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ABSTRAK 

Nama : HILAL 

NIM : 90300117029 

Judul Skripsi :  Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan Dan 

Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi 

Sulawesi Barat 

 

Pennelitian ini berjudul “Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan dan 

Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tenaga kerja, tingkat Pendidikan 

dan kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi 

Barat. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Teknik pengolahan 

data menggunakan regresi linear berganda melalui program SPSS 26. Data yang 

digunakan adalah data sekunder yang berasal dari catatan atau laporan historis 

yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tenaga kerja berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. 

Selanjutnya tingkat Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 

Kata Kunci : Pertumbuihan Ekonomi, Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, 

Kemiskinan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu faktor utama bagi Negara 

yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Pembangunan tidak hanya terkait 

dengan pertumbuhan tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan, keamanan, 

Keadilan serta kualitas sumber daya termasuk sumber daya manusia (SDM) dan 

Sumber daya Alam (SDA). Pola pembangunan perekonomian maupun 

pembangunan pada bidang-bidang lainnya selalu melibatkan sumber daya 

manusia sebagai salah satu komponen pelaku pembangunan, oleh karena itu 

jumlah penduduk di dalam suatu Negara atau suatu daerah adalah unsur yang 

utama dalam pembangunan ekonomi (Imanto, Panorama, and Sumantri 2020). 

Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup 

suatu bangsa yang sering diukur dengan tingkat pendapatan perkapita riil. Pada 

umumnya dikatakan bahwa tingkat output pada suatu saat tertentu ditentukan oleh 

tersedianya (digunakannya) sumbersumber daya (alam dan manusia), tingkat 

teknologi, keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi (sistem 

perekonomian) serta sikap daripadanya (Irawan dan Suparmoko, 1990:5). 

(Widayati, Laut, and Destiningsih 2018). 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang umumnya 

digunakan untuk melihat keberhasilan keadaan perekonomian di suatu wilayah. 

Pada dasarnaya, pertumbuha merupakan suatu proses multidimensional yang 

melibatkan perubahan mendasar dalam setruktur sosial, sikap masyarakat, dan 
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lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan 

ketimpangan dan memberantas kemiskinan (Todaro and Cmith 2011, 18). 

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tidak 

terlepas dari distribusi pendapatan dan partisipasi manusia sebagai khalifah atau 

wakil Allah di muka bumi. Dalam islam juga mengajarkan bahwa manusia 

mempunyai peringkat tertinggi diantara makhluk-makhluk lainnya QS. Al-

Baqarah /2: 30. 

اْ أتَجَۡعلَُ فيِهَا مَن يفُۡسِدُ فيِهَا  قاَلوَُٰٓ
ٗۖ ئِكَةِ إنِ يِ جَاعِلٞ فيِ ٱلۡۡرَۡضِ خَلِيفَة 

َٰٓ وَيَسۡفِكُ  وَإِذۡ قاَلَ رَبُّكَ لِلۡمَلَ 

 قاَلَ إنِ يَِٰٓ أعَۡلَمُ مَا لََ تعَۡلَ 
سُ لَكَۖٗ َٰٓءَ وَنَحۡنُ نسَُب ِحُ بِحَمۡدِكَ وَنقَُد ِ مَا  مُونَ  ٱلد ِ

Terjemahnya : 

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". 

Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 

itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan 

darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui 

apa yang tidak kamu ketahui" 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, menjadikan manusia 

sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah artinya menggantikan dan memerintah. 

Makna menggantikan terdapat jelas pada surah di atas bahwa Allah menjadikan 

manusia di bumi sebagai khalifah atau pengganti Allah SWT dalam mengolah 

memakmurkan bumi, manusia ditugaskan untuk menggali potensi-potensi yang 

terdapat di bumi ini, mengelolahnya dan menggunakannya dengan baik sebagai 

sarana untuk beribadah kepada Allah swt. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia 

pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,07%, dan kembali mengalami 

kenaikan pada tahun 2020 sebesar 3,69%. Perolehan positif ini salah satunya 
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didorong oleh pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun 2021 yang tumbuh 5,02% 

sejalan dengan membaiknya mobilitas penduduk akibat pelonggaran PPKM pada 

Juli hingga Agustus 2021. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwoko 

menuturkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 yaitu industri 

pengolahan yang memberikan andil tertinggi dengan 1,01%. Berdasarkan 

penjelasan atas, Sulawesi Barat termasuk dalam provinsi yang laju pertumbuhan 

ekonominya cenderung fluktuasi selama 4 tahun terakhir ini. 

Tabel 1.1 

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga 

Konstan Menurut Lapangan Usaha 

Tahun PDRB (Miliar Rupiah) 
Persentase PDRB 

(%) 

2018 31114.14 6,26% 

2019 32843.81 5,56% 

2020 32054.50 -2,40% 

2021 32874.63 2,56% 

Sumber : (“Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat” 2022) 

Tabel 1.2 di atas menunjukan PDRB Provinsi Sulawesi Barat mengalami 

fluktuasi. Pada tahun 2018 PDRB Sulawesi Barat sebesar 6,26 persen, ditahun 

2019 mencapai 5,56 persen, kemudian ditahun 2020 mengalami penurunan 

sebesar 2,40 persen dan kembali meningkat sebesar 2,56 persen pada tahun 2021. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Barat memberikan 

gambaran kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga arah 

perekonomian daerah akan lebih jelas. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan 

ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. 
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Perekonomian Sulawesi Barat tahun 2021 dibanding tahun 2020 

mengalami pertumbuhan sebesar 2,56 persen. Besaran pertumbuhan pada tahun 

2021 berhasil mengalami peningkatan dibanding 2020 yang bahkan menurun 

sebesar 2,40 persen. Namun, besaran pertumbuhan ini belum mampu menyamai 

besaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017-2019. Berdasarkan sumber 

pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tahun 2021, hampir seluruh lapangan usaha 

memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Barat. 

Terdapat tiga kategori lapangan usaha dengan andil terbesar yang menyebabkan 

perekonomian Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan. Kategori tersebut adalah 

kategori konstruksi dengan andil sebesar 0,84 persen, kategori industri 

pengolahan sebesar 0,63 persen, dan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan 

dengan besaran sumber pertumbuhan sekitar 0,45 persen. Sementara itu, 

terkontraksinya beberapa kategori/lapangan usaha juga memiliki andil dalam 

mengimbangi pembentukan pertumbuhan perekonomian selama triwulan tahun 

2021, di antaranya yakni kategori kategori jasa pendidikan dan kategori jasa 

kesehatan dan kegiatan sosial. 

Tabel 1.2 

Jumlah Penduduk Bekerja dan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Sulawesi 

Barat 2018-2021 

Tahun Bekerja (Jiwa) Rata-rata Lama 

Sekolah 

2018 619.395 7,50 

2019 641.613 7,73 

2020 656.377 7,89 

2021 686.544 7,96 

Sumber : (“Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat” 2022) 
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Tabel 1.2 di atas menunjukkan orang yang bekerja di Provinsi Sulawesi 

Barat terus meningkat. Pada tahun 2018 angka orang yang bekerja mencapai 

619.395 jiwa, pada tahun 2019 mencapai 641.613 hingga tahun 2021 orang yang 

bekerja di Provinsi Sulawesi Barat Mencapai 686.544 jiwa. Kondisi pendidikan 

menurut rata-rata lama sekolah, secara umum kondisi pendidikan di Provinsi 

Sulawesi Barat menunjukkan peningkatan dari tahun 2018-2021. Rata-rata lama 

sekolah penduduk Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 sebesar 7,50 tahun, pada 

tahun 2019 meningkat sebesar 7,73 tahun, kemudian pada tahun 2020 dan 2021 

rata-rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 7,89 dan 7,96 tahun, 

yang berarti bahwa rata-rata penduduk yang bersekolah di Provinsi Sulawesi 

Barat hanya mampu menyeleseikan sekolah sampai dengan kelas 2 SMP. 

Dari tabel di atas dapat dilihat peningkatan tenaga kerja yang bekerja rata-

rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini akan mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan 

menjadi lambat apabila jumlah tenaga kerja tidak dapat terserap dengan baik 

dalam lapangan pekerjaan. Banyak ahli ekonomi percaya bahwa kualitas input 

sumber daya manusia (keterampilan, pengetahuan dan disiplin) dapat menjadi 

penggerak dalam pertumbuhan ekonomi. Pendidikan merupakan sarana untuk 

mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan memainkan 

peran penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang 

meyerap teknologi moderen dan mengembangkan kapasitas agar tercapainya 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Todaro and Cmith 

2011, 445). 
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(Lucya and Anis 2019) mengemukakan dengan modal manusia yang 

berkualitas, kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik (UNDP, 2013) dengan 

demikian pendidikan memiliki peranan penting dalam upaya menciptakan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilakukan 

perhitungan rate of return dari bentuk investasi terhadap sumber daya manusia 

yang dihasilkan. Jika rate of return yang dihasilkan baik, maka investasi sumber 

daya manusia yang dilakukan tergolong bermanfaat dan menghasilkan sumber 

daya manusia yang berkualitas. 

Teori pertumbuhan ekonomi baru menunujukan bahwa modal manusia 

berupa pendidikan turut berperan untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan mampu memberikan multiplier effect 

terhadap pembangun ekonomi. Pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan 

masyarakat dan mendorong dilakukannya inovasi sehingga meningkatkan tingkat 

produktivitasnya guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 

(Sukirno 2006, 250). 

Dengan demikian tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai 

yang  baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Melalui pendidikan 

selain dapat diberikan bekal berbagai pengetahuan, kemampuan dan sikap juga 

dapat dikembangkan berbagai kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap anggota 

masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan (Kawet, 

Masinambow, and Kawung 2019). Adapun indikator yang sering di gunakan 

untuk mengukur tingkat pendidikan adalah dengan melihat rata-rata lama sekolah 

(RLS). Rata-rata lama sekolah (RLS) merupaka angka rata-rata tahun yang 
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dihabiskan penduduk berusia produktif yaitu berusia 15 tahun keatas untuk 

menempuh pendidikan formal. Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata 

lama sekolah Provinsi Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan dalam setiap 

tahunnya. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah (RLS) berarti semakin tinggi 

pendidikan yang dijalani (Tadoro 2000, 165). 

Tabel 1.3 

Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin di Provinsi 

Sulawesi Barat 

Tahun 
Jumlah Penduduk Miskin 

(Ribu Jiwa) 

Presentase Penduduk 

Miskin (%) 

2018 151,78 11,22 

2019 151,40 10,95 

2020 152,02 11,50 

2021 157,19 11,85 

Sumber : (“Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat” 2022) 

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukan secara umum jumlah penduduk miskin 

di Provinsi Sulawesi Barat berfluktuasi, persentase tingkat kemiskinan dari tahun 

2018 mencapai 11,22% dan turun menjadi 10,95% pada tahun 2019 dan pada dua 

tahun berikutnya terjadi kenaikan tingkat kemiskinan mencapai 11,50% dan 

11,85%. 

Masalah lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tingkat 

kemiskinan. Fenomena kemiskinan telah berlangsung sejak lama, walaupun telah 

dilakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya. Terlebih bagi Provinsi 

Sulawesi Barat, masalah kemiskinan adalah masalah yang sangat penting dan 

pokok dalam upaya pembangunannya. 
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Menurut BPS angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat masih sangat 

besar. Jumlah penduduk miskin paling besar terjadi pada tahun 2006 yaitu 205.2 

ribu penduduk di Provinsi Sulawesi Barat masih hidup didalam lingkaran 

kemiskinan. Menurut Sen, orang menjadi miskin karena mereka tidak bisa 

melakukan sesuatu, bukan karena tidak memiliki sesuatu. Maka kunci 

pemberantasan kemiskinan menurutnya adalah “akses”, yaitu akses ke lembaga 

pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Tingkat kemiskinan yang tinggi menjadi 

salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi (Maifizar 2018). Tingginya 

angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat diakibatkan karena masyarakat tidak 

memperoleh pendidikan dengan baik. Sehingga, masyarakat tidak mampu 

menyerap informasi dan teknologi yang semakin berkembang. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, 

peneliti akan menganalisis masalah pertumbuhan ekonomi ini dengan judul 

“Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, sehingga rumusan masalah yang dapat 

dibuat adalah : 

a. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Sulawesi Barat? 

b. Bagaimana pengaruh tingkat Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi Sulawesi Barat? 
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c. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi Sulawesi Barat? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan 

yang akan di capai dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat 

b. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat 

c. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:  

a. Pengambilan kebijkan  

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan informasi yang berguna di dalam memahami faktor-

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat 

diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi 

pertumbuhan ekonomi.  

b. Masyarakat umum  

Penelitian dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor dan 

pengaruh dari tenaga kerja, tingkat Pendidikan dan kemiskinan 

terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga masyarakat dapat 
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menyiapkan diri dan mengambil langkah tepat untuk 

mengembangkan potensi diri dan merencanakan apa yang harus 

dipersiapkan dimasa mendatang. 

c. Ilmu pengetahuan  

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan 

ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus 

bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai 

pertumbuhan ekonomi dengan mengungkap secara empiris faktor-

faktor yang mempengaruhinya. 
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  BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pertumbuhan Ekonomi 

1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat penting untuk mengentaskan 

masyarakat dari kemiskinan, walaupun pertumbuhan ekonomi tidak bisa berdiri 

sendiri untuk mengentaskan kemiskinan, tetap pertumbuhan ekonomi menjadi 

faktor utama untuk mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi adalah 

kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk 

menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan 

oleh adanya kemajuan atau penyesuaian penyesuaian teknoogi, institusional 

(kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada 

(Fitriani, Rahim, and Samsir 2018).  

Secara ekonomi, ada beberapa cara untuk memperhitungkan pertumbuhan 

ekonomi, baik dilihat dari sisi permintaan maupun jika dilihat dari sisi penawaran. 

Apabila dari sisi permintaan (demand) yaitu dengan memperhitungkan 

komponen-komponen makro ekonomi berupa konsumsi, investasi, ekspor dan 

impor sedangkan dari sisi penawaran (supply) dengan memperhitungkan nilai 

tambah setiap sektor dalam produksi nasional. Perekonomian dibagi menjadi tiga 

sektor besar, yaitu primer, sekunder dan jasa-jasa (tersier). Laju pertumbuhan 

ekonomi akan diukur melalui indikator perkembangan PDB atau PNB dari tahun 

ke tahun. Adapun cara menghitung laju pertumbuhan dilakukan dengan tiga 

metode yaitu, cara tahunan, cara rata-rata setiap tahun, dan cara compounding 

faktor.  
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Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional biasanya dengan 

menghitung peningkatan presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). PDB 

mengukur pengeluaran total dari suatu perekonomian terhadap berbagai barang 

dan jasa yang baru diproduksi pada suatu saat atau tahun serta pendapatan total 

yang diterima dari adanya seluruh produksi barang dan jasa tersebut atau secara 

lebih rinci, PDB adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di 

suatu negara dalam kurun waktu tertentu (Nurlina and Chaira 2017). 

Pertumbuhan biasanya dihitung dalam nilai riil dengan tujuan untuk 

menghilangkan adanya inflasi dalam harga dan jasa yang diproduksi sehingga 

PDB riil mencerminkan perubahan kuantitas produksi. Konsep pertumbuhan 

ekonomi dalam Islam berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi kepitalisme 

yang selalu menggunakan indikator PDB (Produk Dosmetik Bruto) dan perkapita. 

Dalam Islam, pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan. Tujuan kegiatan 

ekonomi, bukanlah meningkatkan pertumbuhan sebagaimana dalam konsep 

ekonomi kapitalisme. Konsep ekonomi dalam islam di tertuang dalam Surat Al-

Hasyr Ayat 7 (Departemen Agama Republik Indonesia 2002): 

مَى  وَٱ  َ سوُلِ وَلِذِي ٱلۡقرُۡبىَ  وَٱلۡيتَ ُ عَلىَ  رَسوُلِهۦِ مِنۡ أهَۡلِ ٱلۡقرَُى  فلَِلَّهِ وَلِلرَّ َٰٓءَ ٱللََّّ َٰٓ أفَاَ ا كِينِ وَٱبۡنِ مَّ لۡمَسَ 

َٰٓءِ مِنكمُۡۚۡ وَمَآَٰ ءَ  كُمۡ عَنۡهُ فٱَنتهَُواْۚۡ ٱلسَّبيِلِ كَيۡ لََ يَكوُنَ دوُلةَََۢ بيَۡنَ ٱلۡۡغَۡنيِاَ سوُلُ فَخُذوُهُ وَمَا نَهَى  كُمُ ٱلرَّ اتىَ 

َ شَدِيدُ ٱلۡعِقاَبِ   َۖٗ إِنَّ ٱللََّّ  وَٱتَّقوُاْ ٱللََّّ

Terjemahan : 

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya 

(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah 

untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 

miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 

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. 

Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. “  
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Ayat diatas menjelaskan mengenai bagaimana seharusnya harta kekayaan 

itu dikelola agar pemerataan terwujud di masyarakat. Harta atau kekayaan 

sebaiknya tidak hanya berada diantara kalangan orang-orang yang kaya saja, 

sehingga Allah menganjurkan agar kiranya harta dan kekayaan itu juga diedarkan 

untuk para kerabat atau orang-orang terdekat, orang miskin, anak-anak yatim dan 

orang yang sedang dalam perjalanan begitupun juga dikorbankan di jalan Allah.  

Dengan begitu pengelolaan harta kekayaan sudah dikelola sebagaimana anjuran 

Agama sesuai ayat diatas.  

2. Teori-Teori Yang Berkaitan Dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut (Arsyad 2005) mengemukakan beberapa teori yang berkaitan 

dengan pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut: 

a. Teori Pertumbuhan Klasik 

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik,ada tiga factor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain: 

1) Jumlah Penduduk 

2) Luas tanah dan kekayaan 

3) Tingkat Teknologi yang digunakan 

Teori ini menekankan tentang pentingnya faktor-faktor produksi dalam  

menaikkan pendapatan Nasional dan mewujudkan pertumbuhan. Akan  tetapi 

yang terutama diperhatikan ahli ekonomi klasik adalah peranan  tenaga kerja. 

Menurut mereka tenaga kerja yang berlebihan akan mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi. 
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b. Teori Schumpeter 

Teori ini menekankan tentang pentingnya pengusaha dalam mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi, bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan 

terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. 

Inovasi tersebut meliputi memperkenalkan barang baru, mempertinggi efisiensi 

cara memproduksi dalam menghasilkan suatu barang, memperluas pasar sesuatu 

barang ke pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru 

dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan 

mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. 

c. Teori Harrod – Domar 

Teori ini bertujuan untuk menrangkan syarat yang harus dipenuhi supaya 

suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau “steady 

growth” dalam jangka panjang. Analisis Harrod – Domar menggunakan 

pemisalan sebagai berikut: 

1) Barang modal telah mencapai kapasitas penuh. 

2) Tabungan adalah proporsional dengan pendapatan Nasional. 

3) Rasio modal produk (capital output ratio) tetap nilainya. 

4) Perekonomian terdiri dari dua sektor. 

Teori Harrod menunjukkan peranan investasi sebagai faktor yang 

menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Teori ini pada dasarnya 

menekankan peranan segi permintaan dalam mewujudkan penerimaan negara. 

d. Teori Neo Klasik 

Melalui kajian empircal theory ini menunjukkan bahwa perkembangan 

teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor yang 
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terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi.Para ahli ekonomi 

menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi 

pertumbuhan. Tinggi rendahnya laju pertumbuhan ekonomi merupakan 

konsekuensi dari pertumbuhan yang terjadi di dalam faktor produksi tersebut. 

B. Tenaga Kerja 

1. Definisi Tenaga Kerja 

Sumber daya manusia (SDM) atau human resources mengandung dua 

pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja 

atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM 

mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seorang dalam waktu tertentu 

untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua dari SDM menyangkut 

manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut.  

Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai 

ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan bekerja diukur 

dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. 

Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau man 

power. Secara singkat, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia 

kerja (work-ing age population) (Sutrisno, Gatiningsih 2017).  

Tenaga kerja memiliki beberapa definisi, menurut UU No 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pada UU No. 25 tahun 1997 
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mendefinisikan tenaga kerja adalah penduduk usia 15 tahun atau lebih, sedangkan 

pada undang-undang terbaru tentang ketenagakerjaan yaitu UU No. 13 tahun 2013 

tidak memberikan batasan umur dalam definisi tenaga kerja, namun pada undang-

undang tersebut melarang mempekerjakan anak – anak. Anak-anak menurut UU 

No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan adalah orang laki-laki atau wanita 

yang berumur kurang dari 15 tahun. 

Tenaga kerja atau manpower terdiri dari angkata kerja dan bukan angkatan 

kerja. Angkatan kerja atau labor force adalah bagian tenaga kerja yang ingin dan 

yang benar-benar menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari 

golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. 

Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan 

yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain – lain atau penerima pendapatan. 

Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau pikiran. Islam 

mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya 

sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan 

memberikan balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan 

firman Allah dalam QS. An-Nahl : 97 (Departemen Agama Republik Indonesia 

2002) : 

 وَلنََجۡزِينََّهُمۡ أجَۡ 
ٗۖ ة  طَي بَِة  ن ذكََرٍ أوَۡ أنُثىَ  وَهوَُ مُؤۡمِنٞ فلَنَحُۡييِنََّهُۥ حَيوَ  ا م ِ لِح  رَهُم بأِحَۡسَنِ مَا مَنۡ عَمِلَ صَ 

 كَانوُاْ يَعۡمَلوُنَ  

Terjemahan : 

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan 

dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya 

kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang 

lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” 
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Hubungan ayat diatas dengan tenaga kerja adalah pada ayat di atas 

terdapat makna bahwa siapa saja yang mengerjakan kebajikan maka Allah SWT 

akan memberikan kehidupan yang baik dan membalasnya dengan pahala, ayat 

diatas juga mengandung penjelasan tentang hungan antara amal dan hasil-hasil 

pekerjaan yang baik dengan iman setiap amal yang tidak disertai dengan iman 

maka dampaknya hanya sementara. 

2. Teori Permintaan Tenaga Kerja 

Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah 

maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk 

dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu 

(Sudarsono, 1990). Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga 

kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki 

oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Sehingga permintaan tenaga kerja dapat 

didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan seorang pengusaha 

pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu (Sholeh 

2012). 

Pasar tenaga kerja, seperti pasar dalam ekonomi lainnya, diatur oleh 

kekuatan permintaan dan penawaran. Pasar tenaga kerja berbeda dengan pasar-

pasar lainnya karena permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan. 

Kebanyakan layanan tenaga kerja, bukan sebagai produk akhir yang dinikmati 

oleh para konsumen, merupakan input dari produksi barang-barang lainnya. 

Untuk memahami permintaan tenaga kerja, kita perlu memfokuskan perhatian 

pada perusahaan yang menyewa tenaga kerja dan menggunakannya untuk 

menciptakan barang yang akan dijual. Dengan memeriksa hubungan antara 
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produksi barang dan permintaan untuk tenaga kerja, dengan itu dapat memperoleh 

pemahaman dalam penentuan tentang kesimbangan upah (Mankiw 2012). 

3. Teori Penawaran Tenaga Kerja 

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan 

oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu 

tertentu. Dalam teori klasik sumberdaya manusia merupakan individu yang bebas 

mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk 

menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Teori ini didasarkan pada teori 

tentang konsumen, dimana setiap individu bertujuan untuk memaksimumkan 

kepuasan dengan kendala yang dihadapinya (Sholeh 2012). 

Didalam suatu pekerjaan dimana terdapat penawaran tenaga kerja cukup 

besar tetapi tidak banyak permintaannya, upah cenderung untuk mencapai tingkat 

yang rendah. Sabaliknya di dalam suatu pekerjaan dimana terdapat penawaran 

tenaga kerja yang terbatas tetapi permintaanya sangat besar, upah cenderung 

mencapai tingkat tinggi. Perhatikan sajalah perbedaan akuntan dan ahli ekonomi. 

Penawaran ahli ekonomi lebih banyak dari penawaran akuntan, maka walaupun 

permintaan keatas mereka relatif lebih sama, ahli ekonomi menerima upah yang 

lebih rendah dari akuntan (Sukirno 2008). 

3. Hubungan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Kemajuan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari produktivitas 

kerja penduduknya. Adapun produktivitas sendiri harus didukung oleh tingkat 

investasi dan sumber daya manusia yang memadai. Disamping produktivitas yang 

tinggi, agar perekonomian suatu negara dapat tumbuh dengan pesat harus 
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didukung adanya efisiensi dalam proses produksinya sehingga memungkinkan 

bagi perekonomian tersebut untuk berproduksi lebih maksimal (Kuncoro, 

2000:152). 

Tenaga kerja mempunyai peran ganda dalam pembangunan, baik sebagai 

objek maupun subjek pembangunan. Sebagai objek pembanagunan, tenaga kerja 

merupakan sasaran pembangunan untuk mendapatkan kesejahteraan. Sedangkan 

sebagai subjek pembangunan, tenaga kerja berperan sebagai pelaku pembangunan 

yang sangat menentukan kemajuan. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor 

produksi mempunyai arti yang besar. Mereka merupakan input yang tidak saja 

memiliki komponen fisik namun juga mempunyai daya pikir dan perasaan. 

Kedudukan tenaga kerja sebagai faktor produksi memiliki peranan yang penting 

dalam proses produksi sehingga suatu proses produksi tidak dapat berjalan tanpa 

adanya unsur manusia baik secara langsung maupun tidak langsung (Yuliani 

2019). Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan 

seiring dengan berlangsungnya proses demografi. 

C. Tingkat Pendidikan 

1. Definisi Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 

pasal I tentang system pendidikan nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
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mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 

(Suaidah and Cahyono 2013). 

Pendidikan adalah pionir dalam pembangunan masa depan suatu negara. 

Jika dunia pendidikan suatu negara rendah, maka akan menyebabkan proses 

pembangunan menjadi terhambat. Tingkat Pendidikan adalah tahap pendidikan 

yang berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta 

didik, tingkat kerumitan bahan pelajaran dan cara menyajikan bahan pelajaran 

(Kuswantoro and Permata Dewi 2016). 

Mangkunegara (2003:50) tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka 

panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana 

tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk 

tujuan-tujuan umum. Faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan menurut 

Hasbullah (2003) adalah sebagai berikut:  

a. Ideologi. Semua manusia dilahirkan kedunia mempunyai hak yang 

sama khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan 

pengetahuan dan pendidikan. 

b. Sosial Ekonomi. Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi 

memungkinkan seseorang mencapai tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi. 

c. Sosial Budaya. Masih banyak orang tua yang kurang menyadari akan 

pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya. 

d. Perkembangan IPTEK. Perkembangan IPTEK menuntut untuk selalu 

memperbaharui pengetahuan dan keterampilan agar tidak kalah dengan 

negara maju. 
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e. Psikologi. Konseptual pendidikan merupakan alat untuk 

mengembangkan kepribadian individu agar lebih bernilai (Kawet, 

Masinambow, and Kawung 2019). 

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa dan merupakan 

salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, 

sehingga dapat lebih produktif dalam membangun bangsa. Dengan demikian 

program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan bangsa, baik di 

bidang ekonomi maupun di bidang sosial. 

Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam al-Qur’an surat 

Luqman ayat 12-19 menurut hemat penulis terdiri dari tiga pokok pendidikan, 

yaitu; pendidikan aqidah, pendidikan syariah dan pendidikan akhlak. Salah satu 

ayat yang dijelaskan yaitu Qur’an Surah Al-Mujadilah ayat 11 (Departemen 

Agama Republik Indonesia 2002): 

ُ لَكُمۡۖٗ وَإِ   يفَۡسَحِ ٱللََّّ
لِسِ فٱَفۡسَحُواْ اْ إِذاَ قيِلَ لَكُمۡ تفََسَّحُواْ فيِ ٱلۡمَجَ  أيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوَُٰٓ

َٰٓ قيِلَ ٱنشزُُواْ ذاَ يَ 

ُ بِمَا تعَۡمَلوُ ت ۚۡ وَٱللََّّ ُ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلۡعِلۡمَ درََجَ   نَ خَبيِرٞ فٱَنشزُُواْ يرَۡفعَِ ٱللََّّ

 

Terjemahan : 

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatalkan kepadamu, “berilah 

kelapangan didalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, ”berdirilah kamu,” 

maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang 

yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa 

derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. 

Kutipan ayat diatas menyatakan bahwa orang yang akan dinaikkan 

derajatnya oleh Allah yakni orang yang beriman serta berilmu. Menuntut ilmu 

suda menjadi jalan untuk mencapai kesejahteraan dan mencapai kesuksesan 

hidup. Proses pencapaian ilmu tersebut dapat ditempu dengan jalan Pendidikan 

formal maupun non-formal. 
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2. Teori Human Capital 

Menurut Becker (Atmanti,2005) human capital adalah bahwa manusia 

bukan sekedar sumber daya namun merupakan modal yang menghasilkan 

pengembalian dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan 

investasi. Menurut Davenport (Atmanti, 2005) human capital sebagai seluruh 

usaha yang dibawa tenaga kerja untuk diinvestasikan dalam pekerjaan mereka. 

Termasuk juga didalamnya kemampuan, tingkah laku, semangat dan waktu 

(Suaidah and Cahyono 2013). 

Human capital (modal manusia) mencakup akumulasi investasi dalam 

kegiatan seperti pendidikan, pelatihan kerja, dan migrasi, sedangkan nonhuman 

capital (modal nonmanusia) mencakup persediaan masyarakat sumber daya alam, 

bangunan, dan mesin (Ehrenberg and Smith 2017, 279). 

Seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui pendidikan. Setiap 

tambahan satu tahun sekolah berarti disatu pihak meningkatkan kemampuan kerja 

dan tingkat penghasilan seseorang. Dipihak lain, menunda penerimaan 

penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut. Di samping 

penundaan menerima penghasilan tersebut, orang yang melanjutkan sekolah harus 

membayar biaya secara langsung seperti uang sekolah, pembelian buku-buku dan 

alat-alat sekolah, tambahan uang transportasi dan lain-lain. Jumlah penghasilan 

yang akan diterima seumur hidup setelah menjalani pendidikan dihitung dalam 

nilai sekarang atau Net Present Value (Sumarsono 2009, 93). 

Investasi dalam pengetahuan dan keterampilan pekerja terjadi di tiga: 

tahapan. Pertama, pada anak usia dini, perolehan human capital sebagian besar 
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ditentukan oleh keputusan orang lain. Kedua, remaja dan dewasa muda melalui 

tahap di mana mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai siswa 

penuh waktu di sekolah menengah, perguruan tinggi, atau pelatihan kejuruan 

program. Akhirnya, setelah memasuki pasar tenaga kerja, penambahan pekerja ke 

human capital umumnya berlangsung secara paruh waktu, melalui pelatihan di 

tempat kerja, sekolah malam, atau partisipasi dalam program pelatihan formal 

yang relatif singkat. 

Model investasi human capital diasumsikan bahwa seseorang dapat 

meningkatkan pendapatan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan. 

Menurut data yang diperoleh,  persepsi dari Partisipan signifikan dengan teori 

dasar human capital, dimana  Partisipan percaya bahwa investasi Pendidikan 

dapat meningkatkan taraf hidup dan penghasilan masyarakat. Dalam melakukan 

investasi, seseorang akan melakukan analisis manfaat dan biaya yang dikeluarkan. 

Biaya dalam hal ini adalah harga yang dikeluarkan untuk peningkatan mutu 

(dalam hal ini bersekolah) dan biaya peluang dari sekolah adalah penghasilan 

yang diterima jika seseorang memutuskan untuk tidak bersekolah. Harapan dari 

seseorang dalam melakukan investasi Pendidikan adalah tingkat pengembalian 

yang lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikannya daripada biaya yang 

dikeluarkan pada saat melakukan Pendidikan. Seperti yang tercermin dalam 

gambar di bawah ini (Istiqomah 2020). 

3. Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Kemajuan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari produktivitas 

kerja penduduknya. Adapun produktivitas sendiri harus didukung oleh tingkat 

investasi dan sumber daya manusia yang memadai. Disamping produktivitas yang 
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tinggi, agar perekonomian suatu negara dapat tumbuh dengan pesat harus 

didukung adanya efisiensi dalam proses produksinya sehingga memungkinkan 

bagi perekonomian tersebut untuk berproduksi lebih maksimal (Kuncoro, 

2000:152). Tingkat atau jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang 

berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, 

tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran 

(Ihsan, 2010:22). 

Dalam pembangunan ekonomi sangatlah di butuhkan sumber daya 

manusia (SDM). Dalam hal ini pendidikan sangatlah berperan penting dalam 

pertumbuhan ekonomi suatau negara, karena semakin tinggi derajat pendidikan 

maka semakin tingg juga kehidupan ekonomi di suatu negara. Pendidikan 

merupakan input (masukan) bagi faktor produksi nasional dan perannya sebagai 

komponen modal manusia (human capital). Modal manusia adalah istilah yang 

sering digunakan para ekonom untuk mengacu pada pendidikan, kesehatan, dan 

kapasitas manusia lainnya yang jika ditingkatkan dapat meningkatkan 

produktifitas yang berarti investasi produktif dalam sumber daya manusia. 

Pencapayan pendidikan pada semua level akan meningkatkan pendapatan 

dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan 

pencapayan kesejahteraan sosial dan ekonomi, sedangkan kegagalan membangun 

pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial seperti pengangguran, 

kriminalitas, penyalahgunaan narkoba dan masih banyak lagi yang akan menjadi 

beban sosial politik bagi pemerintah (Tadoro 2000). 

D. Kemiskinan 
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1. Definisi Kemiskinan 

Secara harfiah kamus besar Bahasa Indonesia, miskin itu berarti tidak 

berharta benda. Miskin juga berarti tidak mampu mengimbangi tingkat kebutuhan 

hidup standar, tingkat penghasilan dan ekonominya rendah. Secara singkat 

kemiskinan dapat didefenisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah 

yaitu adanya kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang 

dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku dalam masyarakat yang 

bersangkutan. 

Bank Dunia (World Bank) mengidentifikasikan penyebab kemiskinan dari 

perspektif akses dari individu terhadap sejumlah aset yang penting dalam 

menunjang kehidupan, yakni aset dasar kehidupan (misalnya kesehatan dan 

keterampilan/pengetahuan), aset alam (misalnya tanah pertanian atau lahan 

olahan), aset fisik (misalnya modal, sarana produksi dan infrastruktur), aset 

keuangan (misalnya kredit bank dan pinjaman lainnya) dan aset sosial (misalnya 

jaminan sosial dan hak-hak politik). Ketiadaan akses dari satu atau lebih dari aset- 

aset diatas adalah penyebab seseorang jatuh terjerembab ke dalam kemiskinan 

(Adriana 2013). 

Menurut Todaro (2003) kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam 

kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah merupakan 

kondisi di mana kemiskinan terjadi akibat faktor-faktor biologis, psikologis dan 

sosial (malas, kurang trampil, kurang kemampuan intelektual, lemah fisik, dll). 

Lingkungan fisik membuat orang sulit melakukan usaha atau bekerja. Sedangkan, 

kemiskinan struktural terkait dengan ketidakadilan dalam perbandingan nilai 

pertukaran (terms of trade) antara nilai barang dan jasa yang dihasilkan dan dijual 
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oleh penduduk miskin dibandingkan dengan nilai barang dan jasa yang harus 

dibelinya; ketidakadilan dalam pembayaran jasa-jasa pekerja (upah yang rendah 

dan eskploitasi pekerja); dan, pengenaan pungutan yang memberatkan dan relatif 

memeras penduduk miskin (Rah Adi Fahmi, Setyadi, and Suiro 2018). 

Pada dasarnya, kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada 

sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks, berwajah 

banyak, dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa. 

Meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan ataupun formula 

penanganan kemiskinan yang dianggap palin g berdayaguna, signifikan, dan 

relevan, pengkajian konsep dan strategi penanganan kemiskinan harus terus 

menerus diupayakan. Pengupayaan tersebut tentu sangat berarti sehingga 

kemiskinan tidak lagi menjadi masalah dalam kehidupan manusia. Ayat Al-

Qur’an yang menjelaskan tentang kemiskinan (Departemen Agama Republik 

Indonesia 2002). 

اْ  رِينَ كَانوَُٰٓ رۡ تبَۡذِيرًا إِنَّ ٱلۡمُبَذ ِ نَ  وَءَاتِ ذاَ ٱلۡقرُۡبىَ  حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبيِلِ وَلََ تبَُذ ِ إِخۡوَ 

ا نُ لِرَب ِهۦِ كَفوُر 
طِينِۖٗ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَ   ٱلشَّيَ 

Terjemahan: 

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

orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya 

pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu 

adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (Al-Iara: 26-27). 

Ayat diatas menjelaskan mengenai sikap boros atau mengambur-

hamburkan harta merupakan sifat yang dicela dalam agama dan mereka yang 

berbuat demikian adalah saudara-saudara syaitan. Sifat tersebut juga dapat 

menyebabkan pelakunya terjerumus dalam masalah kemiskinan, karena itu di 
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dalam al-Qur’an Allah melarang umat islam untuk bersikap boros, 

menghamburkan harta, serta berlebih-lebihan.  

2. Teori Kemiskinan 

Menurut  (Kuncoro 2006, 132) penyebab kemiskinan berasal dari teori 

Nurkse, yaitu teori lingkaran kemiskinan (Vicious circke of poverty), dimana 

terdapat tiga penyebab utama, yaitu : (1) adanya keterbelakangan, yang tercermin 

dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia, (2)  ketidak sempurnaan pasar, dan 

(3) kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya 

produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (tercermin 

oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi). Rendahnya pendapatan akan berimplikasi 

pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada 

rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah 

(tercermin oleh tingginya angka pengangguran). Rendahnya akumulasi modal 

disebabkan oleh keterbelakangan, begitu seterusnya. 

Dalam mengemukan teorinya tentang lingkaran perangkap kemiskinan 

pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan 

oleh ketiadaan pembangunan pada masa lalu tetapi juga menghadirkan hambatan 

kepada pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal itu 

Nurkse mengatakan : “suatu negara menjadi miskin karena ia merupakan negara 

miskin” (a country is poor because it is poor). 

Menurut pendapatnya lingkaran perangkap kemiskinan terdiri dari dua 

jenis, yang pertama dari segi penawaran modal pendapatan masyarakat rendah 

berdampak pada kemampuan masyarakat untuk menabung minim, sehingga 

pembentukan modal rendah yang menyebabkan suatu negara menghadapi 
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kekurangan barang modal dan tingkat produktivitas akan tetap rendah. 

Selanjutnya yang kedua dari segi permintaan modal di negara-negara miskin 

perangsang untuk melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar 

terbatas yang disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang rendah, sedangkan 

pendapatan yang rendah disebabkan oleh produktivitas yang rendah yang 

diwujudkan oleh pembentukan modal yang terbatas pada masa lalu yang 

menyebabkan kekurangan perangsang untuk menanam modal (investasi) (Sukirno 

2011, 113). 

3. Klasifikasi Kemiskinan 

Pada umumnya terdapat dua indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan 

di suatu wilayah, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Mengukur 

kemiskinan dengan mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, 

sedang konsep kemiskinan yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis 

kemiskinan disebut kemiskinan relatif (Adji et al. 2020).  

Kemiskinan secara konseptual dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan 

relatif dan kemiskinan absolut.  

1. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh 

kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh 

lapisan masyarakat sehingga mengakibatkan ketimpangan pada 

distribusi pendapatan. Dengan demikian ukuran kemiskinan relatif 

sangat bergantung pada distribusi pendapatan. 

2. Kemiskinan absolut merupakan kondisi dimana seseorang memiliki 

pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk 
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memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, 

dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja. 

Kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan 

seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai 

kemampuan untuk mencukupi kebutuhan minimumnya sesuai dengan tata nilai 

atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab 

natural, kultural, atau struktural. Dengan kata lain seseorang dikatakan miskin jika 

tingkat pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk memenuhi tata 

nilai dalam masyarakat, sedangkan tata nilai itu sangat dinamis (Hasibuan 2015). 

4. Penyebab Kemiskinan 

Ada tiga faktor penyebab kemiskinan dilihat dari sisi ekonomi, yaitu : 

a. Secara mikro, kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan pola 

kepemilikan sumber daya, sehingga menyebabkan distribusi 

pendapatan timpang. 

b. Kemiskinan timbul karena ketidaksamaan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM). Kesejahteraan masyarakat dikenal dengan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), yakni perangkat untuk mengukur 

tingkat kesejahteran antarnegara maupun antardaerah.  

c. Kemiskinan timbul akibat perbedaan akses dalam modal (Subandi 

2014, 78). 

5. Indikator Kemiskinan 

Kemiskinan umumnya digambarkan sebagai rendahnya pendapatan untuk 

memenuhi kebutuhan pokok. Di Indonesia pengukuran kemiskinan menggunakan 
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kriteria dari BPS. BPS menentukan kriteria kemiskinan menggunakan pendekatan 

kebutuhan dasar. Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator 

kemiskinan yang digunakan, yaitu (1) Headcount Index, (2) indeks kedalaman 

kemiskinan. (3) indeks keparahan kemiskinan. Headcount Index digunakan untuk 

mengukur kebutuhan absolut yang terdiri dari dua komponen yaitu garis 

kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan BPS 

sebagai dasar untuk perhitungan Headcount index ditentukan berdasarkan 178 

Yarlina Yacoub Eksos atas pengeluaran minimum untuk konsumsi makanan 

setara dengan 2100 kalori per hari dan konsumsi non makanan (Imanto, 

Panorama, and Sumantri 2020, 122). 

Dalam penelitian (Nurcahya and Alexandri 2020) mengatakan bahwa 

salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan 

yang dialami seseorang atau sekelompok orang adalah indicator kemiskinan yang 

digunakan oleh Bappenas (Harniati, 2010). Indikator kemiskinan yang dimaksud 

adalah : 

a. Keterbatasan pangan, merupakan ukuran yang melihat kecukupan 

pangan dan mutu pangan yang dikonsumsi. Ukuran indikator ini 

adalah stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori 

penduduk miskin, dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan 

ibu. 

b. Keterbatasan akses kesehatan, merupakan ukuran yang melihat 

keterbatasan akses kesehatan dan rendahnya mutu layanan 

kesehatan. Keterbatasan akses kesehatan dilihat dari kesulitan 

mendapatkan layanan Kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan 
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kesehatan dasar, kurangnya layanan reproduksi, jauhnya jarak 

fasilitas layanan kesehatan, mahalnya biaya pengobatan 

danperawatan. Kelompok miskin umumnya cenderung 

memanfaatkan pelayanan di puskesmas dibandingkan dengan 

rumah sakit. 

c. Keterbatasan akses pendidikan. Indikator ini diukur dari mutu 

pendidikan yang tersedia, mahalnya biaya pendidikan, terbatasnya 

fasilitas pendidikan, rendahnya kesempatan memperoleh 

pendidikan. 

d. Keterbatasan akses pada pekerjaan. Indikator ini diukur dari 

terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya 

perlindungan terhadap asset usaha, perbedaan upah, lemahnya 

perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja 

perempuan. 

e. Keterbatasan akses terhadap layanan perumahan dan sanitasi. 

Indikator yang digunakan adalah kesulitan memiliki rumah yang 

sehat dan layak huni, danlingkungan permukiman yang sehat dan 

layak. 

f. Keterbatasan akses terhadap air bersih. Indikator yang digunakan 

adalah sulitnya mendapatkan air bersih, terbatasnya penguasaan 

sumber air, dan rendahnya mutu sumber air. 

g. Keterbatasan akses terhadap tanah. Indikator yang digunakan 

adalah struktur kepemilikan dan penguasaan tanah, ketidakpastian 

kepemilikan dan penguasaan tanah. Akses terhadap tanah ini 
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merupakan persoalan yangmempengaruhi kehidupan rumah tangga 

petani. 

h. Keterbatasan akses terhadap sumber daya alam. Indikator yang 

digunakan adalah buruknya kondisi lingkungan hidup, rendahnya 

sumber daya alam.Indikator ini sangat terkait dengan penghasilan 

yang bersumber dari sumberdaya alam, seperti daerah perdesaan, 

daerah pesisir, dan daerah pertambangan. 

i. Tidak adanya jaminan rasa aman, indikator ini berkaitan dengan 

tidak terjaminnya keamanan dalam menjalani kehidupan baik 

sosial maupun ekonomi. 

j. Keterbatasan akses untuk partisipasi. Indikator ini diukur melalui 

rendahnya keterlibatan dalam pengambilan kebijakan. 

k. Besarnya beban kependudukan, indikator ini berkaitan dengan 

besarnya tanggungan keluarga, dan besarnya tekanan hidup 

6. Hubungan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Kemiskinan menjadi masalah dalam pembangunan. Kemiskinan tidak lagi 

dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan 

memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau 

sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar 

yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, 

pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, 

lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan 

hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. 
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Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain 

timbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi 

pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan 

biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi 

lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan 

ekonomi. Masyarakat miskin memililki daya beli yang rendah sehingga efek 

multiplier pun menjadi kecil yang akan membuat pertumbuhan ekonomi tidak 

mampu tumbuh dengan cepat (Utami 2020). 

E. Penelitian Terdahulu 

No Nama Penelitian Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 (Prayitno and 

Yustie 2020) 

Pengaruh Tenaga 

Kerja, Ipm Dan 

Kemiskinan  

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Kabupaten 

Kota 

Di Jawa Timur 

Tahun 2014-2018 

Variabel bebas tenaga kerja, 

Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) dan kemiskinan 

berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel terikat 

pertumbuhan ekonomi selama 

tahun 2014-2018 di kabupaten 

dan kota di Jawa Timur. 

Variabel bebas tenaga kerja, 

Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) dan kemiskinan 

berpengaruh secara simultan 

terhadap variabel  

terikat pertumbuhan ekonomi 

selama tahun 2014-2018 di 

kabupaten dan kota di Jawa 

Timur. 

2 (Utami 2020) Pengaruh Indeks 

Pembangunan 

Manusia (IPM), 

Kemiskinan, 

Pengangguran 

Terhadap  

Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi 

Aceh 

Hasil penelitian menunjukan 

Indeks Pembangunan Manusia 

berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Aceh. Kemiskinan 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap 

Pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Aceh. secara simultan 

Indeks Pembangunan Manusia, 
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Kemiskinan dan Pengangguran 

berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Aceh. 

3 (Retno 2018) Pengaruh 

Pendidikan Dan 

Kemiskinan 

Terhadap  

Pertumbuhan 

Ekonomi Di 

Indonesia 

Hasil Estimasi data 

menggunakan analisis regresi 

berganda menunjukkan bahwa 

variabel pendidikan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, variabel 

kemiskinan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia serta variabel 

pendidikan dan kemiskinan 

secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. 

4 (Buana, 

Saragih, and 

Aritonang 2018) 

Pengaruh 

Pengeluaran 

Pemerintah, 

Investasi 

Pemerintah, 

Investasi Swasta 

Dan Tenaga Kerja 

Terhadap 

Pertumbuhan  

Ekonomi Di Pulau 

Jawa Tahun 2011 – 

2015 

Hasil pengujian hipotesis 

menunjukkan bahwa 

pengeluaran pemerintah, 

investasi swasta dan tenaga 

kerja berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi 

di pulau Jawa. Pengaruh dari 

seluruh variabel independen 

terhadap variabel dependen 

adalah sebesar 97% dan sisanya 

sebesar 3% merupakan pengaruh 

variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. Sedangkan 

korelasi seluruh variabel 

indenpenden dengan variabel 

dependennya menunjukkan 

korelasi yang tinggi yaitu 

sebesar 0,989. 

5 (Widayati, Laut, 

and 

Destiningsih 

2018) 

Pengaruh Jumlah 

Tenaga Kerja, 

Tingkat Pendidikan 

Dan Jumlah 

Pengangguran 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Kabupaten 

Magelang Tahun 

Hasil pengujian hipotesis 

menunjukan jumlah tenaga kerja 

berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Magelang tahun 

1996-2017. Sedangkan variabel 

tingkat pendidikan dan jumlah 

pengangguran tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 
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1996-2017 pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Magelang tahun 

1996-2017. Dalam penelitian ini 

diperoleh hasil bahwa 

keseluruhan variabel independen 

yang terdiri dari jumlah tenaga 

kerja, tingkat pendidikan dan 

jumlah pengangguran secara 

simultan berpengaruh signifikan 

terhadap nilai pertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten 

Magelang tahun 1996-2017. 

6 (Nisa 2022) Analisis Pengaruh 

Tingkat Pendidikan, 

Jumlah Tenaga 

Kerja, Dan 

Pengangguran 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Di 

Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 

2018-2020 

Berdasarkan uji F variabel 

tingkat pendidikan, jumlah 

tenaga kerja, dan pengangguran 

secara simultan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa 

tingkat pendidikan dan 

pengangguran berpengaruh 

negatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi, sedangkan jumlah 

tenaga kerja tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

 

F. Kerangka Pikir 

Penelitian ini melibatkan empat variabel yang terdiri atas tiga variabel 

independen yaitu: tenaga kerja, tingkat pndidikan dan kemiskinan. Dan ada satu 

variabel dependen yaitu, pertumbuhan ekonomi. 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir Penelitian 

 

 

 

Tenaga Kerja 
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G. Hipotesis 

Hipotesis adalah perpaduan kata hypo dan thesis yang berarti kurang dari 

dan pendapat/thesa atau sesuatu pernyataan yang belum teruji kebenarannya. 

Hipotesis dapat juga dikatakan kesimpulan sementara yang belum teruji 

sebenarnya. Dalam hal ini perlu digaris bawahi bahwa hipotesis adalah dugaan 

sementara yang dianggap kemungkinan besar menjadi jawaban yang benar (Tegor 

et al. 2020, 42). Berikut ini hubungan antara tenaga kerja, tingkat pendidkan dan 

tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi: 

1. Pengaruh Tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Sulawesi Barat 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Widayati, Laut, and 

Destiningsih 2018) menunjukkan hasil bahwa tenaga kerja berpengaruh positif 

dan signifikan di Kabupaten Magelang tahun 1996-2017. Dengan bertambahnya 

jumlah penduduk yang bekerja maka produktivitas dari tenaga kerja akan semakin 

meningkat sehingga hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan konomi. 

H1 : Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumnbuhan 

ekonomi di Provinsi Sulawesai Barat 

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Sulawesi Barat. 

Kemiskinan 

Tingkat Pendidikan 

 

Pertumbuhan Ekonomi 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Retno 2018) menunjukkan 

hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di indonesia. Artinya jika tingkat pendidikan meningkat 

maka pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat. 

H2 : Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumnbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesai Barat 

3. Tingkat kemiskinan berpengaruh dan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Sulawesi Barat. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Utami 2020) menunjukkan 

hasil bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Aceh. Artinya jika kemiskinan meningkat maka pertumbuhan 

ekonomi akan rendah. 

H3 : Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumnbuhan 

ekonomi di Provinsi Sulawesai Barat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan jenis penelitian 

Pustaka. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam penelitian ini 

menjelaskan pengaruh variabel bebas yakni tenaga kerja, tingkat Pendidikan dan 

kemiskinan terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Sulawesi Barat. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 

yang menjelaskan pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat  

(dependen). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder ini  

merupakan data time series (data berkala) dengan jangka waktu 2006-2021 yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat. Diperoleh 

dari data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan 

dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Lembaga pengumpul data 

dalam penelitian ini antara lain: 

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat dalam beberapa terbitan. 

2. Literatur-literatur serta informasi-informasi tertulis baik yang berasal dari 

instansi terkait maupun internet, yang berhubungan dengan topik 

penelitian untuk memperoleh data sekunder. 

Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya: 1) 

Data Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat, 2) Data Tingkat Pendidikan Provinsi 
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Sulawesi Barat, 3) Data Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat, 4) Data 

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan pada pengumpulan data penelitian ini adalah 

melalui dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data 

berdasarkan dokumen-dokumen, studi pustaka, jurnal-jurnal ilmiah, dan laporan 

tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, 

Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi. Metode dokumentasi merupakan cara 

untuk memperoleh data atau informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya 

dengan penelitian dengan jalan melihat kembali laporan-laporan tertulis, baik 

berupa angka maupun keterangan (tulisan atau papan, tempat kertas dan orang). 

Untuk kepentingan penelitian ini juga digali berbagai data, informasi dan referensi 

dari berbagai sumber pustakan dan internet. 

D. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Penyajian statistic deskriptif bertujuan untuk menggambarkan hubungan 

yang ada antar variabel penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan 

adalah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan. 

2. Analisis Regeresi Berganda 

Analisis regresi berganda merupakan analisis regresi yang digunakan 

untuk mengamati hubungan antara satu variabel terikat (dependen variabel) 

dengan satu atau lebih variabel bebas (independen variabel). Metode analisis ini 

digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh terhadap perubahan suatu 
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variabel lainnya yang ada hubungannya untuk menguji pengaruh Tenaga Kerja, 

Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi 

Sulawesi Barat yang dapat digambarkan dalam persamaan berikut: 

Y = ɑ + β₁X₁ + β₂X₂ + β₃X₃ + e ........................................................ (3.1) 

Pertumbuhan Ekonomi = PE (Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan dan 

Kemiskinan) kemudian fungsional tersebut ditransformasikan menjadi model 

regresi sebagai berikut: 

LnY = ɑ + β₁LnX₁ + β₂X₂ + β₃LnX₃ + e ............................................ (3.2) 

Dimana: 

Y = Pertumbuhan Ekonomi 

ɑ = Konstanta 

β = Slope atau koefisien regresi 

Ln = logaritma natural 

X₁ = Tenaga Kerja 

X₂ = Tingkat Pendidikan 

X₃ = Kemiskinan 

e = error 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada 

analisis regresi linier berganda yang berbasis Ordinary Least Square (OLS). Uji 

asumsi klasik terbagi menjadi empat yaitu: 
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a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terkait dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Salah satu metode untuk mengetahui normalitas adalah dengan 

menggunakan metode analisis grafik, baik dengan melihat grafik secara histogram 

ataupun dengna melihat secara Normal Probability Plot. Normalitas data dapat di 

lihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik Normal 

Probability Plot atau dengan melihat histogram dari residualnya. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi di temukan 

adanya korelasi antara variabel independen. Model yang baik seharusnya tidak 

terjadinya korelasi yang tinggi di antara variabel bebas. Tolerance mengukur 

variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat di jelaskan oleh variabel 

bebas lainnya. Jadi nilai toleransi rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF = 1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cotuff 

yang umum di pakai adalah tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model 

regresi yang baik adalah homoksesdastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini di lakukan 

dengan analisis grafik. 
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d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi adanya korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pad 

periode t-1 (sebelumnya). Salah satu metode analisis untuk mendeteksi ada 

tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian nilai Durbin Watson 

(DW test). 

4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah dalam 

penelitian, dimana rumusan masalah dalam penelitian yang ada di bab 1 telah di 

nyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dalam penelitian ini menggunakan 

hipotesis asosiatif untuk melihat pengaruh dari variabel tenaga kerja, tingkat 

pendidikan, dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi 

Barat. Uji hipotetsis terbagi menjadi tiga yaitu: 

a) Uji Simultan (Uji F) 

Uji F ini bisa digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

secara signifikan terhadap variabel dependen. Dimana jika nilai signifikan < 0,05 

atau variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen, artinya perubahan yang terjadi pada variabel terkait dapat 

dijelaskan oleh perubahan variabel bebas, di mana tingkat signifikansi yang 

digunakan yaitu 0,5% 

b) Uji Parsial (Uji T) 

Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel 

independen (tenaga kerja, tingkat pendidikan dan kemiskinan) terhadap variabel 

dependen (pertumbuhan ekonomi) dan bahwa menganggap variabel dependen 
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yang lain konstan. Signifikansi tersebut dapat di estimasi dengan melihat nilai 

signifikan, apabila nilai signifikan < 0,05 maka variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen, sebaliknya jika nilai signifikan > 

0,05 maka dapat di katakan bahwa variabel independen secara parsial tidak 

mempengaruhi variabel dependen. 

c) Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya 

variasi variabel dependen yang dapat di jelaskan oleh variabel independennya. 

Dengan kata lain, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. 

E. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian merupakan suatu konsep yang dapat diukur dengan 

berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang nyata mengenai 

fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua variabel yakni variabel 

dependen dan variabel independen. Setelah menspesifikasi variabel penelitian 

maka akan dilakukan pendefinisian secara operasional agar dapat memberikan 

petunjuk tentang bagian suatu variabel dapat diukur. Dalam penelitian ini definisi 

operasional yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan Ekonomi yang dimaksud adalah Produk Domestik Ragional 

Bruto (PDRB) Harga Konstan di Provinsi Sulawesi Barat periode 2006-

2021. 

2. Tenaga kerja yang dimaksud adalah jumlah orang yang bekerja di Provinsi 

Sulawesi Barat periode 2006-2021. 
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3. Tingkat Pendidikan yang dimaksud adalah Rata-rata lama sekolah di 

Provinsi Sulawesi Barat  periode 2006-2021. 

4. Kemiskinan yang dimaksud adalah jumlah penduduk miskin di Provinsi 

Sulawesi Barat periode 2006-2021. 



 

45 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi yang di Teliti 

1. Kondisi Geografis 

Provinsi Sulawesi Barat terletak pada posisi 0˚12’ - 3˚38’ Lintang Selatan 

dan 118˚43’15’’-119˚54’3’’ Bujur Timur. Luas wilayah Sulawesi Barat adalah 

berupa daratan seluas 16.787,18 km2. Pada tahun 2021, wilayah administrasi 

Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari enam wilayah kabupaten, berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 72 tahun 2019 luas daratan masing-masing 

kabupaten/ kota, yaitu: Kabupaten Majene (947,84 km2), Kabupaten Polewali 

Mandar (1.775,65 km2), Kabupaten Mamasa (3.005,88 km2), Kabupaten Mamuju 

(4.999,69 km2), Kabupaten Pasangkayu (3.043,75 km2), serta Kabupaten 

Mamuju Tengah (3.014,37 km2).Jarak antara Ibukota Provinsi ke Daerah 

Kabupaten: 

1. Mamuju - Majene: 143 km. 

2. Mamuju - Polewali Mandar: 199 km. 

3. Mamuju - Mamasa : 292 km. 

4. Mamuju - Pasangkayu : 276 km. 

5. Mamuju - Mamuju Tengah : 115 km  

2. Iklim 

Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

yang diwakili oleh Stasiun Meteorologi Majene pada tahun 2021 suhu udara 

tercatat berkisar antara 20,40°C hingga 34,10°C dengan rata-rata suhu udara 
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sekitar 27,70°C, Sedangkan kelembaban udara dalam setahun berkisar antara 

48,00 sampai dengan 100 persen dan memiliki ratarata kelembaban sekitar 81,50 

persen. Pada tahun 2021, Sulawesi Barat memiliki jumlah hari hujan sejumlah 

207 hari. Sementara itu, jumlah hari hujan terbanyak ada di bulan Desember yaitu 

25 hari dan terendah pada bulan Agustus yaitu 10 hari hujan. 

3. Wilayah Administrasi 

Provinsi Sulawesi Barat sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi 

Sulawesi Selatan. Kemudian, melalui Undang- undang Nomor 26 Tahun 2004, 

Sulawesi Barat dimekarkan menjadi sebuah provinsi yang otonom. Sejak 

berdirinya, Provinsi Sulawesi Barat telah terjadi perkembangan yang cukup 

signifikan dalam bidang pemerintahan, dimana pada awalnya terdiri dari 3 (tiga) 

kabupaten. Pada tahun 2004 dimekarkan menjadi lima kabupaten selanjutnya pada 

tahun 2013 dimekarkan kembali menjadi enam kabupaten. 

4. Data Kependudukan 

Penduduk Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 berdasarkan hasil proyeksi 

penduduk interim 2020-2023 (pertengahan tahun/Juni) sebanyak 1.436.842 jiwa. 

Jumlah ini terdiri atas 728.865 jiwa penduduk laki-laki dan 707.977 jiwa 

penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk per tahun tercatat sebesar 

1,24 persen dengan kepadatan penduduk 86 per km2. Sementara itu besarnya 

angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk 

perempuan sebesar 102,95. 

Sebaran penduduk di Provinsi Sulawesi Barat belum merata. Kabupaten 

yang memiliki penduduk terbanyak adalah Kabupaten Polewali Mandar dengan 

persentase penduduk sebesar 33,68 persen dari total penduduk di Sulawesi Barat. 
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Sama halnya dengan kepadatan penduduk. Kepadatan Penduduk di enam 

kabupaten cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di 

Kabupaten Polewali Mandar dengan kepadatan sebesar 273 jiwa/ km2 dan 

terendah di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 46 jiwa/km2. 

Tabel 4.4 

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin di Provinsi 

Sulawesi Barat, 2021 

No Kabupaten Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Majene 87.679 88.109 175.788 

2 Polewali Mnadar 240.860 243.060 483.920 

3 Mamasa 84.623 80.179 164.802 

4 Mamuju 144.609 137.245 281.854 

5 Pasangkayu 100.129 92.969 193.098 

6 Mamuju Tengah 70.965 66.415 137.380 

Sumber : (“Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat” 2022) 

B. Gambaran Umum Variabel yang di Teliti 

1. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat 

 Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang 

dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi 

kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian 

teknoogi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan 

keadaan yang ada. Variable yang dimaksud merupakan Produk Domestik 

Ragional Bruto (PDRB) Konstan di Provinsi Sulawesi Barat. Menurut Badan 

Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah 

penjumlahan nilai output bersih (barang dan jasa akhir) yang ditimbulkan oleh 

seluruh kegiatan ekonomi, disuatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), 

dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Kegiatan ekonomi 
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yang dimaksud mulai kegiatan pertanian, pertambangan, industry pengolahan, 

sampai dengan jasa-jasa. PDRB merupakan salah satu indikator penting  untuk 

mengetahui peranan dan potensi ekonomi di suatu wilayah dalam periode  

tertentu. Berikut disajikan data PDRB yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat 

tahun 2006-2021 

Tabel 4.5 

Produk Domestik Ragional Bruto (PDRB) Harga Konstan di Provinsi 

Sulawesi Barat 

No Tahun PDRB HK (Miliar Rupiah) 

1 2006 3.321,15 

2 2007 3.567,82 

3 2008 3.872,52 

4 2009 4.239,46 

5 2010 17.183,83 

6 2011 19.027,50 

7 2012 20.786,89 

8 2013 22.227,39 

9 2014 24.195,66 

10 2015 25.983,65 

11 2016 27.550,26 

12 2017 29.282,49 

13 2018 31.114,14 

14 2019 32.843,81 

15 2020 32.054,50 

16 2021 32.874,63 

Sumber : (“Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat” 2022) 

 Pada tabel 4.5 pendapatan perkapita Provinsi Sulawesi Barat tahun 2006-

2021 terus mengalami peningkatan pada tahun 2006 PDRB harga konstan sebesar 

3.321,15 miliar rupiah, selanjutnya pada tahun 2007 meningkat sebesar 3.567,82 

miliar rupiah. Kemudian Tahun 2008-2021 PDRB harga konstan provinsi 

Sulawesi Barat terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2021 PDRB harga 

konstan tahun 2021 mencapai 32.874,63 miliar rupiah. 
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2. Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Barat 

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendukung perekonomian suatu 

negara. Data jumlah penduduk yang bekerja ini sangat penting untuk meramalkan 

struktur dan keadaan tenaga kerja di masa yang akan datang. Berikut tabel 4.8 

menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja di provinsi Sulawesi Barat tahun 

2006-2021. 

Tabel 4.6 

Penduduk Yang Bekerja di Provinsi Sulawsi Barat 

No Tahun Bekerja 

1 2006 391.109 

2 2007 444.863 

3 2008 473.309 

4 2009 488.080 

5 2010 514.867 

6 2011 536.048 

7 2012 548.783 

8 2013 523.960 

9 2014 595.797 

10 2015 595.905 

11 2016 624.182 

12 2017 595.004 

13 2018 619.395 

14 2019 641.613 

15 2020 656.377 

16 2021 686.544 

Sumber : (“Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat” 2022) 

Tabel 4.6 menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja di provinsi 

Sulawesi Barat. Jumlah penduduk bekerja mengalami fluktuatif dari tahun 2006-

2021. Tahun 2006 jumlah penduduk yang bekerja di provinsi Sulawesi Barat 

sebesar 391.109 jiwa dan terus meningkat hingga tahun 2012 sebesar 548.783 

jiwa. dan pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 523.960 jiwa tahun 
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2014 meningkat kembali sebesar 624.182 jiwa. Dan mengalami penurunan pada 

tahun 2017 sebesar 595.004 jiwa. 

3. Kondisi Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat 

Hampir tidak ada yang membantah bahwa pendidikan adalah pionir dalam 

pembangunan masa depan suatu bangsa. Sebab, pendidikan menyangkut 

pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri manusia suatu 

bangsa. Banyak orang miskin yang mengalami kebodohan atau bahkan secara 

sistematis. Untuk memutus rantai sebab akibat diatas, ada satu unsur kunci yaitu 

pendidikan. Karena pendidikan adalah sarana menghapus kebodohan sekaligus 

kemiskinan. Salah satu indikator pendidikan adalah rata-rata lama sekolah di 

suatu daerah. Berikut disajikan data rata-rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi 

Barat tahun 2006-2021. 

Tabel 4.7 

Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2021 

No Tahun Rata-rata Lama Sekolah 

1 2006 6.3 

2 2007 6.51 

3 2008 6.99 

4 2009 7.05 

5 2010 6.63 

6 2011 6.65 

7 2012 6.76 

8 2013 6.87 

9 2014 6.88 

10 2015 6.94 

11 2016 7.14 

12 2017 7.31 

13 2018 7.5 

14 2019 7.73 

15 2020 7.89 

16 2021 7.96 

Sumber : (“Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat” 2022) 
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Pada tabel 4.7 menunjukkan Rata-rata lama sekolah di provinsi Sulawesi 

Barat. Secara umum rata-rata lama sekolah provinsi Sulawesi Barat menunjukkan 

peningkatan dari tahun ketahun dari tahun 2006-2021. Rata-rata lama sekolah 

tahun 2006 sebesar 6.3 tahun yang berarti bahwa rata-rata penduduk di provinsi 

Sulawesi Barat hanya mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas 6 SD. 

Tahun 2016 rata-rata lama sekolah mengalami kenaikan dari 6.94 tahun ke 7.14 

tahun yang artinya bahwa rata-rata penduduk yang bersekolah mampu 

menyeleseikan pendidikan hingga kelas 1 SMP. Dan pada tahun 2021 rata-rata 

lama sekolah di provinsi Sulawesi Barat meningkat hingga 7.96 tahun yang 

artinya bahwa rata-rata penduduk yang bersekolah di provinsi Sulawesi Barat 

mampu menyeleseikan pendidikan hingga kelas 2 SMP. 

4. Kondisi Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Barat 

 Kemiskinan adalah suatu masalah yang terjadi di berbagai negara baik 

negara berkembang maupun negara maju. Kemiskinan merupakan masalah yang 

mendasar dan menjadi pusat perhatian pemerintah di berbagai negara (Suryani 

and Fitriani 2022). Terdapat strategi yang mendukung dalam penanggulangan 

kemiskinan ialah tersedianya data kemiskinan yang akurat sehingga dapat 

memperoleh hasil pengukuran yang dapat dipercaya dan dapat dijadikan sebagai 

pengambilan kebijakan yang bertujuan untuk fokus dalam memperhatikan kondisi 

masyarakat miskin. Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan 

pemerintah terkait kemiskinan dan dipergunakan untuk menentukan target 

masyarakat miskin yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka. 

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, 

tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi 
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seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. 

Oleh karena itu, pemerintah sangat berupaya keras untuk mengatasi permasalahan 

kemiskinan tersebut sehingga pembangunan dilakukan secara terus-menerus 

termasuk dalam menentukan batas ukur serta mengenali siapa si miskin tersebut. 

Berikut disajikan data kemiskinan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat tahun 

2006-2021. 

Tabel 4.8 

Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat 2006-2021 

No Tahun Penduduk Miskin Persentase 

1 2006 205.2 20.74 

2 2007 189.9 19.03 

3 2008 171.1 16.73 

4 2009 158.2 15.29 

5 2010 141.33 13.58 

6 2011 164.14 13.89 

7 2012 159.51 13.24 

8 2013 151.11 12.30 

9 2014 153.89 12.27 

10 2015 160.48 12.40 

11 2016 152.73 11.74 

12 2017 149.76 11.30 

13 2018 151.78 11.25 

14 2019 151.4 11.02 

15 2020 152.19 10.87 

16 2021 157.19 11.29 

Sumber : (“Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat” 2022) 

 Pada tabel 4.8 jumlah penduduk miskin pada tahun 2006 sampai 2021 di 

Provinsi Sulawesi Barat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 jumlah penduduk 

miskin mengalami kenaikan sebesar 11.29 persen dengan jumlah penduduk 

miskin sebesar 157.19 ribu jiwa lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya sebesar 152.19 ribu jiwa. 
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C. Hasil Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada 

analisis regresi linier berganda yang berbasis Ordinary Least Square (OLS). Uji 

asumsi klasik terbagi menjadi empat yaitu: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel 

pertumbuhan ekonomi dan variable tenaga kerja, tingkat Pendidikan dan tingkat 

kemiskinan ketiganya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi 

yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji 

normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis grafik. Normalitas 

dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari 

grafik atau dengan melihat histogram dari data residualnya: 

1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi nomal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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Gambar 4.2 Grafik Histogram 

Sumber : Output SPSS 26 (Data Sekunder, diolah tahun 2022) 

Dari gambar 4.2 terlihat bahwa pola distribusi mendekati normal, karena 

data mengikuti arah garis grafik histogramnya. 

Gambar 4.3 Grafik Normal P-Plo 

Sumber : Output SPSS 26 (Data Sekunder, diolah tahun 2022) 
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Dari gambar 4.3 Normal Probability Plot di atas menunjukkan bahwa data 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dan 

menunjukkan pola distribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi 

normalitas telah terpenuhi. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel tenaga kerja, tingkat Pendidikan dan 

tingkat kemiskinan. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara 

variable tenaga kerja, tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan. Gejala 

multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai tolerance dan variance 

inflation faktor (VIF). Berdasarkan aturan variance inflation factor (VIF) dan 

tolerance, maka apabila VIF melebihi angka 10 atau tolerance kurang dari 0,10 

maka dinyatakan terjadi gejala multikolinearitas. Sebaliknya apabila nlai VIF 

kurang dari 10 atau tolerance lebih dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala 

multikolinearitas. 

Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Tenaga Kerja .186 5.368 

Tingkat Pendidikan .298 3.357 

Tingkat Kemiskinan .428 2.337 

Sumber : Output SPSS 26 (Data Sekunder, diolah tahun 2022) 

Berdasarkan tabel 4.9 maka dapat diketahui nilai VIF untuk variable 

tenaga kerja sebesar 5,368<10 dan nilai toleransi sebesar 0,186>0,10 sehingga 
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tenaga kerja dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas sedangkan nilai VIF 

untuk tingkat Pendidikan sebesar 3,368<10 dan nilai toleransi sebesar 0,298>0,10 

sehingga variabel tingkat Pendidikan dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas 

dan yang terakhir nilai VIF untuk tingkat kemiskinan sebesar 2,337<10 dan nilai 

toleransi sebesar 0,428>0,10 sehingga variabel tingkat kemiskinan dinyatakan 

tidak terjadi multikolinearitas. 

c.  Uji Autokorelasi 

Uji autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi 

liniear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena masalah residual 

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. 

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan uji 

Durbin-Watson (DW tes). 

Tabel 4.10 Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model  R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .948a .898 .872 .31603 1.608 

Sumber : Output SPSS 26 (Data Sekunder, diolah tahun 2022) 

Berdasarkan klasifikasi nilai Durbin Watson (DW) yaitu α = 5%, k=3, 

n=16 maka diperoleh : 

dL DW dU 4-dU 4-Dl 

0.8572 1.608 1.7277 2.2723 3.1428 

 



57 
 

 
 

Dari tabel 4.10 nilai Durbin Watson (DW) menunjukkan nilai 1.608, nilai 

dL sebesar 0,8572 dan nilai dU 1,7277 maka dapat disimpulkan bahwa nilai DW 

pada tabel 4.11 berada di antara dL dan dU yaitu terdapat gangguan autokorelasi 

positif. 

d. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedasitisitas merupakan keadaan dimana varians dari setiap 

gangguan tidak konstan. Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari resnidual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau untuk melihat penyebaran data. 

Jika variance dari residual atau pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

Heterokedastisitas. 

Untuk mengetahui adanya heterokedastisitas adalah dapat dilihat ada atau 

tidaknya pola tertentu pada grafik Scatter Plot dengan ketentuan: 

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

pola tertentu yang teratur maka menunjukkan telah terjadi 

heterokedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar diatas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas, sehingga model regresi layak dipakai. 
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Gambar 4.4 Uji Heteroskedastisitas 

Sumber : Output SPSS 26 (Data Sekunder, diolah tahun 2022) 

Berdasarkan gambar 4.4 titik-titik menyebar secara acak dan tidak 

membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y. hal ini berarti tidak terjadi heteroskedasitisitas pada model 

regresi layak dipakai untuk memprediksi pengaruh variabel berdasarkan masukan 

variabel tenaga kerja dan tingkat Pendidikan dan tingkat kemiskinan. 

2.  Analisi Regresi Berganda 

Metode analisis yang digunakan dalam peneitian ini adalah regresi linier 

berganda. Analisis regresi berganda ini untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh yang terjadi antara variabel tenaga kerja, tingkat Pendidikan dan tingkat 

kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan OLS (Ordinary 

Least Squere). Pada penelitian ini menggunakan aplikasi komputer yang berupa 

SPSS 26 yang ditunjukkan pada tabel 4.12 sebagai berikut : 
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Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi 

Coefficients 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -66.877 19.776  -3.382 .005 

Tenaga Kerja 6.668 1.223 1.165 5.452 .000 

Tingkat Pendidikan -.768 .304 -.427 -2.525 .027 

Tingkat Kemiskinan -1.219 1.330 -.129 -.916 .378 

Sumber : Output SPSS 26 (Data Sekunder, diolah tahun 2022) 

Berdasarkan tabel 4.11 terlihat bahwa nilai konstanta α sebesar -66.877 

dan koefisien regresi β1 sebesar 6,668, β2 sebesar -0,768 dan β3 sebesar -1.219. 

Nilai konstanta dan koefisien regresi (α, β₁, β2, β3) ini dimasukkan kedalam 

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : 

LnY = ɑ + β₁LnX₁ + β₂X₂ + β₃LnX₃ + e 

Sehingga persamman regresi terjadi sebagai berikut: 

LnY = -66,877 + 6,668X1 - 0,768X2 - 1,219X3 + e 

Dari persamman regresi berganda tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Nilai Konstanta (ɑ) 

Nilai konstanta ɑ sebesar -66,877 berarti jika tenaga kerja (X1), tingkat 

Pendidikan (X2) dan tingkat kemiskinan (X3) nilainya 0 atau konstan maka 

pertumbuhan ekonomi (Y) nilainya sebesar -66,877. 

b. Tenaga kerja (β1) 

Nilai konstanta regresi tenaga kerja yang diukur dengan jumlah penduduk 

bekerja sebesar 6,668 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% jumlah 

penduduk bekerja di Provinsi Sulawesi Barat maka akan menyebabkan kenaikan 

pewrtumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Barat sebesar 6,668%. Dan 
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sebaliknya jika penduduk bekerja berkurang 1% maka akan menyebabkan 

penurunan pertumbuahan ekonomi di provinsi Sulawesi barat sebesar 6,668%. 

Arah hubungan antara penduduk bekerja dengan pertumbuhan ekonomi yaitu 

positif (+) atau searah. 

c. Tingkat Pendidikan (β2) 

Nilai konstanta regresi tingkat pendidikan yang diukur dengan rata-rata 

lama sekolah sebesar -0,768 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% jumlah 

tingkat pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat maka akan menyebabkan 

penurunan pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Barat sebesar -0,768%. 

Dan sebaliknya jika tingkat pendidikan berkurang 1% maka akan menyebabkan 

kenaikan pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi barat sebesar -0,768%. Arah 

hubungan antara tingkat pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi yaitu negatif (-

) atau tidak searah. 

d. Tingkat Kemiskinan (β3) 

Nilai kosntanta regresi tingkat kemiskinan sebesar -1,219 menyatakan 

bahwa setiap penambahan 1% tingkat kemiskinan maka akan menyebabkan 

penurunan pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi barat sebesar -1,219%. 

Dan sebaliknya jika tingkat kemiskinan berkurang 1% maka akan menyebabkan 

kenaikan jumlah penduduk miskin di provinsi Sulawesi Barat sebesar -1,219%. 

Arah hubungan antara tingkat kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi adalah 

negatif (-) atau tidak searah. 

e. Koefdsien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya 

variabel pertumbuhan pertumbuhan yang dapat dijelaskan oleh variabel tenaga 
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kerja, tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, koefisien 

determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel tenaga kerja, 

tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan dalam menerangkan variabel 

pertumbuhan ekonomi. 

Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R square) 

Model Summaryb 

Model  R R 

S`quare 

Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .948a .898 .872 .31603 1.608 

Sumber : Output SPSS 26 (Data Sekunder, diolah tahun 2022) 

Berdasarkan output SPSS pada tabel tampak bahwa hasil dari perhitungan 

yang diperoleh nilai R sebesar 0,948 dengan kata lain hubungan antara variable X 

terhadap variable Y sebesar 0,948 atau sebesar 94,8%. Dan nilai koefisien 

determinan (R square) sebesar 0,898 dengan kata lain hal ini menunjukan bahwa 

besar persentase variable pertumbuhan ekonomi yang bisa dijelaskan oleh 

variable dari ketiga variable bebas yaitu tenaga kerja, tingkat Pendidikan dan 

tingkat kemiskinan sebesar 89,8% sedangkan sisanya 10,2% dijelaskan oleh 

variable lain diluar penelitian. 

3.  Uji Hipotesis 

Untuk mengetahui tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi 

variable tenaga kerja, tingkat Pendidikan dan tingkat kemiskinan terhadap 

variabel pertumbuhan ekonomi maka penulis menggunakan uji statistik sebagai 

berikut. 
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a. Uji F 

Uji F merupakan alat uji statistik secara bersama-sama atau keseluruhan 

dari koefisien regresi variabel tenaga kerja, tingkat Pendidikan dan kemiskinan 

mempunyai pengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Dari uji F dapat 

diketahui apakah semua variabel tenaga kerja, tingkat pendidikan da kemiskinan 

yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau 

tidak terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Hipotesis yang digunakan adalah: 

H0 : β1= β2= β3 = 0, berarti variabel tenaga kerja, tingkat Pendidikan dan 

kemiskinan secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan 

ekonomi. 

Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0, berarti variabel tenaga kerja, tingkat Pendidikan dan 

kemiskinan secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan 

ekonomi. 

Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Uji F (Secara Simultan) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 

Regression 10.540 3 3.513 35.178 .000b 

Residual 1.199 12 .100   

Total 11.739 15    

Sumber : Output SPSS 26 (Data Sekunder, diolah tahun 2022) 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel menunjukkan pengaruh variable 

tenaga kerja, tingkat pendidikan dan kemikinan terhadap pertumbuhan ekonomi 

(Y) dengan nilai sebesar 35,178 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 

taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0.05 (0.000 < 0.05). 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis pada tabel 4.14 
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menolak dan menerima hal ini menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja, tingkat 

pendidikan dan kemiskinan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap 

variabel pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Barat. 

b. Uji t 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing atau secara 

parsial variabel Pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan tingkat pendidikan 

terhadap tingkat kemiskinan di provinnsi Sulawesi Barat. Uji ini digunakan untuk  

membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat 

signifikan yang digunakan yaitu 5%. Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu 

jika nilai signifikansi < 0,05 maka ditolak diterima dan jika signifikansi > 0,05 

maka diterima ditolak. 

Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Uji t ( Secara Persial) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -66.877 19.776  -3.382 .005 

Tenaga Kerja 6.668 1.223 1.165 5.452 .000 

Tingkat Pendidikan -.768 .304 -.427 -2.525 .027 

Tingkat Kemiskinan -1.219 1.330 -.129 -.916 .378 

Sumber : Output SPSS 26 (Data Sekunder, diolah tahun 2022) 

Berdasarkan tabel 4.14 di atas perhitungan uji t dapat dilihat hasil 

pengujian  parsial terhadap masing-masing variabel independen (tenaga kerja, 

tingkat Pendidikan dan tingkat kemiskinan) secara parsial terhadap variabel 

dependennya (pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Barat) dapat dianalisis 

sebagai berikut: 
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4. Tenaga kerja (X1) didapatkan nilai koefisien sebesar 6,668 dan 

nilai signifikan sebesar 0,000 dan diperkuat dengan thitung 5,452 > 

ttabel 2,178, nilai ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil 

dari level of significance (α = 0,05) menyatakan variable teanaga 

kerja berpengaruh positif dan signifikan. 

5. Tingkat pendidikan (X2) didapatkan nilai koefisien sebesar -0,768 

dan nilai signifikan sebesar 0,027 dan diperkuat dengan thitung -

2,525 < ttabel 2,17881, nilai ini menunjukkan bahwa nilai signifikan 

lebih besar dari level of significance (α = 0,05) menyatakan 

variable tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan. 

6. Kemiskinan (X3) didapatkan nilai koefisien sebesar -1,219 dan 

nilai signifikan sebesar 0, 378 dan diperkuat dengan thitung -0,916 < 

ttabel 2,17881, nilai ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih 

besar dari level of significance (α = 0,05) menyatakan variable 

tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan. 

D. Pembahasan 

1. Pengaruh Tenaga Kerja (X1) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) di 

Provinsi Sulawesi Barat  

Dari hasil analisis yang diketahui bahwa tenaga kerja yang diukur 

menggunakan jumlah penduduk bekerja memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien regresi sebesar 6,668 dengan 

angka signifikan pada tabel sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan yang 
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digunakan yakni 0,05 yang berarti terjadi hubungan yang signifikan. Setiap 

penambahan 1 persen tenaga kerja maka akan menyebabkan peningkatan 

pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Barat sebesar 6,668 persen. Dan 

sebaliknya jika tenaga kerja berkurang 1 persen maka akan menyebabkan 

penurunan pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Barat sebesar 6,668 

persen. 

Dari penjelasan diatas, bahwa tenaga kerja dapat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. Sehingga penelitian sejalan dengan hipotesis, dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi barat. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Widayati, Laut, and Destiningsih 

2018) dengan menunjukkan hasil bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian (Ningsih and Sari 2018) yang menunjukan hasil bahwa tenaga kerja 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Todaro (2000:115) yang 

mengatakan bahwa pertumbuhan tenaga kerja dan pertumbuhan penduduk secara 

tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan 

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

produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar 

domestiknya lebih besar. Namun hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar 

laju penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau 

negatif dari pembangunan ekonomi. 
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Hasil penelitian ini menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara 

tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Dimana semakin tinggi jumlah tenaga 

kerja di Provinsi Sulawesi Barat maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Hal tersebut menunjukan bahwa semakin banyak masyarakat bekerja maka akan 

berpengaruh pada pendapatannya. Pendapatan masyarakat yang meningkat akan 

berpengaruh terhadap daya beli yang juga meningkat. Sehingga peningkatan 

tenaga kerja akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya 

meningkatkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. 

Hasil ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan (Hellen, Mintarti, 

and Fitriadi 2018) ia berpandangan bahwa tenaga kerja yang berpengaruh positif 

dan signifikan menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang bekerja 

akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, hal ini 

menunujukan bahwa masyarakat yang bekerja akan mendapatkan penghasilan dan 

penghasilan tersebut akan difungsikan untuk belanja atau konsumsi sehingga 

dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. 

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan (X2) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

(Y) di Provinsi Sulawesi Barat 

Dari hasil analisis yang diketahui bahwa tingkat Pendidikan yang diukur 

menggunakan rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien regresi sebesar -0,768 dengan 

angka signifikan pada tabel sebesar 0,027 lebih kecil dari taraf signifikan yang 

digunakan yakni 0,05 yang berarti terjadi hubungan yang signifikan. Setiap 

penambahan 1 persen tingkat pendidikan maka akan menyebabkan penurunan 

pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Barat sebesar 0,768 persen. Dan 



67 
 

 
 

sebaliknya jika tingkat pendidikan berkurang 1 persen maka akan menyebabkan 

kenaikan pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Barat sebesar 0,768  persen. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Novitasari 2019) yang 

dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun Penelitian ini 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lucya and Anis 2019) yang 

menunjukan hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Hasil dari koefisien regresi menyatakan adanya hubungan negatif dan 

signifikan antara tingkat pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi, yang berarti 

tidak sesuai dengan hipotesis awal bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut teori human capital, 

pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan 

keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi di negara-

negara Asia dan perubahan progresif dalam produksi untuk industri dan layanan 

berteknologi tinggi telah meningkatkan permintaan dari dunia usaha terhadap 

perlunya sumber daya manusia yang terampil dan terdidik (berkualitas). 

Kecenderungan pendidikan menurunkan pertumbuhan ekonomi 

dikarenakan adanya ketidak sesuaian antara kualifikasi lulusan dengan pekerjaan 

yang ada, sehingga ketidaksesuaian tersebut berdampak pada rendahnya 

produktivitas. Selain itu, masih belum sesuainya Pendidikan di Provinsi Sulawesi 

Barat dimana pada tahun 2021 rata-rata lama sekolah di provinsi Sulawesi Barat 

hanya sampai 7.96 tahun yang artinya bahwa rata-rata penduduk yang bersekolah 

di provinsi Sulawesi Barat hanya mampu menyeleseikan pendidikan hingga kelas 
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2 SMP dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Semakin rendahnya tingkat 

pendidikan akan menyebabkan penduduk di Provinsi Sulawesi Barat minim akan 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya, sebagian besar dari 

penduduk Sulawesi Barat memilih bekerja di sektor yang tidak membutuhkan 

pendidikan tinggi dan keahlian khusus. 

Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novitasari 

2019) ia berpandangan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif karena 

adanya ketidak sesuaian antara kualifikasi lulusan dengan lowongan pekerjaan 

yang tersedia dan lulusan perguruan tinggi yang belum maksimal terserap kerja. 

Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang akan menyebabkan orang tersebut 

minim akan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

3. Pengaruh Tingkat Kemiskinan (X3) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

(Y) di Provinsi Sulawesi Barat 

Dari hasil analisis yang diukur menggunakan jumlah penduduk miskin 

memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

dengan koefisien regresi sebesar -1,219 dengan angka signifikan pada tabel 

sebesar 0,378 lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan yakni 0,05 yang 

berarti tidak terjadi hubungan yang signifikan dimana tidak terjadi signifikan 

antara pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap penambahan 

1 persen kemiskinan maka akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi 

di provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,219 persen. Dan sebaliknya jika kemiskinan 

berkurang 1 persen maka akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi di 

provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,219  persen. 
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Hasil analisis menunjukan bahwa hubungan antara tingkat kemiskinan 

dengan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Retno 2018) dimana variabel 

Kemiskinan berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Utami 2020) dimana tingkat 

kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat menunjukan bahwa banyak rumah 

tangga yang berada disekitar garis nasional. Sehinnga banyak penduduk yang 

meskipun tergolong tidak miskin tetapi masih rentan terhadap kemiskinan. 

Pengukuran kemiskinan di Provinsi Sulawesi barat di dasarkan pada kemampuan 

masyarakat dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan 

makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang tidak dapat menggambarkan 

batas kemiskinan sebenarnya. Tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat 

menunjukkan angka sebesar 11,29% di tahun 2021. Kemiskinan tidak hanya 

berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan, namun juga berkaitan 

dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, serta berbagai masalah yang 

berkaitan dengan pembangunan manusia. Berbagai tantangan dan permasalahan di 

Sulawesi Barat juga masih sangat besar, terutama menyangkut pembangunan. 

Seperti melambatnya kinerja ekonomi. Penanggulangan kemiskinan merupakan 

kebijakan dan program pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang dilakukan 

secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat 

untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat 

kesejahteraan rakyat. 
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Penelitian ini tidak sesuai dengan teori lingkaran kemiskinan yang 

dikemukakan oleh Nurkse. Dimana, Nurske berpendapat bahwa sebuah negara 

miskin karena pada dasarnya negara itu miskin. Teori ini merupakan konsep yang 

mengandalikan suatu konstellasi melingkar dari daya-daya yang cenderung 

beraksi dan bereaksi satu sama lain secara sedemikian rupa sehingga 

menempatkan suatu negara miskin terus menerus dalam suasana kemiskinan. 

Dengan kata lain, lingkaran setan merupakan analogi yang mengumpamakan 

bahwa kemiskinan itu ibarat sebuah lingkaran yang tidak memiliki pangkal ujung, 

sehingga akan terus berputar pada lingkaran yang sama. Merujuk pada konsep 

lingkaran Nurkse kemiskinan berawal dari keterbelakangan dan ketertinggalan 

yang berkaitan erat dengan pendidikan. Kemudian berhubungan dengan 

produktivitas yang rendah menyebabkan negara tidak mampu mengelola 

kekayaan alam yang dimilikinya secara optimal. Sehingga pendapatan 

masyarakatnya juga rendah yang menimbulkan ketidaksejahteraan. 

Hasil ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan (Somba, Engka, and 

Sumual 2021) ia berpandangan bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan maka 

pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan. Kemiskinan disuatu daerah 

akan mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang menurun. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian tentang pengaruh tenaga kerja, 

tingkat Pendidikan dan kemiakinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Sulawesi Barat maka dapat disimpulkan sebagai beriku : 

1. Tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. Jika tenga kerja 

mengalami penurunan maka pertumbuhan ekonomi juga ikut menurun. 

2. Tingkat Pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. Jika tingkat Pendidikan 

menurun maka akan mempengaruhi jumlah penduduk yang akan 

berdampak pada tingginya pertumbuhan ekonomi. 

3. Tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi. Jika tingkat 

kemiskinan meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan menurun. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah di paparkan sebelumnya, maka saran 

yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah: 

1. Tenaga kerja adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini berhubungan dengan kualitas tenaga kerja, 

dimana kualitas tenaga kerja tersebut tinggi. Oleh karena itu tenaga kerja 

yang terampil sangat diperlukan agar mampu bersaing di masa depan, 
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terutama dalam menghadapi era globalisasi. Adapun cara yang dilakukan 

adalah dengan membekali tenaga kerja tersebut dengan pendidikan dan 

keterampilan terhadap teknologi agar kualitas sumber daya manusia. 

mengalami peningkatan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja tersebut. 

2. Pendidikan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia harus terus ditingkatkan. Selain pendidikan formal, 

pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja 

melalui pendidikan nonformal, yaitu dengan memberikan pelatihan dan 

pengembangan bakat atau potensi yang dimiliki masyarakat. Selain itu, 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

(Kemenristekdikti), perlu memperbarui kurikulum pendidikan agar dapat 

menyesuaikan dengan situasi pasar tenaga kerja saat ini dan pasar tenaga 

kerja masa mendatang. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel lain yang 

dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan rentang waktu yang 

lebih panjang dan menggunakan model analisis yang berbeda demi 

sempurnanya hasil penelitian. 
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Model Summary
b
 

Mod

el R 

R 

Squar

e 

Adjuste

d R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change 

df

1 

df

2 

Sig. F 

Change 

1 .948

a 

.898 .872 .31603 .898 35.178 3 12 .000 1.608 

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pendidikan, Tenaga Kerja 

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10.540 3 3.513 35.178 .000b 

Residual 1.199 12 .100   

Total 11.739 15    

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 

b. Predictors: (Constant), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pendidikan, Tenaga Kerja 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -66.877 19.776  -3.382 .005   

Tenaga Kerja 6.668 1.223 1.165 5.452 .000 .186 5.368 

Tingkat 

Pendidikan 

-.768 .304 -.427 -2.525 .027 .298 3.357 

Tingkat 

Kemiskinan 

-1.219 1.330 -.129 -.916 .378 .428 2.337 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 
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