

2. Bagi Masyarakat 

Diharapkan kepada masyarkat untuk tidak pasrah dan terus berada dalam 

lingkaran kemiskinan. Diperlukan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam 

memerangi kemiskinan, dengan memperhatikan potensi diri yang dimiliki agar 

potensi yang ada pada dirinya bisa ditingkatkan. Sebaik apapun rancangan 

pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah apabila tidak ada kerja 

sama dan dukungan dari masyarakat hal tersebut tidak akan mencapai hasil yang 

maksimal. Sehingga selain pemerintah, masyarakat juga punya tanggung jawab 

dalam memerangi kemiskinan. 

3. Bagi Peneliti 

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang memiliki keterkaitan atas 

topik kemiskinan untuk memperhatikan variabel lain diluar dari variabel pada 

penelitian ini yang juga dapat memengaruh kemiskinan. Sehingga hasil 

penelitian yang dilakukan akan lebih kompleks, misalnya menggunakan variabel 

upah minimum, belanja negara, pendidikan, dan variabel-variabel lainnya. 
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