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ABSTRAK 

NAMA  : Nirmala Ikranuddin 

NIM  :  90300117090 

JUDUL  : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan 

Pendapatan dan Invetasi Terhadap Tingkat 

Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, 

ketimpangan pendapatan, dan investasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Manfaat hasil penelitian ini menjadi masukan bagi pemerintah 

dan semua pihak yang memiliki tanggung jawab untuk lebih memperhatikan 

masalah kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif, yaitu suatu metode dengan pendekatan ilmiah terhadap 

keputusan ekonomi. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan. Alat analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik, 

selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan uji F, uji T dan Koefisien Determinasi 

(R2) pada tingkat kesalahan = 5% dan t = tabel. Variabel yang diamati dalam 

penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Investasi 

dan Tingkat Kemiskinan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi 

berpengaruh signifikan dengan nilai 0,006 dan coefficient regresi bertanda negatif 

-0,392 terhadap tingkat kemiskinan. Variabel Ketimpangan Pendapatan 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai 0,005 

dengan coefficient regresi sebesar 0,065. Sedangkan Investasi tidak memiliki 

pengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai 0,458 dan coefficient regresi 

sebeasr 0,003 terhadap tingkat kemiskinan. 

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Investasi dan 

Tingkat Kemiskinan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang sampai saat ini masih 

banyak terjadi di berbagai negara berkembang salah satunya di Indonesia. 

Berbagai macam faktor terjadinya tingkat kemiskinan disebabkan dari tingkat 

pendapatan nasional yang tergolong rendah, ketimpangan pendapatan yang masih 

tinggi diberbagai daerah dan laju pertumbuhan ekonomi yang tergolong lambat 

bahkan mengalami stagnasi. Salah satu tujuan dari pembangunan nasional yaitu 

untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan melalui pengembangan 

dibidang perekonomian. Salah satu sasaran pembangunan nasional yaitu 

menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Upaya 

pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan komprehensif, mencakup 

berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Nasir, 

dkk, 2008). 

Pertumbuhan ekonomi saat ini masih menjadi indikator keberhasilan 

pembangunan yang umum dan akrab di masyarakat hingga saat ini karena mudah 

diukur secara kuantitatif. Upaya pemerintah yang terus mengupayakan 

peningkatan kesejahteraan masyarakatnya tercermin dari pertumbuhan ekonomi 

yang telah dicapai. Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun 

tertentu secara eksplisit diartikan adanya peningkatan dari nilai barang dan jasa 

yang dihasilkan pada periode tahun tersebut. Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan 

pendapatan dan kemiskinan adalah masalah-masalah yang selalu menarik untuk 



2 

 

 

dipelajari dan dianalisis. Para ahli menitikkan perhatian yang cukup besar 

terhadap permasalahan ini (Lin, 2003; Bourguignon, 2004; Ravalion, 2005; dan 

Warr, 2000, 2006).  

Pembangunan ekonomi erat hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi 

dan perubahan distribusi output dan struktur ekonomi (Nafziger, 2006). 

Pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan semua 

lapisan masyarakat (Hendrani, 2013). Menurut Todaro (2006), tujuan utama 

pembangunan ekonomi juga selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-

tingginya, pembangunan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan 

Pendapatan. 

Selain pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan (income 

inequality) juga menjadi permasalahan yang penting bagi pembangunan dalam 

suatu negara. Ketimpangan pendapatan berhubungan dengan distribusi 

pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam suatu negara. Semakin tinggi 

ketimpangan pendapatan berarti semakin tidak meratanya distribusi pendapatan 

pada masyarakat. Namun di sisi lain adanya permasalahan kemiskinan dan 

ketimpangan pendapatan juga akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi itu 

sendiri. Selain itu, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan juga dapat 

memberikan dampak ketidakstabilan sosial, ketidakpastian, dan tragedi 

kemanusiaan seperti kelaparan, tingkat kesehatan yang rendah hingga gizi buruk. 

Menurut Arsyad (1999) dalam Hajiji (2010) tingkat pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan, masih 

banyak penduduk yang memiliki pendapatan rendah dibawah standar kebutuhan 
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hidupnya. Provinsi Sulawesi Selatan meruapakan salah satu provinsi Indonesia 

yang masih menghadapi masalah kemiskinan. Walaupun menjadi salah satu 

provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, angka kemiskinan di Sulawesi 

Selatan masih tinggi. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan 

jumlah penduduk miskin tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau 

Sulawesi. Pada September 2020, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan 

sekitar 800,24 ribu orang. Kesejahteraan kelompok miskin di Sulawesi Selatan 

tersendat karena rendahnya aset dan modal serta pendidikan yang membuat 

masyarakat miskin tidak dapat terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia 

kecuali pekerja lepas. 

Tabel 1.1 

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan 

2011-2020 

Tahun Kemiskinan (Ribu Jiwa) 
Tingkat 

Kemiskinan (%) 

2011 835,50 10,27 

2012 812,30 9,82 

2013 863,20 10,32 

2014 806,30 9,54 

2015 797,72 9,39 

2016 807,03 9,40 

2017 813,07 9,38 

2018 792,63 9,06 

2019 767,80 8,69 

2020 776,83 8,72 

    Sumber : Badan Pusat Statistik, (2011-2020) 

Terlihat pada tabel 1.1 tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 

bersifat fluktuatif. Dimulai pada tahun 2011 tingkat kemiskinan berada pada nilai 

10,27% kemudian menurun pada tahun 2012 pada nilai 9,82%. Namun kenaikan 

pesat kemiskinan kembali terjadi pada tahun 2013 sebesar 10,32%. Tahun 2014 
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hingga tahun 2015 tingkat kemiskinan mengalami penurunan berturut-turut. 

Namun pada tahun 2016 kemiskinan sedikit mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2017 kemiskinan mengalami penurunan hingga pada tahun 

2019 sebesar pada nilai 8,69%. Namun peningkatan kemiskinan kembali terjadi 

pada tahun 2020 pada nilai 8,72% yang disebabkan karena meluasnya pandemi 

Covid-19 yang membuat beberapa permasalahan ekonomi stagnan atau tidak 

berjalan baik diberbagai daerah sehingga banyak terjadi PHK dan penurunan 

pendapatan perkapita masyarakat. 

Table 1.2 

Tingkat Kemiskinan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan 

2020 

Kabupaten/Kota Tingkat Kemiskinan (%) 

Kepulauan Selayar 12,48 

Bulukumba 7,10 

Bantaeng 8,95 

Jeneponto 14,58 

Takalar 8,44 

Gowa 7,38 

Sinjai 9,00 

Maros 9,74 

Pangkajene 13,96 

Barru 8,26 

Bone 10,68 

Soppeng 7,59 

Wajo 6,95 

Sidenreng Rappang 5,05 

Pinrang 8,86 

Enrekang 12,17 

Luwu 12,65 

Tana Toraja 12,10 

Luwu utara 13,41 

Luwu Timur 6,85 

Toraja Utara 12,01 

Makassar 4,54 

Parepare 5,44 

Palopo 7,85 

            Sumber : BPS Sulawesi Selatan, (2020) 
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Pada table 1.2 Tingkat kemiskinan yang besar terjadi di beberapa daerah 

Kabupaten kota pada tahun 2020 seperti Jeneponto, Pangkajene, Luwu Utara dan 

Luwu. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan 

yang tinggi tetapi tidak menyebabkan berkurangnya jumlah kemiskinan di beberapa 

daerah kabupaten/kota. 

Pertumbuhan ekonomi berarti adanya peningkatan pendapatan dari 

PDB/Produk Domestik Bruto yang meningkat. Terlepas dari peningkatan nya 

yang lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau 

terjadinya perubahan struktur ekonomi. Diharapkan dengan adanya PDB yang 

tinggi akan tercipta trickle down effect agar kesejahteraan juga dapat meningkat. 

Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan harus berjalan beriringan dan 

diupayakan secara terencana untuk menciptakan kesempatan kerja dan pembagian 

hasil pembangunan yang lebih merata. Jika hal ini terjadi secara berkelanjutan, 

maka daerah-daerah yang lain akan terpacu dan terus berkembang. 

Table 1.3 

Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan  

Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sulawesi Selatan 

2011-2020 

Tahun 

PDRB Harga Konstan 

Menurut Lapangan Usaha 

(Milyar Rupiah) 

Pertumbuhan Ekonomi 

(%) 

2011 185.708,47 8,13 

2012 202.184,59 8,87 

2013 217.589,13 7,62 

2014 233.988,05 7,54 

2015 250.802,99 7,19 

2016 269.401,31 7,42 

2017 288.814,17 7,21 

2018 309.156,19 7,04 

2019 330.506,38 6,91 

2020 328,154,57 (0,70) 

    Sumber : BPS Sulawesi Selatan, (2020) 
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Terlihat pada table 1.3 kondisi perekonomian di provinsi Sulawesi Selatan 

beberapa tahun terakhir cukup baik dilihat dari pesatnya pembangunan di ibu kota 

provinsi Sulawesi selatan. Namun, pertumbuhan ekonomi dalam beberapa waktu 

tahun terakhir mengalami tren penuruan, dan pada tahun-tahun tertentu terjadi 

fluktuasi. Pada tahun 2011 hingga tahun 2012 pertumbuhan ekonomi mengalami 

peningkatan yang cukup baik pada nilai 8,87%. Tahun 2013 laju pertumbuhan 

ekonomi mengalami penurunan bebarapa tahun berturut-turut hingga pada tahun 

2015 yang berada pada nilai 7,19%. Kemudian pada tahun 2016 terjadi kenaikan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 7,42% dan kembali mengalami penurunan di tahun 

2017. Pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi terus mengalami penurunan 

hingga pada tahun 2019 sebesar 6,91% jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Dan ditahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi 

Selatan kembali mengalami penurunan hingga kontraksi pada nilai -0,70%. Hal ini 

disebabkan oleh kontraksinya perekonomian pada sektor-sektor tertentu di masa 

pandemi covid-19 yang menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi di tengah-

tengah masyarakat. 

Ketimpangan ekonomi adalah terjadinya ketimpangan distribusi 

pendapatan antar kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan pendapatan 

antar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Ketimpangan yang besar 

dalam distribusi pendapatan merupakan masalah besar yang banyak dialami 

berbagai negara termasuk di Indonesia. Di Indonesia pada awal orde baru para 

pengambil kebijakan dan perencana pembangunan masih percaya bahwa proses 

pembangunan ekonomi yang pada awalnya berpusat hanya di Jawa, khususnya 
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Jakarta dan sekitarnya. Ini terjadi ketika kita melihat dari skala yang lebih kecil, 

seperti di Provinsi Sulawesi, beberapa daerah ini telah mencapai pertumbuhan 

yang cepat, sementara pertumbuhan di beberapa daerah lain berjalan lambat. 

Setiap daerah ini belum mengalami kemajuan yang sama yang juga disebabkan 

oleh karena kurangnya sumber daya yang tersedia.  

Selain itu, banyak investor dan penanam modal yang lebih suka 

berinvestasi di bidang tertentu karena berbagai pertimbangan, seperti fasilitas 

yang telah terpenuhi untuk mendukung kemudahan bisnisnya. Sehingga untuk 

daerah-daerah yang belum terjangkau fasilitasnya ini mungkin relatif tertinggal. 

Akibatnya, hal ini akan menyebabkan ketimpangan yang lebih besar antar daerah 

yang akan mengarah pada tingkat pendapatan dan provinsi juga berdampak. Tidak 

meratanya distribusi pendapatan tersebut akan memicu terjadinya ketimpangan 

pendapatan yang merupakan awal dari munculnya sebuah masalah kemiskinan. 

Islam sangat menentang adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan 

karena menciptakan kesenjangan dan perbedaan antara si kaya dan si miskin. 

Dalam Islam, wajib bagi setiap pengikutnya untuk membagikan sebagian besar 

hartanya, salah satunya melalui Zakat, Infaq dan sedekah kepada yang berhak. 

Dalam QS. Al-hasyr (54): 7 Allah SWT Berfirman, 

سُوْلِ وَلِذِى الْقرُْبٰى وَ  ِ وَلِلرَّ ه ُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اهَْلِ الْقرُٰى فََلِلِ الْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ مَآ افَاَۤءَ اللّٰه

سُوْلُ فخَُذوُْهُ وَمَا نهَٰىكُمْ وَابْنِ السَّ     بِيْلِِۙ كَيْ لََ يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الَْغَْنِياَۤءِ مِنْكُمْْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّ

َ شَدِيْدُ الْعِقاَبِ   َ ْۗاِنَّ اللّٰه  عَنْهُ فاَنْتهَُوْاۚ وَاتَّقوُا اللّٰه

Terjemahannya: (7) [Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah 
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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 dolarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.]  

Ayat di atas menjelaskan tentang jika harta harus terdistribusi secara merata 

dan adil, maksudnya adalah bahwa harta tidak hanya beredar pada sekelompok 

orang saja atau hanya beredar pada orang kaya, apabila harta terdistribusi dengan 

baik maka ketimpangan antar masyarakat dapat menurun dan tidak ada lagi 

kesenjanagan antara orang miskin dan orang kaya. Di dalam Islam ada tiga cara 

untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan yaitu zakat, infaq, dan 

shadaqah. 

Berdasarkan riset yang dilakukan Baznas dalam penyaluran dana zakat 

nasional tiap tahunnya (PDB) Produk Domestik Bruto terus mengalami peningkatan 

sehingga zakat memiliki potensi yang cukup pesat dalam menopang perekonomian. 

Namun dana zakat juga belum tentu memberi pengaruh signifikan dalam 

menurunkan ketimpangan dan kemiskian. 

Menurut Rustiadi (2004), kesenjangan antar daerah telah menimbulkan 

banyak masalah sosial, ekonomi dan politik. Untuk itu, diperlukan kebijakan 

maupun rencana yang dapat mengatasi kesenjangan pendapatan antara wilayah 

dan perencanaan yang dapat mencapai pembangunan yang seimbang.  

Distribusi pendapatan mencerminkan pemerataan atau ketimpangan hasil 

pembangunan disuatu wilayah di antara penduduknya. Masalah ketimpangan 

pendapatan dialami oleh seluruh provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Ketimpangan Distribusi Pendapatan dapat dilihat pada gini 
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ratio. Ketika Rasio Gini mendekati nol, ini menunjukkan terjadinya ketimpangan 

yang rendah dan ketika gini rasio mendekati satu, itu menunjukkan adanya 

ketimpangan tinggi. Berikut tabel gini ratio Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-

2020. 

Tabel 1.4 

Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan 

2011-2020 

Tahun Gini Ratio 

2011 0,427 

2012 0,418 

2013 0,432 

2014 0,426 

2015 0,424 

2016 0,426 

2017 0,407 

2018 0,397 

2019 0,389 

2020 0,382 

    Sumber : BPS Sulawesi Selatan, (2011-2020) 

Terlihat pada Tabel 1.4 gini rasio mengalami tren penurunan namun bersifat 

fluktuatif tiap tahunnya. Dimana ketimpangan di Sulawesi Selatan pada tahun 2011 

hingga 2020 cukup baik dalam berkurangnya ketimpangan pendapatan yang terjadi. 

Tingkat ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2012 berada pada 

nilai 0,418 dan mengalami penurun sebesar 0,009 poin dibandingkan dengan gini 

ratio 2011 yang besarnya 0,427. Tahun 2013 gini rasio mengalami peningkatan 

sebesar 0,432 dan kembali menurun ditahun 2014 sebesar 0,426. Kemudian pada 

tahun 2015 gini rasio mengalami penurunan sebesar 0,424. Pada tahun 2016 gini  

ratio sedikit mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,426. Kemudian pada tahun 2017 

gini rasio mengalami penurunan sebesar 0,407, hingga pada tahun berikutnya gini 

ratio terus mengalami penurunan dan tahun 2020 ketimpangan berada pada rasio 
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sebesar 0,382. Walaupun selama tiga tahun berturut gini ratio mengalami 

penurunan namun ketimpangan masih banyak terjadi di beberapa daerah. Hal ini 

terjadi karena tidak meratanya persebaran pertumbuhan ekonomi di kabupaten kota 

Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti Kabupaten Bantaeng, Makassar dan beberapa 

daerah lainnya memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi. Sedangkan Kabupaten 

Luwu Timur, Enrekang, Maros dan daerah lainnya termasuk kategori daerah 

dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata. 

Tingkat investasi di Provinsi Sulawesi Selatan cukup besar, baik investasi 

dari pihak dalam daerah, dari luar daerah, bahkan ada pihak asing yang 

menanamkan modal di Provinsi Sulawesi Selatan yang memberikan manfaat yang 

baik dalam upaya pengentasan kemiskinan. Tingkat investasi di Provinsi Sulawesi 

Selatan terus tumbuh signifikan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.5 

Realisasi Investasi PMDN & PMA Provinsi Sulawesi Selatan 

2011-2020 

Tahun 

Investasi  

Investasi 

(RP) 
PMDN  

(Rupiah) 

PMA  

(Rupiah) 

2011 3.986,300 785.732,2 4.772.032,2 

2012 2.318,900 5.487.078,2 7.805.978,2 

2013 921,020 4.888.190,8 5.809.210,8 

2014 4.949,600 3.338.712,5 8.288.312,5 

2015 9.215,300 3.140.327,0 12.355.627,0 

2016 3.334,600 4.964.963,0 8.299.563,0 

2017 1.969,400 9.550.213,2 11.519.613,2 

2018 3.275,900 8.805.655,4 12.081.555,4 

2019 5.672,600 4.275.914,5 9.948.514,5 

2020 9.142,000 3.453.021,5 12.595.021,5 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2011-2020 
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Perkembangan investasi Provinsi Sulawesi Selatan berkembang cukup 

pesat dan signifikan pada tiap tahunnya. Pada tahun 2011 realisasi investasi sebesar 

4.772.032,2 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 

7.805.978,2 hingga tahun 2013 terjadi penurunan tingkat investasi yang berada 

pada nilai 5.809.210,8. Namun pada tahun 2014 hingga tahun 2015 investasi terus 

mengalami peningkatan yang cukup pesat sebesar 12.355.627,0. Kemudian 

investasi Kembali mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 8.299.563,0 dan 

kembali meningkat pada tahun berikutnya hingga pada tahun 2018 sebesar 

12.081.555,4 dan kemudian terjadi penurunan nilai investasi yang cukup besar pada 

tahun 2019 sebesar 9.948.514,5. Kemudian pada tahun 2020 investasi kembali 

mengalami peningkatan yang cukup baik walaupun tengah mengalami perlambatan 

perekonomian akibat meluasanya wabah covid-19. Di mana nilai investasi pada 

tahun tersebut sebesar 12.595.021,5. Investor yang berinvestasi di Provinsi 

Sulawesi Selatan diharapkan mampu memberikan masukan yang positif teurtama 

dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang ada. 

Pertumbuhan ekonomi sering kali dijadikan sebagai tolak ukur dalam 

penentuan perekonomian suatu daerah, akan tetapi tingginya pertumbuhan ekonomi 

belum tentu menunjukkan tingginya tingkat kemakmuran masyarakatnya. 

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak akan berarti bagi masyarakat miskin 

apabila distribusi pendapatan tidak merata dengan baik dengan kata lain pemerataan 

hanya dinikmati oleh beberapa kalangan saja. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 

potensi ekonomi yang cukup besar di kawasan Timur Indonesia. Pembangunan di 

Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung secara menyeluruh dan 
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berkesinambungan telah menaikkan perekonomian masyarakat merupakan agregat 

pembangunan dari 24 kabupaten/kota. 

Berdasarkan fenomena di atas, maka pertumbuhan ekonomi, ketimpangan 

pendapatan, investasi dan kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi yang 

sangat kompleks dan merupakan tugas pemerintah pusat maupun daerah yang harus 

segera diselesaikan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Keterkaitan Pertumbuhan 

Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan Dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan 

Di Provinsi Sulawesi Selatan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di 

Sulawesi Selatan? 

2. Apakah ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan 

di Sulawesi Selatan? 

3. Apakah investasi  berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi 

Selatan?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat 

kemiskinan di Sulawesi Selatan. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat 

kemiskinan di Sulawesi Selatan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan di 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian tersebut antara lain : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian ilmu 

pengetahuan tentang kemiskinan, khususnya di lihat pada pertumbuhan 

ekonomi dari data Produk Domestik Regional Bruto, ketimpangan 

pendapatan antar wilayah dan investasi. 

2. Sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah untuk mengetahui kebijakan-

kebijakan apa saja yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi 

Sulawesi Selatan tersebut dilihat dari pertumbuhan ekonomi, ketimpangan 

pendapatan antar wilayah dan investasi. 

3. Sebagai bahan refrensi bagi pihak lain yang akan membahas tugas akhir 

dengan penelitian yang sama. 



 

14 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Kemiskinan 

1. Definisi Kemiskinan 

Menurut Todaro (2006) kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan 

untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan 

hidup. Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya 

suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang 

umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara ekonomis, kemiskinan 

juga dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang (Yasa,2008). Kemiskinan juga 

dapat didefinisikan sebagai “ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup 

minimum”. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tersebut meliputi 

pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Badan Pusat Statistik, 

kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar 

yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. 

Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat konsumsi 

seseorang dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk 

konsumsi orang per bulan. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang 

memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan 

(Kuncoro, 2006). Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat 

adalah masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 7.057 per orang per hari. 

Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis 
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kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk 

kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita 

per hari. 

Garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk 

perumahan (luas lahan bangunan, penggunaan air bersih, dan fasilitas tempat 

pembuangan air besar); pendidikan (angka melek huruf, wajib belajar 9 tahun, dan 

angka putus sekolah); dan kesehatan (rendahnya konsumsi makanan bergizi, 

kurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak 

memadai), BPS (2010).  

Sen dalam (Todaro, 2006), berpendapat bahwa masalah kemiskinan tidak 

hanya masalah income semata melainkan terkait dengan kapabilitas-kapabilitas 

yang harus dimiliki oleh seseorang dalam hal ini salah satunya menyangkut masalah 

akses-akses, baik terhadap pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja. Dengan 

demikian penanganan kemiskinan akan lebih komprehensif. Menurut Todaro dalam 

(Permana, 2012) melihat kemiskinan dari dua sisi yaitu : 

a) Kemiskinan Absolut 

Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang dihubungkan dengan 

acuan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan 

pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk 

hidup secara layak. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan 

membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan 

perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. 
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b) Kemiskinan Relatif 

Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang dilihat dari aspek 

ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan 

dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat 

sekitarnya. Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan 

atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang 

dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya 

dengan masalah distribusi pendapatan. 

2. Teori Kemiskinan 

a. Teori lingkaran kemiskinan 

Lingkaran kemiskinan adalah lingkaran atau suatu rangkaian yang saling 

terkait mempengaruhi satu sama lain sedemikian rupa untuk menciptakan situasi di 

mana suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesulitan untuk 

mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Adanya keterbelakangan, 

ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan produktivitas 

rendah. Produktivitas yang rendah mengakibatkan rendahnya pendapatan yang 

akan diterima. Pendapatan yang rendah akan berdampak terhadap rendahnya 

tabungan dan investasi, seperti investasi manusia dan investasi modalnya. 

Rendahnya investasi mengakibatkan keterbelakangan dan sebagainya. Logika 

berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse 1953, yang mengatakan "negara 

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

Menurut Ragnar Nurkse, ada dua lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu 

dari segi penawaran (supply) dimana tingkat pendapatan masyarakat rendah 
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disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas menyebabkan kemampuan 

masyarakat untuk untuk menabung rendah. Kemampuan terhadap menabung 

rendah, akan mengarah ke tingkat yang lebih tinggi pada pembentukan modal yang 

rendah, pembentukan modal rendah (investasi) menyebabkan kekurangan modal, 

dengan demikian produktivitasnya akan rendah dan seterusnya. Dalam hal 

permintaan (demand), di negara-negara miskin investor yang akan berinvestasi 

sangat rendah, karena area pasar untuk berbagai jenis barang sangat terbatas, hal ini 

disebabkan pendapatan masyarakat sangat rendah. Pendapatan masyarakat sangat 

rendah karena tingkat produktivitas yang rendah, sebagai manifestasi dari tingginya 

tingkat pembentukan modal terbatas di masa lalu. Pembentukan modal terbatas 

karena kekurangan insentif untuk berinvestasi dan sebagainya. 

3. Indikator Kemiskinan 

Beberapa indikator ukuran-ukuran kemiskinan di bawah ini yang dihitung 

melalui (Coudouel, et.al, 2001 dalam Akhamd Daerobi dkk 2007:8-9) yaitu : 

a) Head Count Index (HCI), adalah ukuran proporsi penduduk dengan 

konsumsi per kapita di bawah garis kemiskinan. Meskipun HCI mudah 

diinterpretasikan, namun tidak memberikan informasi tentang kedalaman 

dan tingkat keparahan kemiskinan. 

b) Poverty Gap Index (PGI), adalah ukuran jarak antara rata-rata konsumsi per 

kapita seluruh penduduk di bawah garis kemiskinan. PGI diukur sebagai 

persentase (proporsi) dari jarak rata-rata dari garis kemiskinan. Semakin 

besar jaraknya, semakin tinggi PGI. Pada saat yang sama, ini mencerminkan 

kemiskinan yang lebih dalam di wilayah tersebut. 
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c) Sen Poverty Index, yaitu memasukkan dua faktor yaitu koefisien Gini dan 

rasio H. Koefisien gini mengukur ketimpangan antara orang miskin. Jika 

salah satu faktor-faktor tersebut naik, maka tingkat kemiskinan bertambah 

besar diukur dengan S. 

d) Foster-Greer-Thorbecke Index. Seperti beberapa indeks di atas, indeks FGT 

ini sensitive terhadap distribusi jika a>1. Bagian (Z-Yi/Z) adalah perbedaan 

antara garis kemiskinan (Z) dan tingkat pendapatan dari kelompok ke-I 

keluarga miskin (Yi) dalam bentuk suatu persentase dari garis kemiskinan. 

4. Bentuk dan Jenis Kemiskinan 

Ukuran kemiskinan yang diutarakan Chambers memberikan penjelasan 

mengenai bentuk masalah kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan kondisi 

tersebut disebut terjadi. Konsep kemiskinan memperluas pandangan ilmu sosial 

tentang kemiskinan, yang tidak hanya merupakan kondisi ketidakmampuan 

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga kondisi ketidakberdayaan 

akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, perlakuan hukum yang 

rendah, rawanan terhadap kejahatan. (pidana), risiko menerima perlakuan negatif 

secara politis, dan terutama impotensi untuk meningkatkan kualitas 

kesejahteraannya sendiri. Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dilihat dalam 

berbagai bentuk masalah multidimensi, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Keempat 

bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004:123): 

a) Kemiskinan Absolut  

Kemiskinan absolut merupakan suatu keadaan di mana pendapatan 

seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga 
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tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, 

tempat tinggal dan pendidikan yang diperlukan untuk peningkatan kualitas 

hidup. Garis kemiskinan didefinisikan sebagai pengeluaran rata-rata atau 

konsumsi rata-rata untuk kebutuhan dasar yang berkaitan dengan pemenuhan 

standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini lebih banyak digunakan 

sebagai konsep untuk menentukan atau menetapkan kriteria seseorang atau 

sekelompok orang untuk disebut miskin. 

b) Kemiskinan Relatif  

Kemiskinan relatif didefinisikan sebagai suatu bentuk kemiskinan akibat 

pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan atau ketimpangan 

standar kesejahteraan. Daerah yang belum terjangkau oleh program 

pembangunan umumnya dikenal sebagai daerah tertinggal. 

c) Kemiskinan Kultural 

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang diakibatkan oleh sikap 

dan kebiasaan seseorang atau masyarakat, yang biasanya berasal dari budaya 

atau adat istiadat yang relatif tidak mau meningkatkan taraf hidupnya secara 

modern. Kebiasaan tersebut bisa berupa malas, boros atau tidak pernah hemat, 

kurang kreatif, dan relatif bergantung pada pihak lain. 

d) Kemiskinan Struktural  

Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang disebabkan 

oleh terbatasnya akses terhadap sumber daya yang biasanya terjadi dalam 

kondisi sosial budaya atau sosial politik yang tidak kondusif untuk keluar dari 
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kemiskinan. Bentuk kemiskinan ini juga terkadang memiliki unsur 

diskriminatif. 

Setelah melihat bentuk dari kemiskinan, dikenal pula dengan jenis 

kemiskinan berdasarkan sifatnya yaitu : 

a) Kemiskinan Alamiah 

Kemiskinan alami adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat dari 

kelangkaan sumber daya alam dan kurangnya atau tidak adanya infrastruktur 

publik seperti jalan, listrik, air minum dan kondisi tanah yang tidak subur. 

Daerah dengan ciri-ciri tersebut biasanya merupakan daerah yang tidak 

tercakup dalam kebijakan pembangunan, sehingga menjadi daerah terbelakang. 

b) Kemiskinan Buatan 

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang disebabkan oleh modernisasi 

atau sistem pembangunan yang tidak memberikan banyak kesempatan kepada 

masyarakat untuk memiliki kontrol yang sama atas sumber daya, fasilitas, dan 

fasilitas ekonomi. Kemiskinan seperti hal tersebut merupakan dampak negatif 

dari penerapan konsep pembangunan (developmentalism) yang biasa 

dipraktikkan di negara berkembang. Misalnya, berjuang untuk mencapai tujuan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menyebabkan distribusi hasil pembangunan 

yang tidak merata di sektor industri, yang menghasilkan pengembalian yang 

lebih tinggi daripada di sektor pertanian. 

5. Penyebab Kemiskinan 

Bebrapa penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (1997:134) yang dapat 

kita lihat sebagai berikut : 
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a) Pada tingkat makro, kemiskinan muncul dari pola kepemilikan sumber daya 

yang tidak merata yang menyebabkan ketimpangan dalam distribusi 

pendapatan, masyarakat miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah 

terbatas dan berkualitas rendah. 

b) Kemiskinan timbul karena perbedaan kualitas sumber daya manusia, sebab 

rendahnya kualitas sumber daya manusia berarti rendahnya produktivitas 

dan juga berdampak pada rendahnya upah. 

c) Kemiskinan muncul karena perbedaan akses dan modal. Adanya 

ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, kekurangan modal 

menyebabkan rendahnya produktivitas. Produktivitas yang rendah berarti 

pendapatan yang diterima rendah. Pendapatan yang rendah akan berdampak 

pada rendahnya tabungan dan investasi, investasi yang rendah akan 

mengakibatkan kekurangan modal, sehingga kekurangan modal akan 

mengakibatkan keterbelakangan, dll. 

B. Pertumbuhan Ekonomi 

1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Arsyad (2010) Pertumbuhan ekonomi yaitu kenaikan Gross 

Domestic Product (GDP) dan Gross National Product (GNP) tanpa memandang 

kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan 

adanya terjadi perbaikan struktur ekonomi atau sistem kelembagaan. Menurut 

Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka 

panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang 

ekonomi bagi penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau 
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dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, 

kelembagaan, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Dari 

definisi diatas berarti terdapat tiga komponen pokok dalam pertumbuhan ekonomi 

sebagai berikut: 

a. Kenaikan output secara berkesinambungan merupakan perwujudan dari 

pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis 

barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi di suatu negara. 

b. Perkembangan teknologi merupakan dasar atau prakondisi bagi 

berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.  

c. Untuk mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam 

teknologi baru, perlu diadakan serangkaian penyesuaian kelembagaan, 

sikap, dan ideologi. Inovasi dalam bidang teknologi harus disesuaikan 

dengan inovasi dalam bidang sosial. 

Tujuan pembangunan adalah untuk membentuk seseorang atau individu 

agar dapat mencapai potensi dirinya secara maksimal dengan kemampuan 

terbaiknya. Membandingkan tingkat kesejahteraan sosial di beberapa daerah 

berdasarkan tingkat pendapatan per kapita, diduga jika tingkat kesejahteraan suatu 

masyarakat ditentukan berdasarkan besar dan kecil pendapatan per kapitanya, yang 

disadari atau tidak.  

Secara umum, diakui bahwa tingkat pendapatan suatu masyarakat 

merupakan salah satu faktor terpenting yang menentukan tingkat kesejahteraan 

mereka. Namun, ada beberapa faktor lain yang terkadang sangat penting dalam 

menentukan tingkat kesejahteraan. 
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Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi jangka panjang dan 

merupakan kenyataan yang selalu dialami oleh beberapa negara-negara. Dari segi 

ekonomi, pembangunan ekonomi memiliki dua dampak penting, yaitu peningkatan 

kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat setempat, dan peningkatan kebutuhan 

konsumsi sehari-hari karena penciptaan lapangan kerja baru setiap tahun seiring 

bertambahnya populasi. Pertumbuhan ekonomi tanpa penciptaan lapangan kerja 

menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, menciptakan keadaan bagi 

pertumbuhan ekonomi seiring dengan kemiskinan yang kemiskinan. 

Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi pada satu tahun tertentu 

dapat menggunakan rumus di bawa ini:  

 

G = 
( 𝑷𝑹𝑫𝑩𝒕−𝑷𝑫𝑹𝑩𝒕−𝟏 

)

𝑷𝑫𝑹𝑩𝒕−𝟏
 x 100% 

Keterangan : 

G : Tingkat pertumbuhan ekonomi 

PDRBt : Pendapatan nasional pada tahun-t 

PDRBt -1 : Pendapatan nasional pada tahun sebelumnya 

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik 

Proses pertumbuhan ekonomi sistematis jangka panjang, yaitu 

perkembangan hak milik, spesialisasi, pembagian kerja, merupakan faktor yang 

saling terkait dengan proses pertumbuhan ekonomi dengan cara historis dan 

menggeser laju perkembangan ekonomi masyarakat dari masyarakat tradisional ke 

masyarakat kapitalis.  
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Menurut Adam Smith proses pertumbuhan ekonomi dibedakan dalam dua 

aspek utama (Arsyad,2010) sebagai berikut : 

a) Pertumbuhan Output Total (GDP) 

Smith melihat sistem produksi suatu negara terdapat tiga komponen 

utama, antara lain: 

1. Sumber-sumber alam yang tersedia (tanah). 

2. Sumber-sumber manusiawi (jumlah penduduk) 

3. Stok barang modal yang ada 

Faktor pertama, Menurut Smith, sumber daya alam yang tersedia 

merupakan tempat paling mendasar bagi kegiatan produksi dalam masyarakat. 

Jumlah sumber daya alam yang ada merupakan batas terbesar bagi pertumbuhan 

ekonomi. Dengan kata lain, kecuali sumber-sumber ini dimanfaatkan 

sepenuhnya, dua faktor produksi lainnya yang mengendalikan faktor produksi 

yaitu jumlah penduduk dan modal yang ada. Kedua faktor ini menentukan 

besarnya pengeluaran masyarakat dari tahun ke tahun. 

Faktor kedua adalah sumber daya manusia atau penduduk. Dalam proses 

peningkatan output, faktor ini dianggap berperan pasif dalam arti penduduk 

menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja masyarakat. Pada tahap ini, 

kita dapat mengasumsikan jika jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk 

proses produksi akan tersedia melalui proses pertumbuhan atau penyusutan 

penduduk. 

Faktor produksi ketiga adalah persediaan capital, yang bergerak dalam 

menetapkan tingkat produksi. Smith memang meninggalkan peranan penting 
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kepada pertumbuhan stok kapital atau akumulasi kapital dalam proses 

pertumbuhan produksi. Tingkat produksi tergantung pada stok kapital, dan 

tingkat kenaikan pengeluaran berdasar pada tingkat pertumbuhan persediaan 

modal (sampai tahap pertumbuhan, tentu saja ketika sumber daya alam mulai 

terbatas). 

b) Pertumbuhan Populasi 

Menurut Smith, aspek kedua adalah pertumbuhan penduduk. Di atas telah 

dijelaskan jika penduduk memiliki sifat pasif dalam tahap peningkatan output, 

artinya, dalam jangka lama jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada kegiatan 

produksi selalu tersedia melalui pertumbuhan penduduk (Boediono 1992:7). 

b. Teori Pertumbuhan Keynesian 

Dalam pertumbuhan ekonomi Keynesian, siklus arus uang yang mewakili 

gagasan bahwa peningkatan pengeluaran (konsumsi) dalam suatu perekonomian 

akan meningkatkan pendapatan, yang pada gilirannya merangsang lebih banyak 

pengeluaran dan pemasukan. Menurut teori Keynesian (Mankiw, 2006) konsumsi 

oleh satu orang dalam suatu perekonomian menjadi pemasukan bagi orang lain 

dalam perekonomian yang sama. Jadi ketika seseorang mengeluarkan uangnya 

untuk belanja, dia menolong dalam peningkatan pemasukan orang lain. Teori 

pertumbuhan Keynesian mengembangkan model makro ekonomi berikut : 

Y= C + I + G + X-M 

Keterangan : 

Y = Pertumbuhan Ekonomi 

C = Konsumsi 
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I = Investasi 

G = Pengeluaran Pemerintah 

X = Ekspor 

M = Impor 

Model ini menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi, investasi, 

pengeluaran pemerintah dan ekspor akan meningkatkan persediaan barang dan 

jasa. Ketika produksi barang dan jasa akan meningkat, PDB akan mampu 

meningkat, sebaliknya ketika persediaan barang dan jasa menurunan, PDB juga 

akan menurun. Dampak penurunan produk domestik bruto (PDB) juga 

menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. 

c. Teori Pertumbuhan Baru (Pertumbuhan Endogen) 

Pola pertumbuhan ini menjelaskan sifat arus modal internasional yang 

memperburuk ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang (Todaro, 

2006). Perbedaan dalam bentuk fiskal, modal manusia dan infrastruktur merupakan 

faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan perbedaan tingkat 

pendapatan per kapita antar negara (Arsad, 2010). 

Pertumbuhan ekonomi hadir dalam wacana pemikiran Islam klasik 

sebagaimana dibahas dalam Kelimpahan Bumi, Memahami Firman Allah QS. Hud 

(11) Ayat 61: 

نْ الِٰهٍ غَيْرُهٗ ْۗهُوَ انَْشَاكَُمْ م ِ  َ مَا لَكُمْ م ِ نَ الَْرَْضِ وَالِٰى ثمَُوْدَ اخََاهُمْ صٰلِحًا   قَالَ يٰقوَْمِ اعْبدُُوا اللّٰه

ا الَِيْهِ ْۗاِنَّ رَب ِ  جِيْبٌ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فِيْهَا فاَسْتغَْفِرُوْهُ ثمَُّ توُْبوُْٓ يْ قَرِيْبٌ مُّ  

Terjemahannya: {Dan kepada Kaum Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. 

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

Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu 
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pemakmurnya, karena itu memohonlah ampun kepada-Nya, kemudian bertobatlah 

kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan 

memperkenankan (doa hamba-Nya)}. 

Seperti yang difirmankan Ali bin Abi Thalib kepada gubernur dari tanah 

Mesir, “Kita perlu lebih fokus pada kemakmuran tanah daripada mengumpulkan 

pajak. Karena pajak hanya bisa dioptimalkan melalui kemakmuran tanah. Siapapun 

yang memungut pajak tanpa mempertimbangkan kemakmuran tanah akan 

merugikan Negara” 

C. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) 

1. Definisi Ketimpangan Pendapatan 

Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana pendapatan yang 

diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan ditentukan oleh tingkat 

pembangunan, heterogenitas budaya, dan ketimpangan juga terkait dengan rezim 

otoriter dan pemerintah yang tidak menghormati hak milik (Glaeser, 2006). Alesina 

dan Rodrik (1994) mengatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan menghambat 

pertumbuhan. Tentu saja, ini akan memakan biaya mahal karena ketidaksetaraan 

mendorong kebijakan redistribusi pendapatan. Todaro dan Smith (2006) 

mengemukakan bahwa ketimpangan pendapatan akan memiliki beberapa 

penyebab antara lain: 

a. Ketimpangan pendapatan yang parah akan menyebabkan kurang efesiennya 

ekonomi. 

b. Ketimpangan pendapatan yang parah akan merusak stabilitas sosial dan 

solidaritas. 

c. Ketimpangan pendapatan yang parah umumnya dianggap tidak adil. 
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Kesenjangan pendapatan adalah ketimpangan pendapatan relatif antar 

kelompok masyarakat yang diukur dengan koefisien Gini. Perekonomian dengan 

struktur dan pertumbuhan yang tidak merata akan ditandai dengan ketimpangan 

ekonomi dan kesejahteraan sosial. Hal ini juga dialami di Indonesia, dan 

pengukuran koefisien Gini oleh Bank Dunia, menjadi indikator pertama 

ketimpangan kesejahteraan penduduk. Terlihat jelas bagaimana tingkat 

ketimpangan kesejahteraan terus berlanjut memburuk seiring waktu. Seperti dalam 

beberapa kasus, pertumbuhan pendapatan tertinggi terjadi pada kelompok 

berpendapatan tinggi, dan pertumbuhan pendapatan kelompok berpendapatan 

rendah relatif kecil.  

Memburuknya ketimpangan kesejahteraan terjadi tidak hanya antar kelas 

pendapatan tetapi juga di daerah (perkotaan dan pedesaan). Dari segi jumlah 

penduduk, secara absolut jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan di 

perkotaan masih terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Namun 

demikian, situasi kemiskinan di perkotaan masih jauh lebih baik daripada di 

perdesaan. Penurunan kemiskinan. di pedesaan terutama disebabkan oleh 

urbanisasi, bukan karena kemiskinan desa sudah mulai tertangani dengan baik. 

Jumlah penduduk miskin di pedesaan berkurang karena sebagian dari mereka 

pindah ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik, atau setidaknya mencari 

pekerjaan untuk mencari nafkah. 

Menurut Simon Kuznets (1955), peningkatan ketimpangan pendapatan 

disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahap awal 

pembangunan, yang akan menyamakan distribusi pendapatan pada tahap 
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selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai mencerminkan pergeseran 

struktural dari sektor pertanian (tradisional) ke sektor industri (modern). Proses 

industrialisasi di sektor pertanian memerlukan investasi modal yang 

memungkinkan sektor pertanian menyerap surplus tenaga kerja dalam jumlah 

besar.  

Menurut Adelman dan Morris dalam Arsyad (2010), ada delapan penyebab 

ketimpangan distribusi pendapatan di Negara berkembang adalah: 

a. Pertambahan penduduk yang lebih tinggi telah mengurangi pendapatan 

perkapita.  

b. Inflasi di mana pendapatan uang meningkat tetapi tidak sebanding dengan 

peningkatan produksi komoditas.  

c. Ketimpangan pembangunan antar daerah.  

d. Karena tingginya investasi dalam proyek padat modal, bagian pendapatan 

modal dari aset tambahan lebih besar daripada pendapatan tenaga kerja, 

yang meningkatkan pengangguran.  

e. Mobilitas sosial yang rendah. 

f. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan harga 

produk industri merupakan hasil untuk kelompok kapitalis.  

g. Inelastisitas permintaan barang ekspor dari negara berkembang 

memperburuk nilai tukar (trade terms) negara berkembang yang melakukan 

perdagangan dengan negara maju.  

h. Rusaknya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan dan industri dalam 

negeri dan lain-lain.  
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2. Indikator Ketimpangan Pendapatan 

a. Gini Ratio 

Koefisien Gini adalah ukuran atau indikator yang menggambarkan suatu 

distribusi pendapatan aktual, pengeluaran konsumsi, atau variabel lain yang terkait 

dengan distribusi di mana setiap orang mendapat bagian yang sama atau setara. 

Rasio Gini adalah ukuran ketimpangan total yang berkisar dari 0 (persamaan 

sempurna) hingga 1 (ketidaksamaan sempurna). Menurut Cobwell yang dikutip 

oleh Mitchell, pengukuran ketimpangan dapat menggunakan koefisien gini. 

Koefisien Gini yang berdasarkan pada kurva Lorenz, yang merupakan kurva 

pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan 

distribusi seragam yang mewakili lingkup kumulatif. Untuk membentuk koefisien 

Gini, buatlah grafik proporsi kumulatif penduduk (dari yang miskin ke yang kaya) 

pada sumbu horizontal, dan grafik proporsi kumulatif pengeluaran (pendapatan) 

pada sumbu vertikal. Semakin lebar kurva, semakin besar ketimpangan pendapatan. 

Menurut Todaro, disparitas pendapatan dihitung dengan menggunakan 

koefisien rasio Gini, yang secara matematis dirumuskan sebagai: 

𝑮 = 𝟏 − ∑
𝒊=𝟏

𝒏

𝒇𝐏𝐢(𝑭𝒄𝒊 + 𝑭𝒄𝒊−𝟏) 

Keterangan : 

G  = gini rasio 

FPi = frekuensi penduduk dalam kelas ke-i 

Fci = frekuensi kumulatif dan total peneluaran atau pendapatan pada kelas ke-i 

Fci-1 = frekuensi kumulatif dan total pengeluaran atau pendapatan pada kelas ke (i-

1). 
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Table 2.1 

Nilai Koefisien Gini 

Nilai Koefisien Gini Ketimpangan 

….< 0,4 Rendah 

0,4 < 0,5 Sedang 

….> 0,5 Tinggi 

     Sumber : Todaro, 1994 

Selain koefisien gini, untuk menilai pendapatan nasional dapat pula 

menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Bank Dunia mengukur 

ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara dengan melihat besarnya 

kontribusi 40% penduduk termiskin terhadap pendapatan atau pengeluaran nasional 

kriterianya dapat diperhatikan pada table dibawah: 

Table 2.2 

Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kriteria Bank Dunia 

Distribusi Pendapatan Tingkat Ketimpangan 

Kelompok 40% termiskin pengeluarannya 

<12% dari keseluruhan pengeluaran 
Tinggi 

Kelompok 40% termiskin pengeluarannya 

12%-17% dari keseluruhan pengeluaran 
Sedang 

Kelompok 40% termiskin pengeluarannya 

>17% dari keseluruhan pengeluaran 
Rendah 

         Sumber : World Bank, 2009 

b. Kurva Lorenz 

Analisis pendapatan per orang dapat digunakan bersama dengan metode lain 

untuk membuat kurva yang disebut kurva Lorenz. Kurva Lorenz dinamai menurut 

ahli statistik Amerika Cornad Lorenz, yang pertama kali memperkenalkannya pada 

tahun 1905. Dia menggambarkan hubungan antara kelompok dan rasio pendapatan. 
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Kurva ini memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase 

penerimaan pendapatan penduduk dengan persentase pendapatan yang benar-benar 

diperoleh selama kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun. Kurva Lorenz dan 

Koefisien Gini (Gini Ratio) dapat dipergunakan untuk mengukur dan 

membandingkan ketimpangan dari distribusi pendapatan masyarakat. 

Gambar 2.1 

Kurva Lorenz 

 

     Sumber : Todaro, (2006) 

Pada gambar kurva di atas, Semakin jauh jarak garis Kurva Lorenz dari garis 

diagonal, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin dekat 

jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi 

pendapatannya.  

Pada kasus ekstrim, jika pendapatan didistribusikan secara merata, semua 

titik akan terletak pada garis diagonal dan daerah A akan bernilai nol. Sebaliknya 

pada ekstrem lain, bila hanya satu pihak saja yang menerima seluruh pendapatan, 

luas A akan sama dengan luas segitiga sehingga angka koefisien Gininya adalah 

satu (1). Jadi suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai koefisien Gini 

mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak 

merata jika nilai koefisien Gininya mendekati satu. 
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c. Indeks Williamson 

Ukuran pertama ketimpangan pembangunan daerah ditemukan dalam 

indeks Williamson yang digunakan dalam penelitiannya pada tahun 1966. Dalam 

statistik, indeks ini sebenarnya adalah koefisien variasi yang biasa digunakan untuk 

mengukur suatu perbedaan. Istilah Indeks Williamson muncul sebagai 

penghormatan kepada Jeffrey G. Williamson, yang pertama kali menggunakan 

teknik tersebut untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. 

Meskipun indikator ini memiliki beberapa kelemahan yaitu sensitif terhadap 

definisi luas yang digunakan dalam perhitungan, namun indikator ini biasa 

digunakan untuk mengukur ketimpangan antar daerah. Berbeda dengan koefisien 

gini yang biasa digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan, indeks 

Williamson menggunakan PDRB per kapita sebagai tolak ukurnya.  

Alasannya, karena tujuan perbandingan adalah tingkat pembangunan antar 

daerah, bukan tingkat kekayaan antar kelompok. Dengan demikian, rumus indikator 

Williamson secara statistik dapat dinyatakan sebagai: 

Rumus : 

 

𝐖𝐈 =
√∑

ⁱ𝒊 
𝒏 (𝐘𝐢−𝐘)𝟐𝒇𝒊

𝒏⁄  

𝒀
 0 <Vw <1 

 

Keterangan : 

WI = Williamson Index (Index Williamson) 

Yi = PDRB perkapita (dalam penelitian ini kabupaten/kota) 

Y = PDRB perkapita provinsi 

Fi = Jumlah penduduk (Kabupaten/kota) 
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n = Jumlah penduduk provinsi 

Distribusi Pendapatan dari perspektif islam menurut Mannan, distribusi 

kekayaan tergantung pada kekayaan orang yang tidak setara. Keadilan mutlak juga 

berbeda dalam ketidakseimbangan, dan beberapa orang menuntut lebih dari yang 

lain. Hal ini wajar selama keadilan manusia didasarkan pada prinsip kesempatan 

yang sama untuk semua orang. Jadi ketidaksetaraan bisa-bisa saja.  

Siddiqi berpendapat bahwa distribusi pendapatan dan kekayaan awal yang 

tidak merata dan tidak adil adalah salah satu situasi yang mengarah pada intervensi 

negara, bersamaan dengan penerapan dan pemeliharaan praktik pasar yang adil. 

Islam sebagai rahmatan lil alamin sebenarnya menyediakan alat untuk 

mengatasi masalah ekonomi. Zakat, salah satu kewajiban Islam, mampu berperan 

dalam mengatasi masalah kesejahteraan dan ketimpangan pendapatan. Konsep 

Islam tentang distribusi pendapatan pada QS Al-An’am ayat 165 : 

ىِٕفَ  الْْرَْضِ  وَرَفَعَ  بَعْضَكُمْ  فَوْقَ  بَعْض   دَرَجٰت   ل ِيَبْلوَُكُمْ  فيِْ  مَا   اٰتٰىكُمْ  
ٰۤ
 وَهُوَ  الَّذِيْ  جَعَلَكُمْ  خَلٰ

حِيْم     ࣖ اِنَّ  رَبَّكَ  سَرِيْعُ  الْعِقاَبِ   وَاِنَّه   لَغَفوُْر   رَّ

Terjemahannya : Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di 

bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk 

mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu 

sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha 

Penyayang. 

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa ada derajat ujian antara manusia yang 

satu dengan yang lainnya. Ada orang yang memiliki kelebihan dan ada orang yang 

tidak memiliki cukup harta, sehingga mereka berinteraksi dan berbagi kelebihan 

dengan mereka yang memiliki kekurangan. Zakat merupakan sarana penghubung 

interaksi tersebut. 
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D. Investasi 

1. Definisi Investasi 

Investasi merupakan langkah awal terciptanya pertumbuhan ekonomi. 

Suatu daerah dengan investasi yang tinggi akan berdampak pula kepada 

pertumbuhan ekonominya. Menurut N. Gregory Mankiw (2005:425), teori 

investasi merupakan unsur GDP yang paling sering berubah ketika pengeluaran 

atas barang dan jasa turun selama resesi, sebagian besar dari penurunan itu 

berkaitan dengan anjloknya pengeluaran investasi. 

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai 

pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-

peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah 

barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk 

memproduksi barang dan jasa di masa depan.  

Investasi seringkali mengarah pada perubahan dalam keseluruhan 

permintaan dan mempengaruhi siklus bisnis, selain itu investasi mengarah kepada 

akumulasi modal yang bisa meningkatkan output potensial negara dan 

mengembangkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Samuelson, 2004). 

Investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang 

bertujuan untuk menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan 

digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang (Siti, 

2007). 

Investasi sebagai salah satu tolak ukur dalam penentu laju pertumbuhan 

ekonomi yang bermanfaat untuk mendorong peningkatan ouput dan secara 
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bersamaan akan meningkatkan permintaan input, sehingga akan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dari pendapatan yang diterima (Yasin, 2003).  

Apabila dilihat dari pembangunan ekonomi, investasi merupakan unsur 

yang dapat mengubah sumber daya manusia menjadi kekuatan ekonomi. Dari 

kegiatan investasi akan menghasilkan barang dan jasa untuk memperluas 

kesempatan usaha yang bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan. Peningkatan 

investasi dapat meningkatkan barang dan jasa, sehingga nantinya akan menaikkan 

pertumbuhan ekonomi.  

Hal penting dalam upaya menarik investor seperti kemampuan daerah 

dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta 

peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, adanya 

pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur (Juardi, 2019). 

Menurut (Sukirno, 2005) kegiatan investasi memungkinkan suatu 

masyarakat terus menerus mengalami peningkatan dari kegiatan ekonomi dan 

kesempatan kerja, menaikkan pendapatan nasional dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Peranan tersebut bersumber dari tiga fungsi penting dari 

kegiatan investasi, yaitu investasi merupakan salah satu komponen dari 

pengeluaran agregat, sehingga peningkatan investasi akan menaikkan permintaan 

agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja. Selain itu, bertambahnya 

barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitasi produksi, dan 

investasi selalu diikuti dengan perkembangan teknologi. Bagi suatu negara, 

investasi tidak hanya untuk memaksimalkan produksi, tetapi juga untuk 

menentukan distribusi lapangan kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan 
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penduduk serta kualitas dan teknologi. Tingkat investasi yang tinggi akan 

meningkatkan kapasitas produksi yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan 

kerja baru. Adanya investasi juga memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan 

pengetahuan dari negara maju ke negara berkembang. Berdasarkan uraian di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa Investasi merupakan pengeluaran-pengeluaran 

untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan 

tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam 

perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa di 

masa depan. 

2. Teori Investasi 

Harold-Dommar memberikan peran kunci kepada investasi terhadap 

perannya dalam proses pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai peran ganda 

yang dimiliki investasi. Pertama, investasi memiliki peran ganda di mana dapat 

menciptakan pendapatan, dan investasi memperbesar kapasitas produksi 

perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Hampir semua ahli ekonomi 

menekankan arti pentingnya pembentukan investasi sebagai penentu utama 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi.  

Arti pentingnya pembentukan investasi ini adalah bahwa masyarakat tidak 

menngunakan semua pendapatan untuk dikonsumsi, melainkan ada beberapa yang 

ditabung dan tabungan tersebut diperlukan untuk pembentukan investasi. 

Selanjutnya pembentukan investasi ini telah dipandang sebagai salah satu faktor 

bahkan faktor utama di dalam pembanunan ekonomi. Misalnya, investasi dalam 

peralatan modal atau pembentukan modal tidak hanya meningkatkan produksi atau 
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pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memberikan kesempatan kerja bagi 

masyarakat. Dengan demikian tedapat hubungan yang positif antara pembentukan 

investasi dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. 

3. Jenis-Jenis Investasi 

Berdasarkan sumberdaya yang digunakan, investasi dapat dikelompokkan 

menjadi beberapa jenis antara lain : 

a. Investasi Negara 

Investasi ini adalah investasi yang dilakukan oleh Negara, atau sumber daya 

investasi tersebut berasal dari milik atau kekayaan negara. Dalam 

pelaksanaannya investasi ini dilakukan oleh pemerintah untuk membangun 

prasarana dan sarana infrastruktur guna memenuhi kebutuhkan masyarakat. 

Investasi ini bersifat non profit atau nirlaba, misalnya pembangunan jalan dan 

jembatan, irigasi, sekolah, taman pasar, listrik, rumah sakit, pelabuhan, Bandar 

udara, terminal, alat pertahanan negara, kantor pemerintahan dan lain 

sebagainya. 

Dana atau pembiayaan yang dilakukan melalaui anggaran pendapatan dan 

belanja Negara/Daerah (APBN) atau (APBD). Investasi ini menghasilkan 

menghasilkan nilai tambah berupa barang dan jasa, lapangan pekerjaan, sewa, 

dan bunga, tanpa surplus usaha. 

b. Investasi Swasta 

Investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh masyarakat, 

khususnya para pengusaha, dengan tujuan mendapat manfaat berupa laba atau 

keuntungan. Investasi dengan karakteristik ini seperti ini dapat dilakukan oleh 
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pribadi atau perusahaan seperti : a. Usaha Mikro, b. Usaha Kecil Menengah 

(UKM), c. Usaha Besar yang berbentuk PMA maupun PMDN. 

4. Manfaat dan Tujuan Investasi 

Investasi merupakan salah satu pembentuk pertumbuhan ekonomi yang 

andil dalam peningkatan struktur ekonomi dan pembangunan Negara. Hal ini 

karena kegiatan investasi dapat menyumbang pendapatan tidak hanya Negara 

tetapi juga masyarakat. Secara khusus investasi memiliki manfaat terhadap 

perekonommian suatu daerah, antara lain : 

a. Investasi yang bermanfaat untuk umum (Publik)  

Pada dasarnya hampir semua bentuk investasi bermanfaat bagi kepentingan 

publik atau umum karena investasi menghasilkan barang dan jasa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. Investasi juga membuka lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat. Contohnya investasi dibidang pendidikan dan sumber daya 

manusia, investasi dibidag kesehatan, bidang infrastrktur dan lain-lain yang 

bermanfaat bagi masyarakat luas. 

b. Investasi yang bermanfaat untuk kelompok (pribadi atau rumah tangga). 

Investasi yang mendatangkan manfaat pada kelompok masyarakat tertentu 

dan lingkungan tertentu, seperti investasi dibidang keagamaan, misalnya 

membangun sarana ibadah dan investasi bidang olahraga tertentu yang 

bermanfaat bagi masyarakat atau kelompok tertentu. Sedangkan investasi yang 

mendatangkan manfaat bagi pribadi atau rumah tangga, misalnya investasi 

untuk perumahan pribadi, investasi pendidikan, investasi usaha serta investasi 

lainnya yang bermanfaat bagi pribadi maupun keluarga. 
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E. Hubungan Antar Variabel  

1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan 

Menurut Kuznet, pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang kuat 

dengan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi pada tahap awal menyebabkan 

kemiskinan meningkat, namun mendekati tahap terakhir terjadi penurunan tingkat 

kemiskinan secara bertahap. Misalnya, dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan (Tambunan, 2001). 

Mankiw (2000:158) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berarti 

terjadi peningkatan produksi untuk meningkatkan kesempatan kerja, yang pada 

gilirannya akan menurunkan angka kemiskinan. Sukirno (2002:25) berpendapat 

jika pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat mutlak bagi pengentasan 

kemiskinan. Syarat kecukupannya adalah pertumbuhan menjadi efektif dalam 

mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan meluas ke semua kelompok 

pendapatan, termasuk masyarakat miskin (Growth with equity). 

2. Hubungan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kemiskinan 

Kemiskinan tidak bisa lepas dari masalah ketimpangan distribusi 

pendapatan. Dilihat dari karakteristik Indonesia yang terdiri dari berbagai macam 

pulau, tidak dapat dipungkiri bahwa ada pola pembangunan ekonomi yang tidak 

seragam. Perbedaan pembangunan ini memengaruhi kemampuan pertumbuhan, 

selanjutnya menghasilkan suatu daerah yang mampu tumbuh dengan cepat 

sedangkan daerah lain tumbuh dengan lambat. Kemampuan pertumbuhan ini 

kemudian akan menghasilkan ketimpangan pada pembangunan dan pendapatan 

antar daerah (Putra, 2011:2). 
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Menurut Todaro (2003:92), Hubungan antara ketimpangan pendapatan 

terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh peningkatan jumlah populasi. Pertumbuhan 

penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama 

mereka yang sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki anggota 

keluarga yang banyak sehingga kondisi ekonomi mereka yang berada di garis 

kemiskinan semakin parah bersama dengan memburuknya ketimpangan 

pendapatan atau kesejahteraan.  

Salah satu penyebab kesalahan tersebut adalah adanya pola kepemilikan 

yang tidak seimbang terhadap sumber daya yang selanjutnya akan meningkatkan 

distribusi pendapatan yang timpang. 

Untuk mengukur ketimpangan pedapatan dapat menggunakan gini ratio. 

Nilai ketidakmerataan terletak antara 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 

(ketidakmerataan sempurna). Koefisien gini pada ketidakmerataan sedang berkisar 

antara 0,36 – 0,49. Ketidakmerataan tinggi berkisar 0,50 – 0,70 dan 

ketidakmerataan rendah berkisar antara 0,20 – 0,35 (Arsyad, 2010). 

3. Hubungan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan 

Pertumbuhan ekonomi mampu ditingkatkan dengan investasi, dimana 

investasi akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih berguna bagi 

penduduk miskin (Yusuf & Summer, 2015). Ketika investasi tersedia, maka akan 

mampu meningkatkan produksi di setiap sektor melalui penambahan modal 

(Yuhendri, 2013). Menurut Sadono Sukirno (2000), kegiatan investasi 

memungkinkan suatu masyarakat untuk terus menerus meningkatkan kegiatan 

ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan 
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meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut bermula dari tiga 

fungsi penting kegiatan investasi, yaitu :  

(1) investasi merupakan salah satu komponen pengeluaran agregat, 

sehingga peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan 

nasional, dan kesempatan kerja; (2) peningkatan barang modal sebagai hasil 

investasi akan meningkatkan kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti dengan 

perkembangan teknologi.  

Menurut Chenery & Carter (1973) bahwa penanaman modal asing dapat 

dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang sebagai dasar untuk mendorong 

investasi dan pertumbuhan ekonomi. Investasi asing dapat memainkan peran 

penting dalam mobilisasi dana atau transformasi struktural.  

Menurut Noor (2007:434) dalam Fika (2019), kurangnya investasi modal 

diketahui menjadi salah satu alasan mengapa banyak negara-negara berkembang 

terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan dan menjadi terbelakangan. FDI 

memiliki dampak pada masyarakat dari perspektif sosial dan ekonomi.  

Aspek sosial meliputi pengurangan kemiskinan dan peningkatan 

kesejahteraan. Sedangkan dalam aspek ekonomi, FDI mampu menciptakan 

lapangan kerja, mengembangkan keterampilan dan meningkatkan kemajuan teknis 

(Assadzadeh dan Pourqoly, 2013). Oleh karena itu, FDI memberikan dampak 

positif bagi suatu negara. Dampak positif tersebut antara lain penciptaan lapangan 

kerja bagi tenaga kerja lokal, menciptakan jiwa wirausaha, peningkatan 

keterampilan dan kompetensi tertentu bagi tenaga kerja lokal serta peningkatan 

pendapatan. 
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F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran yang akan 

diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, 

yaitu sebagai berikut : 

Table 2.3 

Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti 
Judul 

penelitian 

Variabel 

yang 

digunakan 

Hasil Penelitian 

1.  Anton Tri 

Wijayanto 

(2016) 

“Analisis 

Keterkaitan 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Ketimpangan 

Pendapatan 

Dan 

Pengentasan 

Kemiskinan 

Di Provinsi 

Sulawesi 

Utara Tahun 

2000-2010” 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Tingkat 

Kemiskinan 

dan Indeks 

Gini 

(1) Pertumbuhan ekonomi dan 

ketimpangan pendapatan 

berpengaruh negatif terhadap 

tingkat kemiskinan di Provinsi 

Sulawesi Utara. 

(2) nilai elastisitas neto 

kemiskinan terhadap 

pertumbuhan ekonomi yaitu 

pertumbuhan ekonomi mampu 

menurunkan kemiskinan tetapi 

ketimpangan pendapatan 

menjadi penghambat atau 

mengurangi efektivitas 

pertumbuhan ekonomi dalam 

pengentasan kemiskinan.  

2.  Istiqamah; 

Syaparuddin; 

dan Selamet 

Rahmadi (2018) 

“Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Terhadap 

Ketimpangan 

Pendapatan 

dan 

Kemiskinan 

(Studi 

Provinsi-

provinsi di 

Indonesia” 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Ketimpangan 

Pendapatan 

dan 

Kemiskinan 

(1) Hasil penelitian 

menunjukkan pertumbuhan 

ekonomi secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap 

ketimpangan pendapatan dan 

jumlah penduduk miskin 

provinsi-provinsi di Indonesia.  
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3.  Chairul, 

Abubakar, dan 

Sofyan Syahnur 

Pengaruh 

Investasi dan 

Tenaga Kerja 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Serta 

Hubungannya 

Terhadap 

Tingkat 

Kemiskinan 

di Indonesia 

Investasi, 

Tenaga Kerja 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Tingkat 

Kemiskinan 

(1) Pertumbuhan Ekonomi 

berpengaruh secara langsung 

sangat kecil namun 

hubungannya negatif dan 

signifikan. 

(2) Sedangkan FDI, Investasi 

dan tenaga kerja berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

(3) Pengaruh pertumbuhan 

Ekonomi terhadap kemiskinan 

berpengaruh negatif dan 

signifikan. 

4.  Anak Agung 

Istri Diah 

Paramita dan Ida 

Bagus Putu 

Purbadharmaja 

Pengaruh 

Investasi dan 

Pengangguran 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Serta 

Kemiskinan 

Di Provinsi 

Bali 

Investasi, 

Pengangguran, 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Kemiskinan. 

(1) Variabel investasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan 

variabel pengangguran 

bepengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

(2) Variabel investasi dan 

pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap variabel 

kemiskinan dan variabel 

penganguuran berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan. 

5.  Ari Kristin 

Prasetyoningrum 

& U. Sulia 

Sukmawati 

“ Analisis 

Pengaruh 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

(IPM), 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Pengangguran 

Terhadap 

Kemiskinan 

di Indonesia 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

(IPM), 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Penangguran 

dan 

Kemiskinan,. 

(1) IPM berpengaruh secara 

langsung dan negatif terhadap 

tingkat kemiskinan dengan 

nilai koefisien jalur -0.71 

(2) Pertumbuhan Ekonomi tidak 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap penurunan tingkat 

kemsikinan dengan nilai 

probabilitas 0.23. 

(3) Pengangguran berpengaruh 

positif terhadap tingkat 

kemiskinan dengan koefisien 

jalur 0.14 dan berpengaruh 

signifikan 0.0035 
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6.  Selamet 

Rahmadi & 

Parmadi (2019) 

“Pengaruh 

Ketimpangan 

Pendapatan 

dan 

Kemiskinan 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Antar Pulau 

di Indonesia” 

Indeks Gini, 

Kemiskinan 

dan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(1) Berdasarkan hasil penelitian 

Ketimpangan pendapatan dan 

kemiskinan berpengaruh 

negatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi (PDRB).  

(2) Berdasarkan uji Chow dan 

Uji Hausman yaitu model Fixed 

Effect pada α = 5%. 

(3) Koefisien regresi 

ketimpangan pendapatan dan 

kemiskinan terbesar dan terkecil 

mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi terdapat di Pulau 

Sulawesi dan Pulau Sumatera. 

7.  Khoirun Nisa, 

Ayu Wulandari 

& Rini Luciani 

Rahayu (2020) 

“Pengaruh 

Ketimpangan 

Pendapatan 

Terhadap 

Kemiskinan 

di Provinsi 

Kepulauan 

Bangka 

Belitung 

Tahun 2009-

2018” 

Indeks Gini 

dan Tingkat 

kemiskinan di 

Bangka 

Belitung 

Ketimpangan pendapatan 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

Menurut data dari BPS, Bangka 

Belitung memiliki angka gini 

ratio yang rendah dan tingkat 

kemiskinan yang relatif tinggi. 

8.  Marlina, 

Padambo, 

George, dan 

Wensy (2021) 

Analisis 

Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Inflasi dan 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

Terhadap 

Kemiskinan 

Di Provinsi 

Sulawesi 

Selatan 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Inflasi, Indeks 

Pembangunan 

Manusia dan 

Kemiskinan 

(1) Pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh negatif sigifikan 

terhadap kemiskinan di 

Provinsi Sulawesi Selatan.  

(2) Inflasi memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap 

kemiskinan. Sedangkan IPM 

berpengaruh negatif terhadap 

kemiskinan di Sulawesi Selatan. 

Secara simultan pertumbuhan 

ekonomi, inflasi dan IPM 

berpengaruh signifikan terhadap 

kemiskinan di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

9.  Gusti Ayu Putu, 

Made Suyana, I 

Nyoman 

Pengaruh 

Investasi, 

Pengeluaran 

Pemerintah, 

Investasi, 

Pengeluaran 

Pemerintah, 

Tenaga Kerja, 

(1) Investasi berpengaruh dan 

signifikan terhadap terhadap 

tenaga kerja di Bali. 
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Mahendra 

(2017) 

Tenaga Kerja 

Terhadap 

PDRB dan 

Tingkat 

Kemiskinan 

Pada Wilayah 

Sarbagita di 

Provinsi Bali 

PDRB dan 

Tingkat 

Kemiskinan 

(2) Pengeluaraan pemerintah 

berpengaruh positif terhadap 

tenaga kerja 

(3) Investasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap PDRB 

di Bali, begitu pula dengan 

pengeluaran pemerintah. 

(4) Investasi berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan di Bali. 

 

G. Kerangka Pikir 

Berdasarkan tinjauan teoritis di atas, maka kerangka konseptual dalam 

penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap 

tingkat kemiskinan, bagaimana hubungan ketimpangan pendapatan terhadap 

tingkat kemiskinan dan bagaimana hubungan antara investasi terhadap tingkat 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Maka kerangka konseptual dapat 

digambarkan sebagai berikut.  

Gambar 2.2 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Hipotesis 

Menurut Kerlinger, hipotesis yaitu pernyataan menjelaskan dua variabel 

atau lebih, hipotesis selalu berbentuk suatu pernyataan yang berhubungan secara 

Ketimpangan Pendapatan 

(X2) 
Kemiskinan (Y1) 

Pertumbuhan Ekonomi (X1) 

Investasi (X3) 
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umum atau khusus satu sama lain. Maka berdasarkan kerangka teori dan kajian di 

atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diduga Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.  

2. Diduga Ketimpangan Pendapatan memiliki pengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.  

3. Diduga Investasi memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di 

Provinsi Sulawesi Selatan. 



 

48 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif adalah pendekatan yang menekankan pada pengujian teori atau hipotesis 

dengan mengukur variabel penelitian dalam jumlah atau angka (kuantitatif) dan 

menganalisis data menggunakan prosedur statis dan pemodelan sistematis. Dalam 

praktiknya, pendekatan ini lebih sering menempatkan masalah pada hubungan 

sebab akibat, sehingga masalah dapat dijelaskan dalam bentuk hubungan antar 

variabel yang berbeda.  

Penulis memilih metode penelitian ini karena memenuhi prinsip kaidah 

ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional dan sistematis, sesuai 

dengan judul dan fokus rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang 

pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan investasi terhadap 

tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian yaitu di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dimana 

data-data variabel penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi 

Selatan melalui website Badan Pusat Statistik dan literatur, serta catatan informasi 

yang akurat dari instansi yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian dilakukan 

pada bulan Januari dan Februari 2022. 
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B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya 

yaitu, dengan melihat dokumen atau laporan yang telah tersedia dari sumbernya. 

Keuntungan dari data sekunder adalah penghematan waktu dan biaya untuk 

memperoleh data. Data yang digunakan adalah data time series triwulanan tahun 

2006-2020. Unit analisis untuk semua variabel dalam penelitian ini berada di 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang berasal 

dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Penanaman 

Modal (BPM) Sulawesi Selatan serta dari sumber-sumber lain yang dapat 

mendukung penelitian ini seperti website resmi, jurnal, tesis dan studi kepustakaan. 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Studi Kepustakaan 

Teknik atau metode ini dilakukan dengan studi kepustakaan dari berbagai 

literatur untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian, seperti 

jurnal, penelitian terdahulu, dan websit resmi yang terkait dengan masalah 

penelitian. 

2. Dokumetasi 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dokumentasi, yaitu 

memperoleh data yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Metode pengumpulan 
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data menggunakan data runtun waktu (sekunder) dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Sulawesi Selatan, Badan Penanaman Modal (BPM) Indonesia, jurnal, skripsi, tesis 

dan sumber terpercaya lainnya. Data yang dikumpulkan mulai tahun 2006-2020. 

D.  Metode Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yaitu metode analisis data yang persyaratan statistiknya 

harus dipenuhi dalam analisis regresi. Adapun jenis-jenis pada uji asumsi klasik ini 

sebagai berikut: 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Pengambilan kesimpulan dengan Jargue-Bera test atau J-B test. Bila nilai 

J-B hitung > nilai χ2 tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual μ 

terdistribusi normal dapat ditolak. Bila nilai J-B hitung < nilai χ2 tabel, maka 

hipotesis yang menyatakan bahwa residual μ terdistribusi normal tidak dapat 

ditolak. 

b) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana terdapat hubungan linier 

yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel bebas dalam model 

regresi. Suatu model regresi dikatakan memiliki multikolinearitas jika terdapat 

fungsi linier sempurna pada beberapa atau semua variabel bebas dalam fungsi 

linier dan hasilnya sulit untuk mencari pengaruh antara independen dan variabel 
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dependen. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antara 

variabel bebas. 

Uji multikolinearitas dirancang untuk mengetahui ada tidaknya gejala 

multikolinearitas dengan menggunakan nilai tolerance atau variance inflation 

factor (VIF). Jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka terdapat gejala 

multikolinearitas dan sebaliknya jika nilai VIF kurang dari 10 maka tidak 

terdapat gejala multikolinearitas. Dan jika nilai tolerance lebih kecil dari 1 maka 

tidak terjadi multikolinearitas dan sebaliknya jika nilai tolerance lebih besar dari 

1 maka terjadi multikolinearitas. 

c) Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Untuk mengetahui deteksi ada tidaknya heterokedastisitas 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot 

dengan dasar analisis: 

a. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

menunjukkan terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika ada pola yang jelas, seperti titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d) Uji Autokorelasi 

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota 

serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data 
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deretan waktu) atau ruang. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode waktu atau ruang dengan kesalahan pada waktu dan ruang sebelumnya. 

Pengujian menggunakan uji Durbin Watson untuk melihat gejala autokorelasi 

dan uji Breusch-Godfrey atau yang disebut dengan uji Lagrange Multiplier (LM 

Test). Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai signifikan > 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi. 

2) Jika nilai signifikan < 0,05 maka terjadi autokorelasi. 

2. Model Regresi Linear Berganda 

Metode analisis linear berganda menurut Sugiyono (2013) ini digunakan 

untuk memperkirakan atau meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) 

variabel dependen, jika dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor 

di manipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis linear berganda akan 

dilakukan jika jumlah variabel independennya minimal dua. Hubungan variabel 

pertumuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan investasi terhadap tingkat 

kemiskinan, untuk keperluan penelitian ini maka formulasi yang sesuai dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 + β2X2 +  β3X3 + e 

Keterangan: 

Y = Kemiskinan 

α = Konstanta 

β1 β2 β3 = Slope atau Koefisien Regresi 

X1 = Pertumbuhan Ekonomi 
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X2 = Ketimpangan Pendapatan 

X3 = Investasi 

e = error 

3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada dasarnya digunakan untuk mengukur 

besarnya kontribusi atau pengaruh variabel bebas terhadap variasi naik turunnya 

variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berada antara 0 sampai 1. Nilai R2 yang 

kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan 

variabel terikat sangat terbatas. Sedangkan jika nilai R2 yang mendekati satu berarti 

variabel bebas memberikan semua informasi yang dibuthhkan untuk memprediksi 

variabel terikat Definisi Operasional. 

4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian dimana telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dalam 

penelitian ini digunakan hipotesis asosiatif untuk hubungan atau sumbangan 

variabel pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan 

di Provinsi Sulaawesi Selatan. 

a) Uji Statistik F 

Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria yang digunakan dalam 

menerima atau menolak hipotesis adalah: 
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a. Ho diterima apabila F-hitung < F-tabel, artinya variabel independen secara 

bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen.  

b. Ho ditolak apabila F-hitung > F-tabel, artinya variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

b) Uji Statistik t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Kriteria yang digunakan dalam menerima atau menolak hipotesis 

adalah: 

a. Tingkat signifikan < dari a (0,05) = variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (Ha diterima). 

b. Tingkat signifikan > dari a (0,05) = variabel independen berpengaruh tidak 

signifikan terhadap variabel dependen (Ho diterima). 

E. Definisi Operasional 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Tingkat Kemiskinan (Y1) 

 Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran perkapita per bulan berada dibawah garis kemiskinan yang diukur 

dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic 
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need approach) yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik di Provinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2006-2020 yang dinyatakan dalam satuan persen (%). 

2. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Pertumbuhan Ekonomi (X1) 

Pertumbuhan ekonomi dinyatakan dengan sebagai perubahan PDRB atas 

dasar harga konstan di Propinsi Sulawesi Selatan atau disebut laju pertumbuhan 

ekonomi. Variabel pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dihitung 

berdasarkan pertumbuhan PDB atas dasar harga konstan di Provinsi Sulawesi 

Selatan tahun 2006-2020 yang dinyatakan dalam satuan persen (%). 

b. Ketimpangan Pendapatan (X2) 

Ketimpangan distribusi pendapatan (X2) adalah ketidakmerataan 

pendapatan atau adanya perbedaan pembangunan antara suatu wilayah dengan 

wilayah lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Variabel ketimpangan distribusi 

pendapatan diukur melalui indeks gini atau ratio gini di Provinsi Sulawesi 

Selatan tahun 2006-2020 yang dinyatakan dalam satuan persen (%). 

c. Investasi (X3) 

Variabel investasi (X3) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh 

jumlah investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi asing (PMA) di Provinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2006-2020 yang dinyatakan dalam satuan (%).
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a) Kondisi Geografis 

Secara Geografis Sulawesi Selatan merupakan salah satu pulau yang berada 

di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di bagian Pulau Sulawesi. Ibu 

kota Provinsi Sulawesi Selatan adalah Makassar, yang dahulu disebut Ujung 

Pandang. Provinsi Sulawesi Selatan terletak di 0°12ʹ - 8° Lintang Selatan dan 

116°48ʹ - 122°36ʹ Bujur Timur. Luas wilayahnya 45.764,53 km2 yang menjadikan 

Sulawesi Selatan memiliki lokasi yang strategis di Kawasan Timur Indonesia. 

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 21 kabupaten dan 3 kota. Wilayah 

terluas adalah Kabupaten Luwu Utara dengan luas seluas kurang lebih 7.502,68 

km2 atau 16,48% dari luas keseluruhan Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan 

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

99,33 km2 atau 0,22% dari luas wilayah provinsi sulawesi selatan. Tercatat juga di 

provinsi ini memiliki 67 sungai, 4 danau dan 7 gunung. Pada Secara umum Provinsi 

Sulawesi Selatan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. 

Penduduk Sulawesi Selatan terdiri dari 4 suku utama, yaitu toraja, bugis, makassar, dan 

mandar. Batas-batas administrasi Provinsis Sulawesi Selatan yaitu: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
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b) Kondisi Demografis 

Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk 

sebesar sebanyak 8.928.004 orang. Penduduk di Sulawesi Selatan tersebar di 24 

kabupaten/kota. Kota Makassar yang merupakan ibu kota Sulawesi Selatan yang 

memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 1.545.373 jiwa. Pada tahun 2019, 

Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama. Penduduk 

laki-laki 4.326.409 jiwa dan penduduk perempuan 4. 524.831 jiwa. Bisa dilihat 

jumlah penduduk Sulawesi Selatan tahun 2011 hingga 2020 pada tabel 4.1 di bawah 

ini: 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2011-2020 

Tahun  Jumlah Penduduk (Jiwa) 

2011 8.115.638 

2012 8.190.222 

2013 8.342.047 

2014 8.432.163 

2015 8.520.304 

2016 8.606.475 

2017 8.690.294 

2018 8.771.970 

2019 8.851.240 

2020 8.928.004 

            Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2011-2020  

Penduduk di Sulawesi Selatan juga memiliki banyak suku, diantaranya yaitu 

Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Duri, Konjo, dan lain-lain. Bahasa umum 

digunakan dalam masyarakat Sulawesi Selatan yaitu bahasa Makassar, Bahasa 

Indonesia Bugis, Toraja, Pettae, dan lain-lain. Mayoritas agama di Sulawesi Selatan 

beragama Islam, kecuali di Kabupaten Tana Toraja yang mayoritas beragama 

Kristen. 
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B. Deskripsi Perkembangan Variabel 

a) Perkembangan Tingkat Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan masalah yang melibatkan banyak aspek karena 

berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, status kesehatan yang rendah 

dan ketidaksetaraan antara jenis kelamin dan lingkungan yang buruk (World Bank, 

2004). Selain itu, kemiskinan juga merupakan masalah yang kompleks yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, antara lain tingkat pendapatan, 

pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses 

terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Pada 

table di bawah jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan 2006-2020. 

Tabel 4.2 

Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan  

2006-2020 

Tahun 
Kemiskinan (Ribu 

Jiwa) 

Persentasi Penduduk 

Miskin (%) 

2006 1.491,90 14,57 

2007 1.083,30 14,11 

2008 1.042,30 13,41 

2009 937,00 11,93 

2010 917,40 11,40 

2011 835,50 10,27 

2012 812,30 9,82 

2013 863,20 10,32 

2014 806,30 9,54 

2015 797,72 9,39 

2016 807,03 9,40 

2017 813,07 9,38 

2018 792,63 9,06 

2019 767,80 8,69 

2020 776,83 8,72 

    Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2006-2020  
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Berdasarkan pada tabel 4.2 perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi 

Sulawesi Selatan selama 15 tahun terakir pada tahun 2006-2020 bersifat fluktuasi. 

Dimana pada tahun 2006 kemiskinan mencapai 1.112,00 jiwa dan kemudian 

menurun secara terus menerus tiap tahunnya hingga pada tahun 2012 sebesar 

805,90 jiwa. Angka tersebut cukup membaik dari tahun sebelum-sebelumnya. 

Namun kenaikan kemiskinan kembali terjadi pada tahun 2013 sebesar 863,20 jiwa. 

Kemudian pada tahun 2014 kemiskinan mengalami sedikit penurunan sebesar 

806,35 jiwa, juga diikuti pada tahun 2015 mencapai 797,70 jiwa. Pada tahun 2016 

kemiskinan mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga 2018 sebesar 792,64 

jiwa. Setelah terus mengalami fluktuasi kemiskinan kembali mengalami penurunan 

pada tahun 2019 sebesar 767,80. Namun pada tahun 2020 kemiskinan kembali 

meningkat sebesar 800,24 jiwa. Hal ini diakibatnya adanya pandemi covid-19 yang 

terjadi sehingga sektor perekonomian mengalami kontraksi yang berefek pada 

menurunnya pertumbuhan ekonomi. Hal lain juga berdampak dengan adanya 

pandemi tersebut seperti, PHK, penurunan pendapatan dan tergerusnya usaha-usaha 

kecil masyarakat yang menjadi sumber pendapatan mereka.  

b) Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator 

penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dalam kurun waktu 

tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB 

pada dasarnya adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha 

di suatu wilayah tertentu, atau merupakan nilai total output akhir barang dan jasa 

yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi di suatu wilayah. 
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PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan 

jasa yang dihitung dari harga tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga 

konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung dari 

harga-harga yang digunakan sebagai tahun dasar dalam suatu tahun tertentu. PDRB 

atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui kapasitas sumber daya 

ekonomi, perubahan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Sedangkan PDRB 

konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke 

tahun, atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. 

Tabel 4.3 

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi 

Di Sulawesi Selatan Tahun 2006-2020 

Tahun 

Produk Domestik 

Regional Bruto 

Atas Harga 

Konstan (Miliyar 

RP) 

Laju Pertumbuhan 

(%) 

2006 38.867,68 6,72 

2007 41.332,43 6,34 

2008 44.549,82 7,78 

2009 47.326,08 6,20 

2010 51.197.03 8,18 

2011 185.708,47 8,13 

2012 202.184,59 8,87 

2013 217.589,13 7,62 

2014 233.988,05 7,54 

2015 250.802,99 7,19 

2016 269.401,31 7,42 

2017 288.814,17 7,21 

2018 309.156,19 7,04 

2019 330.506,38 6,91 

2020 328.154,57 (0,70) 

Sumber: BPS Sulawesi Selatan Dalam Angka (2006-2020) 
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Dapat kita lihat pada tabel 4.3 Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan 

tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi di 

Sulawesi Selatan sebesar 6,72% cukup membaik, namun pada tahun selanjutnya 

2007 pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 6,34%. Kemudian tahun 2008 

kembali mengalami pertumbuhan yang baik sebesar 7,78% dibanding tahun-tahun 

sebelumnya. Namun memasuki tahun 2009 pertumbuhan kembali mengalami 

penurunan yang berada pada nilai 6,23%. Memasuki tahun selanjutnya 

pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup membaik sebesar 

8,19% dan pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit penurunan 

sebesar 8,13%. Kemudian pada tahun 2012 adalah pertumbuhan ekonomi yang 

tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun sebesar 8,87%.  

Kemudian berangsur-angsur tingkat pertumbuhan mengalami penurunan 

pada tahun-tahun berikutnya, tahun 2013 sebesar 7,62%, tahun 2014 sebesar 7,54% 

dan tahun 2015 sebesar 7,19%. Namun pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi 

kembali meningkat sebesar 7,42%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017-2020 

kembali mengalami tren penurunan secara terus menerus tiap tahunnya. Pada tahun 

2017 sebesar 7,21%, tahun 2018 sebesar 7,04%, tahun 2019 sebesar 6,01% dan 

pada tahun 2020 mengalami pereakonomian Sulawesi Selatan mengalami kontraksi 

yang menyentuh sebesar -0,70%.  

Walaupun perekonomian Sulawesi Selatan pada tahun 2016 menjadi salah 

satu pertumbuhan perekonomian terbaik, hingga sampai saat ini perekonomian 

pada tahun 2017-2020 hanya mengalami pertumbuhan yang signifikan dan hanya 

sedikit peningkatan tiap tahunnya. 
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c) Perkembangan Ketimpangan Pendapatan 

Ketimpangan pendapatan adalah cerminan dari ketimpangan dalam hal 

distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat di suatu negara atau wilayah. 

Ketimpangan pendapatan adalah distribusi bagian yang tidak proporsional dari total 

pendapatan nasional di antara rumah tangga dom estik (Todaro, 2013). 

Ketimpangan pendapatan ini dapat dilihat dari indeks Gini. Indeks Gini 

adalah ukuran numerik agregat dari ketimpangan pendapatan yang berkisar dari 0 

(kemerataan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna). 

Tabel 4.4 

Perkembangan Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan 

2006-2020 

Tahun Gini Ratio 

2006 0,361 

2007 0,380 

2008 0,370 

2009 0,394 

2010 0,404 

2011 0,427 

2012 0,418 

2013 0,432 

2014 0,426 

2015 0,424 

2016 0,426 

2017 0,407 

2018 0,397 

2019 0,389 

2020 0,382 

      Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2006-2020 

Berdasarkan data yang diperoleh, gini ratio pada Provinsi Sulawesi Selatan 

besifat fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2006 gini ratio di Provinsi Sulawesi 

Selatan sebesar 0,361. Kemudian pada tahun 2007 indeks gini mengalami 
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peningkatan ketimpangan sebesar 0,380 dan kemudian menurun pada tahun 

berikutnya sebesar 0,380. Namun pada tahun 2009-2011 ketimpangan pendapatan 

terus mengalami peningkatan sebesar 0,394, 0,404 dan 0,427. Dari tahun 2012 

hingga tahun 2020 dapat kita lihat pada tabel yang menunjukkan bahwa 

ketimpangan untuk distribusi pendapatan berada pada tingkat sedang (antara 0,3 – 

0,4) dapat kita lihat dari ketimpangan Sulawesi Selatan pada tahun 2010-2017 

dengan indeks gini pada waktu itu rata-rata sebesar 0,4. Namun setelah periode 

2018 hingga 2020 indeks gini tercatat berada pada nilai 0,3. 

Jika dilihat pada tabel indeks gini Sulawesi Selatan terlihat dari tahun 2010 

hingga tahun 2017 terjadi ketimpangan pendapatan yang berskala sedang, namun 

pada tahun 2018 hingga 2020 ketimpangan pendapatan berada pada skala rendah 

yang berarti ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan 

terdistribusi dengan merata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

d) Perkembangan Investasi  

Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Provinsi di Sulawesi yang memiliki nilai 

strategis pada pembangunan Indonesia, investasi Sulawesi Selatan mampu 

meningkatkan permintaan agregat, pendapata nasional, dan menambah kapasitas 

produksi pada masa mendatang. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau 

lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan 

mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang (Sunariya, 2003:4). 

Investasi merupakan kegiatan ekonomi yang ditentukan oleh faktor-faktor penentu 

di masa depan, hal ini menjadikan investasi sebagai bagian dari lingkup ekonomi 

yang tidak pasti. Dengan ketidakpastian ini, sangat perlu kehati-hatian baik dari 
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PMDN maupun PMA. Berikut di bawah ini adalah perkembangan investasi yang 

fluktuatif selama sepuluh tahun terakhir. 

Tabel 4.5 

Perkembangan Investasi di Sulawesi Selatan  

2006-2020 

Tahun Investasi (Miliyar RP) Perkembangan (%) 

2006 189.265 (76,27) 

2007 575.209 203,92 

2008 1.377.879 139,54 

2009 1.935.288 40,45 

2010 7.222.617 273,21 

2011 4.772.032 (33,93) 

2012 7.805.978 63,58 

2013 5.809.211 (25,58) 

2014 8.288.313 42,68 

2015 12.355.627 49,07 

2016 8.299.563 (32,83) 

2017 11.519.613 38,80 

2018 12.081.555 4,88 

2019 9.948.515 (17,66) 

2020 12.595.022 26,60 

               Sumber: dpmptsp Provinsi Sulawesi Selatan, 2020 

Berdasarkan pada tabel 4.5 perkembangan investasi Provinsi Sulawesi 

Selatan selama 15 tahun terakhir pada tahun 2006-2020 mengalami fluktuasi. Di 

mana pada tahun 2007 realisasi investasi mencapai 203,92%, namun kembali 

mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya sebesar 273,21 ditahun 2010. 

Kemudian pada tahun 2011 investasi mengalami penurunan sebesar -33,93%. 

hingga tahun 2012 realisasi investasi kembali membaik yang dapat dilihat pada 

tabel di atas sebesar 63,58%. Di mana investasi terus mengalami peningkatan tiap 

tahunnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang mulai stabil di setiap 

sektor-sektor perekonomian serta penyerapan tenaga kerja yang mengalami 
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peningkatan. Pada tahun 2013 realisasi investasi mengalami penurunan sebesar 

(25,58%), namun kembali membaik pada tahun selanjutnya yang meningkat 

sebesar 49,07% pada tahun 2015. Pada tahun 2016 investasi sedikit mengalami 

penurunan sebesar (32,83%) dan mengalami peningkatan selama dua tahun sebesar 

4,8% ditahun 2018. Pada tahun 2019 investasi kembali mengalami penurunan 

sebesar 17,66%).  

Kemudian pada tahun 2020 investasi di Sulawesi Selatan mengalami 

pengingkatan yang cukup baik sebesar 26,60% membaik dari tahun sebelumnya. 

Walaupun ke khawatiran pemerintah karena defisitnya pertumbuhan ekonomi 

akibat pandemi covid-19 namun tidak menyurutkan investor untuk melakukan 

investasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini karena meningkatnya minat investasi 

di Sulawesi Selatan dengan bentuk dukungan pemerintah yang mempermudah izin 

dan mengingatkan perusahaan untuk selalu menyetor laporan kegiatan penanaman 

modal (LKPM). 

C. Analisis Hasil Pengolahan Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan model 

regresi linier berganda dalam menganalisis memenuhi asumsi klasik atau tidak. Hal 

ini dilihat dari terdistirubusinya data yang ada dengan normal, dan tidak terdapat 

masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Pengolahan data dengan uji normalitas digunakan untuk mengetahui atau 

menguji apakah dalam suatu model regresi, variable independen, variabel dependen 
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berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini menggunakan uji grafik p-plot dengan 

pengambilan keputusan dengan memperhatikan data (titik-titik) yang mengikuti 

garis diagonal, maka datanya berdistribusi normal dan jika tidak mengikuti pola 

atau garis diagonal maka data tidak terdistribusi normal. 

Gambar 4.1 

Grafik Normal P-Plot 

 
     Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2022 

Dari hasil analisis perhitungan SPPS versi 25 yang terlihat pada gambar 4.1 

uji normalitas data di atas memperlihatkan bahwa data (titik-titik) berada 

disepanjang garis yang mengikuti garis diagonal. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pada grafik p-plot di atas memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Multikolinearitas 

Pada pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

ditemukan atau tidak adanya korelasi antara variabel independen. Apabila 

ditemukan atau tidak adanya korelasi, dengan dasar pengambilan keputusan yaitu: 
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i) Multikolinearitas diuji, jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) < 10,00 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

ii) Multikolinearitas diuji, jika nilai tolerance < 0,10 dan nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) > 10,00 maka terjadi gejala multikolinearitas. 

Tabel 4.6 

Uji Multikolinearitas 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 

Pertumbuhan Ekonomi .822 1.217 

Ketimpangan Pendapatan .804 1.244 

Investasi .935 1.070 

a. Dependent variabel: Tingkat Kemiskinan 

     Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2022 

Berdasarkan tabel 4.6 hasil pengujian multikolinearitas di atas 

memperlihatkan bahwa:  

1) Pada variabel pertumbuhan ekonomi nilai tolerancenya sebesar 0.822 > 0.10 

dan VIF 1.217 < 10 maka pada variabel pertumbuhan ekonomi dinyatakan 

bebas dari gejala multikolinearitas.  

2) Pada variabel ketimpangan pendapatan nilai tolerancenya sebesar 0.804 > 0.10 

dan VIF 1.244 < 10 maka pada variabel ketimpangan pendapatan dinyatakan 

bebas dari gejala multikolinearitas. 

3) Pada variabel investasi nilai tolerancenya sebesar 0.935 > 0.10 dan VIF 1.070 

< 10 maka pada variabel investasi dinyatakan bebas dari gejala 

multikolinearitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi 

dan ketiga variabel yang digunakan tidak terjadi gejala  multikolinearitas. 

 



68 

 

 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah pada model 

regresi terdapat kesamaan atau tidak varians antara satu residu dan dengan 

pengamatan yang lain. Adapun ketentuan dalam pengambilan keputusan dalam 

pengujian ini yaitu dengan melihat gambar dari grafik scatterplot. 

Gambar 4.2 

Uji Heteroskedastisitas 

 
    Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2022  

Dari grafik scatterplot pada gambar 4.2 uji heteroskedastisitas di atas, 

menunjukkan titik-titik menyebar dengan tidak membentuk suatu pola yang artinya 

penyebarannya secara acak, baik itu di atas angka 0 dan di kanan pada sumbu Y. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi atau tidak terdapat 

gejala heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi pada 

priode-t dengan priode sebelumnya (et -1 ). Ketentuan untuk melihat adanya 

korelasi yaitu dengan melakukan pengujian terhadap nilai Durbin Watson (DW).  

 



69 

 

 

Tabel 4.7 

Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .765a .585 .472 1.42951 2.078 

           Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2022 

Berdasarkan tabel 4.7 uji autokorelasi di atas menunjukkan bahwa nilai dw 

sebesar 2.078. Berdasarkan pengambilan keputusan pengujian ini yaitu jika nilai du 

< dw < 4 – du, maka tidak ada gejala autokorelasi. Berdasarkan klasifikasi nilai DW 

yaitu α=5%, k=3, n=15. Maka diperoleh nilai du sebesar 1.750 pada tabel dw. 

Sehingga menjadi 1.750 < 2.078 < 2.250, dapat disimpulkan bahwa dalam model 

regresi ini tidak terdapat gejala autokorelasi. 

2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Untuk mengukur hubungan atau korelasi antar variabel independen dan 

dependen, atau terdapat lebih dari satu variabel prediktor maka teknik yang 

digunakan untuk menganalisis data adalah dengan regresi linear berganda. 

Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel coefficient berdasarkan hasil pengolahan 

menggunakan SPSS 25 pada ketiga variabel bebas di bawah ini: 

Tabel 4.8  

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 34.030 7.131  4.772 .001 

Pertumbuhan Ekonomi -.392 .192 .438 2.044 .006 

Ketimpangan 

Pendapatan 

.065 .019 -.755 -

3.485 

.005 

Investasi .003 .004 .154 .768 .458 

     Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2022 
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Berdasarkan tabel 4.8 dapat diperoleh hasil regresi linear berganda dalam 

persamaan regresi sebagai berikut:  

Y = 34,030 – 0,392 LnX1 + 0,065 LnX2 + 0,003 LnX3 + e 

Dari hasil persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

• Nilai koefisien β0 adalah 34,030 angka tersebut menunjukkan jika nilai 

variabel independent yaitu pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan 

dan investasi sama dengan 0 atau konstan maka tingkat kemiskinan sebesar 

34,030. 

• Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi (X1) sebesar -0,392, angka tersebut 

menunjukkam bahwa jika pertumbuhan ekonomi meningkat 1 persen 

dengan asumsi variabel ketimpangan Pendapatan (X2) dan Investasi (X3) 

adalah konstan, maka dapat menurunkan angka tingkat kesmiskinan sebesar 

0,392 persen. 

• Nilai koefisien ketimpangan pendapatan (X2) mempunyai nilai 0,065, 

angka tersebut menunjukkan bahwa jika ketimpangan Pendapatan 

bertambah 1 persen, maka akan menyebabkan peningkatan kemiskinan 

sebesar 0,065 persen dengan asumsi pertumbuhan ekonomi (X1) dan 

investasi (X3) dianggap konstan. 

• Nilai koefisien investasi (X3) mempunyai nilai sebesar 0,003, angka 

tersebut menunjukkan bahwa jika investasi bertambah 1 persen, maka akan 

menyebabkan peningkatan angka kemiskinan sebesar 0,003 persen dengan 

asumsi pertumbuhan ekonomi (X1) dan ketimpangan pendapatan (X2) 

dianggap konstan. 
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3. Analisis Koefisien Determinan (R2)  

Analisis koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar kontribusi variabel independent terhadap variabel dependen. Jika R2 = 0 dan 

1. Jika nilai R2 kecil atau mendekati nol, maka kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Namun 

jika nila R2 mendekati 1, itu berarti variabel independent mampu memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 

Tabel 4.9 

Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the Estimate 

1 .765a .585 .472 1.42951 

       Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2022 

Berdasarkan tabel 4.9 hasil penelitian data ditemukan nilai R-Square 

sebesar 0.585. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan 

ekonomi, ketimpangan pendapatan dan investasi berpengaruh terhadap kemiskinan 

sebesar 58.5%, sedangkan sisanya 48.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dijelaskan dalam penelitian. 

4. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui atau menguji apakah suatu 

asumsi signifikan atau tidak dengan menggunakan perhitungan statistik. Pengujian 

ini juga digunakan dalam menentukan hipotesis untuk mengetahui signifikansi 

masing-masing variabel dependen terhadap variabel independen dengan dilakukan 

uji F dan uji T. Berikut pengujian yang dilakukan di bawah ini: 
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1) Uji Simultan (Uji - f) 

Pengujian F Statistik yaitu pengujian yang dilakukan secara simultan pada 

variabel independent terhadap variabel dependen. Dengan ketentuan:  

1. Jika nilai sig. < 0,05 atau fhitung > ftabel, maka terdapat pengaruh variabel X 

secara simultan terhadap variabel Y. Ha diterima 

2. Jika nilai sig. > 0,05 atau fhitung < ftabel maka tidak terdapat pengaruh variabel 

X secara simultan terhadap variabel Y. Ho ditolak 

Tabel 4.10 

Uji F Simultan 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 31.705 3 10.568 5.172 .018b 

Residual 22.479 11 2.044   

Total 54.184 14    

    Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2022 

Berdasarkan tabel 4.10 uji f simultan, diperoleh fhitung sebesar 5.172 dan 

diperoleh nilai ftabel sesuai dengan ketentuan perhitungan sebesar 3.49. Sehingga 

fhitung 5.172 > ftabel 3.49 dengan nilai signifikan 0.018 < 0.05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel independent yaitu pertumbuhan ekonomi, 

ketimpangan pendapatan dan investasi secara simultan berpengaruh terhadap 

tingkat kemiskinan. 

2) Uji Parsial (Uji – t) 

Uji parsial atau uji t dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

variabel independent (X1) Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan (X2), 

dan Investasi (X3) secara masing-masing terhadap variabel dependen Tingkat 

Kemiskinan (Y1). Signifikansi tersebut dapat dilihat dengan membandingkan antara 
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nilai ttabel dengan thitung.  Berdasarkan tabel 4.11 dapat kita lihat hasil pengujian nilai 

t hitung dan nilai signifikansi dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Jika nilai sig. < 0.05 atau thitung > ttabel maka terdapat pengaruh signifikan 

2) Jika nilai sig. > 0.05 atau thitung < ttabel maka tidak terdapat pengaruh 

signifikan. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji T Parsial 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 34.030 7.131  4.772 .001 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

-.392 .192 .438 2.044 .006 

Ketimpangan 

Pendapatan 

.065 .019 -.755 -

3.485 

.005 

Investasi .003 .004 .154 .768 .458 

        Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2022 

 Berdasarkan tabel 4.11 Uji-t Parsial variabel pertumbuhan ekonomi, 

ketimpangan pendapatan dan investasi terhadap tingkat kemiskinan adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X1) 

Berdasarkan hasil pengolahan data variabel pertumbuhan ekonomi (X1) 

diketahui nilai signifikansi sebesar 0.006 < 0.05 yang menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan 

di Sulawesi Selatan sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

2. Pengaruh Ketimpangan pendapatan (X2) 

Berdasarkan hasil pengolahan data variabel ketimpangan pendapatan (X2) 

diketahui nilai signifikansi sebesar 0.005 < 0.05 yang menunjukkan bahwa 
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variabel ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan, sehingga hipotesis dalam penelitian diterima. 

3. Pengaruh Investasi (X3) 

Berdasarkan hasil pengolahan data variabel investasi (X3) diketahui nilai 

signifikan sebesar 0.458 > 0.05 yang menunjukkan bahwa variabel investasi 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, 

sehingga hipotesis dalam penelitian ini ditolak. 

D. Hasil dan Pembahasan 

1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan 

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini variabel pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh siginifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Hal ini terlihat dari hasil analisis regresi linear berganda dengan nilai signifikansi 

0.006 < 0.05 dan nilai coefficient regresi bertanda negatif sebesar -0.392. 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan sehingga (H1) diterima. 

Berdasarkan nilai koefisien hal ini menjelaskan bahwa apabila pertumbuhan 

ekonomi meningkat 1%, maka kemiskinan akan menurun sebesar 0.392% persen. 

Berdasarkan hasil penelitian pertumbuhan ekonomi terbukti memberi dampak 

terhadap berkurangnya jumlah penduduk miskin. Penelitian ini sejalan dengan teori 

yang dikemukakan oleh Kuznet dalam Tambunan (2001), bahwa pertumbuhan 

ekonomi mempunyai hubungan korelasi yang kuat, di mana pada tahap awal proses 

pembangunan ditandai dengan kemiskinan yang cenderung meningkat, dan pada 

saat mendekati tahap akhir pembangunan, jumlah orang miskin berangsur-angsur 



75 

 

 

berkurang. Perlunya mempercepat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan 

dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Karena dengan pertumbuhan 

ekonomi yang cepat akan menurunkan penduduk miskin merupakan suatu indikator 

keberhasilan pembangunan daerah. Dengan ini hipotesis yang diajukan menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.  

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Anton Tri Wijayanto (2016) dengan judul penelitian “Analisis Keterkaitan 

Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan di 

Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000-2010” yang menyatakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah 

mampu meningkatkan pendapatan per kapita, pendapatan per kapita yang 

meningkat dapat menyebabkan kemiskinan berkurang. 

2. Hubungan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kemiskinan 

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini menunjukkan variabel ketimpangan 

pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari hasil analisis regresi linear berganda dengan 

nilai signifikansi 0.005 < 0.05 dan nilai coefficient regresi bertanda positif sebesar 

0.065. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan jika ketimpangan pendapatan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan sehingga (H2) 

diterima. Berdasarkan nilai koefisien hal ini menjelaskan bahwa jika ketimpangan 

pendapatan meningkat 1% maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 
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0.065%. Berdasarkan hasil penelitian ini ketimpangan pendapatan memberi 

dampak terhadap tingkat kemiskinan. Adanya pengaruh positif antara ketimpangan 

pendapatan terhadap tingkat kemiskinan disebabkan karena terjadinya peningkatan 

kesenjangan pendapatan antara penduduk miskin dan penduduk kaya dari tahun ke 

tahun yang memberikan dampak kurang baik terhadap pemerataan ekonomi yang 

ada di Provinsi Sulawesi Selatan.   

Penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Yolanda Mahrita Sari DKK dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, 

Ketimpangan Pendapatan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di 

Kalimantan Selatan”. Diperoleh hasil penelitian Ketimpangan Pendapatan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Adanya hasil 

signifikan tersebut karena ketimpangan pendapatan sangat erat hubungannya 

dengan kemiskinan. Gini ratio yang rendah menandakan bahwa tingkat pendapatan 

dan pengeluaran penduduk baik dari golongan atas maupun golongan bawah tidak 

jauh berbeda atau hampir sama. Perlunya upaya pemerintah dalam meningkatkan 

dan mendukung kemampuan ekonomi lokal masyarakat dengan mamajukan Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar pendapatan masyarakat golongan bawah di 

Provinsi Sulawesi Selatan dapat terbantu. 

3. Hubungan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan 

Berdasarkan hasil pada penelitian ini variabel investasi tidak berpengaruh 

terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari hasil 

analisis regresi linear berganda dengan nilai signifikansi 0.458 > 0.05 dan nilai 

coefficient regresi bertanda positif sebesar 0.003. Berdasarkan hasil analisis 
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menunjukkan jika investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang ada, bahwa 

investasi berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan, sehingga (H3) ditolak. 

Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan teori Sukirno (2000), di mana 

kegiatan investasi memungkinkan warga untuk terus meningkatkan kegiatan 

ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan 

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Peningkatan investasi menyebabkan 

pendapatan masyarakat meningkat, terbukanya lapangan pekerjaan, sehingga 

investasi dapat menurunkan kemiskinan.  

Penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Nengah Rai Narka Suda Pratama (DKK) dengan judul “Pengaruh Pengeluaran 

Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat 

Kemiskinan di Kabupaten/kota Provinsi Bali”, diperoleh hasil penelitian investasi 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Adanya 

hasil yang tidak berpengaruh antara investasi terhadap kemiskinan disebabkan 

karena kebanyakan investasi sebagian besar dilakukan oleh kalangan menengah ke 

atas dan untuk kepentingan mereka sendiri dan tidak berdampak signifikan bagi 

masyarakat miskin.  

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dwiazhari (2020) mendapatkan 

hasil bahwa investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

pengentasan kemiskinan. Penyebab tidak signifikannya karena kurangnya daya 

saing antar wilayah, di mana investasi masih berpusat di wilayah sentral 

perekonomian dan perindustrian saja. Terlebih lagi masing-masing wilayah 
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memiliki anggaran yang berbeda-beda pada pembangunan dan tujuan yang berbeda 

karena itu investasi kurang signifikan dalam pengenatasan kemiskinan.  

Di Provinsi Sulawesi Selatan perkembangan investasi hanya berpusat pada 

di wilayah kota Makassar, hal ini tidak terlepas dari pengaruh sektor pariwisata 

yang menjadi tulang pungung perekonomian di daerah tersebut. Hanya daerah-

daerah yang mendapatkan keuntungan yang menjanjkan yang dilirik oleh para 

investor swasta maupun asing, sehingga peningkatan investasi belum dirasakan 

merata di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Apabila investasi hanya dilakukan 

di satu daerah tertentu saja maka akan berdampak terhadap ketimpangan dan 

kecemburuan sosial antar daerah. Sehingga perlu di upayakan peningkatan dan 

pemerataan investasi seperti menciptakan iklim investasi yang baik dengan 

mewujudkan rasa aman bagi para invsestor untuk menanamkan modalnya, 

memfokuskan investasi untuk daerah lain dengan peningkatan sarana dan prasarana 

penunjang, serta mempermudah investor untuk mengurus perizinan usahanya.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Pertumbuhan 

Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Investasi terhadap Tingkat Kemiskinan di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini dilihat pada hasil nilai 

signifikan 0.006. Dengan nilai koefisien -0.392 yang berarti setiap kenaikan 

pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan angka kemiskinan.  

2. Ketimpangan Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini dapat dilihat pada hasil 

nilai signifikan 0.005. Dengan nilai koefisien 0.065 yang berarti bahwa 

setiap kenaikan ketimpangan pendapatan, maka akan meningkatkan 

kemiskinan. 

3. Investasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini dapat dilihat pada hasil 

nilai signifikansi 0.458. Dengan nilai koefisien sebesar 0.003. Berdasarkan 

nilai signifikansi bahwa kenaikan Investasi tidak mempengaruhi tingkat 

kemiskinan. Namun berdasarkan nilai koefisien investasi dapat 

meningkatkan angka kemiskinan. Hal ini karena investasi di Provinsi 

Sulawesi Selatan belum terserap secara menyeluruh dibeberapa daerah 
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sehingga kesejahteraan hanya dirasakan oleh beberapa kelompok saja. 

Peningkatan investasi yang diperoleh suatu daerah harus diimbangi dengan 

terserapnya tenaga kerja, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. 

B. Saran  

Untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, 

diperlukan kebijakan yang tepat, terutama kebijakan ekonomi makro. Maka saran 

yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah: 

1. Untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah 

harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang 

meningkat akan mengurangi kemiskinan. Seiring dengan kemajuan 

pertumbuhan ekonomi, demikian pula pendapatan per kapita masyarakat, 

yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat untuk 

mengurangi kemiskinan. 

2. Untuk mengantaskan kemiskinan, pemerintah perlu melakukan distribusi 

pendapatan secara merata disetiap daerah serta menanggulangi inflasi di 

beberapa daerah sehingga ketimpangan pendapatan dapat merata sehingga 

masyarakat dapat melakukan konsumsi rumah tangga. 

3. Pemerintah harus menempuh perluasan kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan 

yang dapat meningkatkan investasi disetiap daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan, sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja untuk mengurangi 

angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan antar daerah.
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1. Data Variabel Penelitian 

No 

X1 X2 X3 Y 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Ketimpangan 

Pendapatan 
Investasi Kemiskinan 

2006 6.72 0.361 -76.27 14.57 

2007 6.34 0.380 203.92 14.11 

2008 7.78 0.370 139.54 13.41 

2009 6.20 0.394 40.45 11.93 

2010 8.18 0.404 273.21 11.40 

2011 8.13 0.427 -33.93 10.27 

2012 8.87 0.418 63.58 9.82 

2013 7.62 0.432 -25.58 10.32 

2014 7.54 0.426 42.68 9.54 

2015 7.19 0.424 49.07 9.39 

2016 7.42 0.426 -32.83 9.40 

2017 7.21 0.407 38.80 9.38 

2018 7.04 0.397 4.88 9.06 

2019 6.91 0.389 -17.66 8.69 

2020 -0.70 0.382 26.60 8.72 
 

2. Hasil Data Ln Variabel Penelitian 

No. 

LnX1 LnX2 LnX3 LnY1 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Ketimpangan 

Pendapatan 
Investasi Kemiskinan 

2006 1.09 5.96 5.86 2.16 

2007 1.26 5.94 4.25 2.65 

2008 0.74 5.91 4.90 2.60 

2009 1.30 5.98 5.45 2.48 

2010 0.52 6.00 0.00 2.43 

2011 2.36 5.95 5.73 2.17 

2012 0.00 6.04 5.35 2.28 

2013 0.81 6.07 5.70 2.33 

2014 0.85 6.05 5.44 2.26 

2015 0.99 6.05 5.42 2.24 

2016 0.90 6.05 5.73 2.24 

2017 0.98 6.01 5.46 2.24 

2018 1.04 5.98 5.60 2.20 

2019 1.15 5.89 5.55 2.68 

2020 0.55 6.06 5.71 2.33 
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3. Hasil Regresi SPSS 

a. Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 

Uji Multikolinearitas 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 

Pertumbuhan Ekonomi .822 1.217 

Ketimpangan Pendapatan .804 1.244 

Investasi .935 1.070 

b. Dependent variabel: Tingkat Kemiskinan 

 

Uji Heteroskedastisitas 
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Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .765a .585 .472 1.42951 2.078 

a. Predictors: (Constant), Investasi, Ketimpangan Pendapatan, 

Pertumbuhan Ekonomi 

b. Dependent Variable: Kemiskinan 

 

b. Uji Hipotesis 

Uji F Simultan 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 31.705 3 10.568 5.172 .018b 

Residual 22.479 11 2.044   

Total 54.184 14    

 

Uji T Parsial 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 34.030 7.131  4.772 .001 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

-.392 .192 .438 2.044 .006 

Ketimpangan 

Pendapatan 

.065 .019 -.755 -

3.485 

.005 

Investasi .003 .004 .154 .768 .458 

 

Koefisien Determinasi R2 

Model Summaryb 

Mode

l 
R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 
Std. Error of the Estimate 

1 .765a .585 .472 1.42951 
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