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ABSTRAK 

 

Nama : Fitsmasari 

NIM : 90300118055 

Jurusan : Ilmu Ekonomi 

Judul Skripsi : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Ter-

hadap Kemiskinan di Kepulauan Selayar 

Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Peng-

anguran Terhadap Kemiskinan di Kepulauan Selayar. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di 

Kepulauan Selayar, dan untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap 

kemiskinan di Ke-pulauan Selayar pada tahun 2006-2021. 

Penelitian ini dilakukan di Kepulauan Selayar dengan menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kepulauan Selayar. Periode 

penelitian ini adalah 16 tahun dari tahun 2006 hingga tahun 2021. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode regresi linear berganda mengguna-

kan bantuan software eviews.Agar penelitian ini lebih spesifik dalam cakupannya, 

maka dalam penelitian ini menggunakan sistem rentang waktu (time series). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1) Pertumbuhan ekonomi secara 

parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan; 2)Peng-

angguran secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan; dan 

3) pertumbuhan ekonomi dan pengangguran secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kemiskinan. 

Menurunkan kemiskinan perlu adanya kebijakan mengenai pemerataan 

per-tumbuhan ekonomi daerah di Kepulauan Selayar dan mengurangi 

pengangguran  dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai sehingga 

akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Selayar. 

 

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan masih menjadi permasalahan hampir di seluruh daerah di 

Indonesia. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah berupaya 

meng-atasi masalah kemiskinan yang terjadi, namun hasil yang didapatkan masih 

jauh dari yang diharapkan karena belum menampakkan hasil yang optimal. Di 

Provinsi Sulawesi Selatan masih terdapat beberapa daerah dengan tingkat 

kemiskinan yang masih cukup tinggi, seperti yang terjadi dibeberapa Kabupaten 

termasuk Kepulauan Selayar.
1
 

Melihatpembangunan perekonomian sektor ekonomi di Kabupaten Ke-

pulauan Selayar, upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pun mulai di 

kedepankan sebagai fokus utama pembangunan dan menjadi momentum dan ber-

harga bagi pemerintah dan masyarakat untuk melancarkan pembangunan yang 

meratadi masyarakat. 

Hak otonomi luas yang diperoleh lewat kebijakan otonomi daerah menjadi 

potensi dan motivasi kuat bagi pemerintah dan masyarakat di wilayah tersebut 

untuk menyikapi berbagai persoalan pemerintah dan pembangunan yang 

dihadapi.
2
Walaupun demikian, pada sisi lain berbagai kebijakan program 

pembangunan yang menjadi agenda pemerintah daerah masih memerlukan 

                                                           
1
Eko Indra Wahyuni, Pengaruh Sektor Pertanian dan Sektor Perikanan Terhadap Pem-

bangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2014, Skripsi (Makassar: Jurusan 

Ilmu Ekonomi Universitas Islam Negeri Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2016), h. 2. 
2
Muhammad Hasan, Jurnal, Analisis Struktur Ekonomi dan Pengaruhya Terhadap 

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar Vol.5 No. 1 Juni (2017), h. 145. 
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penajaman akselerasidan masih memerlukan upaya serius dalam meningkatkan 

kualitas diantaranya pe-nurunan jumlah penduduk miskin, perluasan lapangan 

kerja, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan pedesaan.
3
 

Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu kabupaten dalam wilayah 

Provinsi Sulawesi Selatan akibat terbatasnya infrastruktur yang mendorong 

kurang-nya peningkatan daya saing daerah, dan lemahnya sumber daya manusia 

baik pada sisi pemerintah daerah maupun sisi masyarakat sehingga kesejahteraan 

masyarakat masih rendah. Meskipun Kabupaten Kepuluan Selayar dikelilingi oleh 

lautan yang sangat luas dibandingkan daerah lain di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Namun kenyata-anya daerah ini masih tertinggal dari segi pembangunan, hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah kesenjangan antarwilayah 

daratan dengan wilayah kepulauan. Wilayah daratan pulau Selayar relatif 

mendapat perhatian lebih besar karena didukung oleh penyedian infrastruktur 

yang lebih besar dibanding wilayah kepulauan.
4
 

Selain itu, Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa secara kuantitif bisa 

saja berkurang tetapi secara kualitatif tidak mengalami perubahan mendasar. Di 

Ke-pulauan Selayar kecenderungan dimasyarakat, terjadinya ketidaksesuaian 

antara program kemiskinan dengan orang yang dilayani dalam pemberian bantuan 

kepada masyarakat miskin yang tidak tepat sasaran (orang yang mampu justru 

dapat bantu-an sedangkan orang yang tidak mampu tidak tersentuh 

bantuanpemerintah). Karena itu, diperlukan peran pemerintah daerah yang lebih 

                                                           
3
Zainuddin, Pengaruh Anggaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Ke-

pulauan Selayar, Skripsi (Makassar: Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2015), h.1. 
4
Eko Indra Wahyuni, Pengaruh Sektor Pertanian dan Sektor Perikanan Terhadap Pem-

bangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2014, Skripsi (Makassar: Jurusan 

Ilmu Ekonomi Universitas Islam Negeri Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2016), h. 2. 
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efektif untuk dapat memajukan dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat 

dan mampu membuat masyarakat yang diberdayakan untuk keluar dari 

ketidakberdayaan. Kepulauan Selayar mem-punyai tantangan terberat bagi 

pemerintah daerah mengenai bagaimana membuat masyarakat miskin secara 

kualitatif dijauhkan dari kemiskinan karena realitas yang ada dari dulu sampai 

sekarang yang menjadi orang miskin tidak berubah. 

Berdasarkan dari data statistik tingkat kemiskinan di Kabupaten 

Kepulauan Selayar, kepulauan ini masih dikategorikan tinggi dibandingkan 

dengan kabupaten lainnya yang termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Salah satu 

faktor yang menjadi tingginya persentasi kemiskinan di Kepulauan Selayar adalah 

struktur ekonomi  yang masih didominasi  oleh sektor pertanian dan sektor jasa 

sedangkan yang paling rendahnya peranan sektor industri. Dalam artian 

masyarakat Kepulauan Selayar masih tradisional ditandai dengan  masih 

banyaknya penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dibandingkan dengan 

sektor lainnya. Hal ini yang menjadi dugaan penyebab masih tingginya jumlah 

penduduk miskin di Kepulauan Selayar.
5
 

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kepulauan Selayar 

dalam mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Namun 

penciptaan lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja secara maksimal tidak 

akan tercapai jika struktur ekonomi daerah tidak mendukung. Struktur ekonomi 

yang mendukung adalah struktur ekonomi yang modern dengan 

mengandalkansektor industri. Hal ini searah dengan teori tranformasi struktural 

                                                           
5
Muhammad Hasan, Jurnal, Analisis Struktur Ekonomi dan Pengaruhya Terhadap 

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar Vol.5 No. 1 Juni (2017), h. 145. 
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yang dikemukakan oleh Lewis bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat 

sektor industri lebih mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar, sehingga 

pendapatan masyarakat bertambah yang pada akhirnya penurunan tingkat 

kemiskinan. 

Penyebab kemiskinan yang terdapat dalam teori lingkaran kemiskinanyang 

dikemukakan oleh Nurkse yaitu karena keterbelakangan dan ketertinggalan 

Sumber Daya Manusia (SDM), ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal 

menyebab-kan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan 

rendahnya pendapatan yang mereka terima (tercermin oleh rendahnya PDRB 

perkapita atau pertumbuhan ekonomi). Rendahnya pendapatan akan berimplikasi 

pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada 

rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah 

(yang berdampak pada tingginya angka pengangguran).
6
 

Tabel 1.1 

Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 

Tahun Tingkat Kemiskinan (Ribu Jiwa) 

2016 17.21 

2017 17.61 

2018 17.59 

2019 17.36 

2020 17.42 

2021 17.54 

Sumber Data: BPS Selayar, 2021 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kepulauan Selayar 

sejak lima tahun terakhir tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 

                                                           
6
Mudrajad Kuncoro, 2103, “Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan”, 

(Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2003) hlm. 25. 
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jumlah kemiskinan di Kepulauan Selayar paling terendah sejak lima tahun 

terakhir sebanyak 17.21 ribu jiwa sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 17.61 

ribu jiwa mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan 

jumlah ke-miskinan di Kepulauan Selayar sebanyak 17.42 ribu jiwa dari tahun 

sebelumnya. Hal ini menandakan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kepulauan 

Selayar masih rendah yang disebakan salah satunyakemampuan daya beli 

masyarakat berkurang karena pemberian bantuan kepada masyarakat miskin tidak 

tepat sasaran. 

Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan meningkatnya barang dan jasa 

yang dihasilkan masyarakat sehingga meningkatkan hasil produksi dan 

pendapatan. Dalam hal ini, berarti terjadi peningkatan pendapatan nasional yang 

ditunjukkan oleh besarnya Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam kegiatan 

perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi tidak hanya dapat dilihat 

melalui pertambahan jumlah barang yang diproduksi, tetapi juga melalui 

perkembangan infrastruktur, tingkat kemiskinan, pengangguran dan tingkat 

pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara tingkat 

pendidikan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. 

Menurut Todaroada tiga penyebab utama yang dapat mempengaruhi per-

tumbuhan ekonomi suatu daerah diantaranya akumulasi modal, kemajuan 

teknologi dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang besar akan 

menghasil-kan angkatan kerja yang besar pula di pasar tenagakerja. Apabila 

pertambahan angkatan kerja tidak disertai dengan kesempatan kerja,maka akan 

menimbulkan pengangguran. Jumlah pengangguran yang besar pada suatu daerah 
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akanmenurun-kan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan di daerah 

tersebut. 

Pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Selayarmengalami pergerakan per-

tumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting untuk lepas dari jerat kemiskinan, karena pertumbuhan 

ekonomi merupakan gambaran adanya perkembangan ekonomi untuk mencapai 

tingkat kemakmuran yang lebih baik. Saat ini ekonomi semakin kedepannya terus 

mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan 

gambaran terhadap kesejahteraan tersebut, artinya semakin tinggi laju 

pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula produktivitas faktor produksi 

dan semakin tinggi pula upah yang diterima oleh para pekerja.
7
 

Pertumbuhan ekonomi yang selama ini dicapai oleh Kepulauan Selayar 

ter-nyata tidak mampu mengurangi faktor penyebab kemiskinan. Pesatnya 

pertumbuh-an ekonomi tersebut hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang di 

Kepulauan Selayar. Hal ini akan menimbulkan kemiskinan struktural dimana 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang 

kaya.
8
 

Pengaruh pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan memiliki pengaruh 

yang negatif, artinya jika pertumbuhan ekonomi meningkat disuatu daerah maka 

kemiskinan akan menurun. Begitupun sebalikanya jika pertumbuhan 

ekonomimenurun maka kemiskinan akan meningkat. Hal ini sesuai dengan 

                                                           
7
Robinson Taringan, “Ekonomi Regional: Teori Ekonomi dan Aplikasi`,(jakarta: Bumi 

Aksara.2005) hlm. 21. 
8
Amir Machmud, Op.,Cit.hlm. 280. 
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penelitian yang dilakukan oleh Nurhandayani (2019) dan Zendrato (2019) yang 

mendapatkan hasil arah negatif pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. 

Disamping pertumbuhan ekonomi salah satu faktor kemiskinan adalah 

pengangguran.Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang ter-

golong angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum 

memperolehnya. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu 

masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat akan mencapai 

maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. 

Pengangguran dapat me-ngurangi pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat 

kemakmuran yang ingin dicapai. Faktor yang paling besar perannya dalam 

terhadap kemiskinan adalah penganggguran.
9
 

Secara teori jika masyarakat tidak menganggur berarti memiliki pekerjaan 

dan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin. 

Sehingga dikata-kan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja 

tinggi) maka tingkat kemiskinan juga rendah.
10

 

Pengangguran merupakan salah satu masalah yang terjadi di Kepulauan 

Selayar dan belum dapat terselesaikan dengan baik. Pengangguran terjadi 

dikarena-kan angkatan kerja yang semakin menumpuk sedangkan lapangan 

pekerjaan tidak tersedia. Pengangguran yang tinggi menjadi permasalahan 

dalamperekonomian, permasalahan pengangguran yang dirasakan masyarakat ini 

                                                           
9
Sadono Sukirno, “Makroekonomi Teori Pengantar”, (Jakarta: Rajawali Pers. 2013) h. 

14. 
10

Yarlina Yacoub, “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat 

KemiskinanKabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat”. Jurnal EKSOS, Volume 8, Nomor 3, 

Oktober 2012.h. 176. 
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yang menimbulkan ke-sulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingkat 

kesejahteraan masyarakat yang selalu menurun dapat terjadi karena adanya 

pengangguran yang dapat mem-berikan dampak pada tingkat kemiskinan, seperti 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Novegya bahwa dengan tidak memiliki 

pekerjaan maka tidak memperoleh pendapatan dan tidak dapat memenuhi 

kebutuhan hidup seperti pendidikan dan kesehatan sehingga kesejahteraan tidak 

terpenuhi.
11

 

Meningkatnya pengangguran di Kepulauan Selayar disebabkan juga 

tenaga kerja yang tinggal didaerah pinggir lebih tertarik untuk bekerja di daerah 

kota dan meninggalkan daerah asalnya. Akibatnya terjadi migrasi dari daerah 

pinggir me-nuju daerah pusat sedangkan lapangan pekerjaan yang ada di daerah 

pusat belum tentu menyerap semua tenaga kerja yang ada dan kesenjangan 

sumber daya yang tercermin pada konsentrasi kegiatan ekonomi yang terjadi pada 

daerah pusat saja. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya perhatian pemerintah 

pusat terhadap daerah pinggiran. 

Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan yang diteliti 

olehSuprabamenunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan 

signifikan ter-hadap tingkat kemiskinan.
12

 Sedangkan hasil penelitian yang diteliti 

olehPranata menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan 

                                                           
11

Novegya Ratih Primandari (Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran 

Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan periode 2004-2018, Jurnal 

Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol 2 No 2, (Desember 2019), h. 29. 
12

Sylvia Yasmin Supraba, Skripsi, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2015”, (Yogyakarta: UII, 2018). 
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signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
13

 Hal ini bertentangan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan olehAfnie yang menunjukkan bahwa pengangguran 

tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
14

 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan 

bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Kepuluan Selayar merupakan 

faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kepulauan Selayar, maka penulis 

tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi 

yang ber-judul“Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap 

Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar”. 

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, maka permasalahan pokok yang 

akan dikaji dalam penelitian ini dijabarkan ke dalam tiga sub masalah sebagai 

rumusan masalah: 

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di 

Kabupaten Kepulauan Selayar? 

2. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten 

Kepulauan Selayar? 

3. Apakah pertumbuhan ekonomi dan pengangguran secara bersamaan ber-

pengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar? 

 

                                                           
13

Okta Ryan Pranata Yudha, Skripsi,  “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah 

Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 

2009-2011”, (Semarang: Universitas Negeri Semarang,. 2013). 
14

Ahmad Afnie, Skripsi, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap 

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2012-2015 Dalam Persektif Islam”, (Lampung: 

Uin Raden Intan Lampung, 2018). 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk: 

1. Mengetahui pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Mengetahui apakah pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

3. Mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap 

kemiskin-an di Kabupaten Kepulauan Selayar. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis, penelitiaan ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat 

peng-angguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Manfaat Praktis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam pengembangan teori mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi 

dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 

3. Bagi Lembaga Akademi dan Peneliti, dapat dijadikan referensi 

selanjutnya dan memberikan informasi serta pengetahuan kepada pihak 

akademi dan peneliti mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan 

tingkat peng-angguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 
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BAB II 

TINJAUNTEORETIS 

A. Kemiskinan 

1. Pengertian Kemiskinan 

Kemiskinan dikatakan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi 

kebutuh-an hidup sesuai dengan standar hidup minimum. Kemiskinan dapat 

terjadi karena adanya kebutuhan hidup dasar seperti, pendidikan, kesehatan dan 

pekerjaan yang sulit didapatkan.
15

Kemampuan pendapatan yang rendah juga 

dapat mempengaruhi berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup 

rata-rata, seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Masalah 

sosial yang sangat global ini adalah kemiskinan. 

Kemiskinan terbagi menjadi dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan 

ke-miskinan relatif. Kemiskinan absolut, yaitu apabila hasil pendapatannya berada 

di-bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 

minimum seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan 

kemiskinan relatif, yaitu seseorang yang sebenarnya hidup diatas kemiskinan akan 

tetapi masih berada dibawah kemampuan masyarakat di sekitarnya.
16

 

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan seseorang untuk 

memenuhi standar kehidupan minimum.
17

Menurut Nurkse penyebab kemiskinan 

tidak hanya ada pada permasalahan pembangunan dimasa lalu,akan tetapi ke-

                                                           
15

Mudrajad Kuncoro, Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan Edisi 

Ketiga. (Yogyakarta: UUAMP YKPN, 2003), h. 123. 
16

Abdul Hakim, Ekonomi Pembangunan, cetakan ketiga, edisi 5, (Yogyakarta: Ekonisia, 

2010), h. 225. 
17

Mudrajad Kuncoro, Ekonomi Pembangunan: Teori Masalah dan Kebijakan, 

(Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2003), h. 123. 
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miskinan jugadapat menghambat pembangunan dimasa yang akan datang. Salah 

satu yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab adanya kemiskinan, yaitu pem-

bentukan pada modal yang berdampak pada kurangnya produktivitas.
18

Tolak ukur 

manusia yang berkualitas dilihat melalui hasil karya dan produksinya, sehingga 

kualitas manusia harus diperhatikan demi kemajuan suatu bangsa atau daerah itu 

sendiri. 

2. Faktor Penyebab Kemiskinan 

Penyebab kemiskinan yang terdapat dalam teori lingkaran kemiskinanyang 

dikemukakan oleh Nurkse, yaitu karena keterbelakangan dan ketertinggalan 

sumber daya manusia (yang tercerminkan oleh rendahnya IPM), 

ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya 

produktivitas. 

Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang 

mereka terima (yang tercermin oleh rendahnya PDRB per kapita). Rendahnya 

pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya 

investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan 

lapangan kerja rendah (yang berdampak pada tingginya angka pengangguran).
19

 

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadi-

nya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia (SDM) juga dapat menjadi 

faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Rendahnya IPM akan berakibat 

                                                           
18

Sadono Sukimo, Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga 

Keynesian Baru, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 113. 
19

Mudrajad Kuncoro, 2103, “Ekonomi Pembangunan: Teori Masalah dan Kebijakan”, 

(Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), h. 25. 
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pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah 

akan ber-akibat pada rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya kemiskinan. 

3. Jenis-Jenis Kemiskinan 

Menurut Linclon (1997), macam-macam kemiskinan tersebut antara lain: 

a. Kemiskinan Absolut.  

Seseorang yang termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila 

seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya untuk 

mencapai keberlangsungan hidup, seseorang tersebut dapat disebut penduduk 

miskin.  Kondisi masyarakat karena pengaruh kebijakan pembangunan yang 

belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga 

menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum yang 

digunakan untuk menentukan apakah seseorang miskin secara relatif disusun 

berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian 

terfokus pada golongan penduduk “termiskin” misalnya 20 % atau 40 % dari 

total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan atau pengeluaran. 

Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Ukuran relatif kemiskinan 

sangat tergantung pada distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk 

sehingga dengan menggunakan definisi ini “orang miskin selalu hadir 

bersama kita”. Garis kemiskinan relatif berbeda-beda setiap negara. Garis 

kemiskinan relatif tidak dapat digunakan untuk membandingkan tingkat 

kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat 

kesejahteraan yang sama.   

b. Kemiskinan Relatif. 

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat 
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memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah di-

bandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya.Penentuan kemiskinan ini 

berdasarkan ketidakmampuan untuk  memenuhi kebutuhan pokok minimum 

seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Ukuran 

finansial dalam bentuk uang merupakan terjemahan dari kebutuhan pokok 

minimum. Istilah garis kemiskinan diartikan sebagai nilai kebutuhan 

minimum kebutuhan dasar sedangkan penduduk miskin ialah penduduk yang 

pendapatannya di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan absolut tetap 

dalam hal standar hidup, garis kemiskinan absolut mampu membandingkan 

kemiskinan secara umum. Jika seseorang akan mencoba menilai efek dari 

kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari 

suatu proyek terhadap kemiskinan, garis kemiskinan absolut sangat penting 

dan dapat digunakan. Bank Dunia menggunakan dua batas  ukuran yang 

merupakan garis kemiskinan absolut, yaitu : a) US$ 1 per hari  dimana 

diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup di bawah 

ukuran tersebut; b) US$ 2 per hari dimana lebih dari 2 miliar penduduk yang 

hidup kurang dari batas tersebut. 

c. Kemiskinan Kultural 

Kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya 

suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan 

indikator kemiskinan. Contohnya adalah kemiskinan yang terjadi pada suku-

suku terasing, seperti suku Badui di Cibeo Banten Selatan, suku Dayak di 

pedalaman Kalimantan, dan suku Kubu di Jambi. Kemiskinan dengan 

pendekatan pendapatan/pengeluaran menggunakan konsep kebutuhan dasar 
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yang di dalamnya terdapat komponen kebutuhan dasar dan karakteristik 

kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan kemiskinan. 

 

d. Kemiskinan Struktural. 

Kemiskinan ini muncul karena struktur sosial tidak mampu 

menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia.
20

Kemiskinan 

ini disebabkan oleh kondisi struktur, dimana kemiskinan menggejala oleh 

sebab tatanan sosial yang tak adil. Tatanan yang tak adil ini menyebabkan 

banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk 

mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga 

mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini 

menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang 

layak dan bermartabat sebagai manusia. Salah satu contoh adalah kemiskinan 

karena lokasi tempat tinggal yang terisolasi, misalnya, orang Mentawai di 

Kepulauan Mentawai, orang Melayu di Pulau Christmas, dan sebagainya. 

e. Kemiskinan dengan Pendekatan Rata-Rata Perkapita 

Pendekatan rata-rata per kapita dari waktu ke waktu mengalami 

perkembangan dalam penerapannya. Tingkat konsumsi menurut golongan 

umur dan jenis kelamin serta skala ekonomi dalam konsumsi biasanya belum 

termasuk dalam pertimbangan pada pendekatan rata-rata per kapita ini. Bank 

Dunia menetapkan garis kemiskinan sebesar 1 dolar dalam bentuk satuan PPP 

                                                           
20

Siti Nur Fatimah, Analiisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan 

Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2010-2015, Skripsi 

(Yogyakarta: Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta, 

2018), h. 19. 
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per kapita per hari. Negara maju seperti Eropa Barat menetapkan 1/3 dari 

nilai PDB per kapita per tahun sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan 

Indonesia didekati dengan pengeluaran minimum makanan yang setara 

dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari ditambah pengeluaran minimum 

bukan makanan (perumahan dan fasilitasnya, sandang kesehatan, pendidikan, 

transpor dan barang-barang lainnya). 

4. Teori Kemiskinan 

Teori yang dikemukakan oleh karl max menyatakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi akan berpengaruh terhadap distribusi pendapatan yang semakin 

timpang.Pertumbuhan ekonomi justru akan selalau menyebabkan melebarnya 

kemiskinan, yaitu terdapat jurang antara si miskin dan si kaya.
21

Teori Trickle 

Down Effect yang artinya kemajuan perekonomian yang ditandai dengan laju 

pertumbuhan ekonomi akan dengan sendirinya menetes kebawah sehingga 

menciptakan lapangan kerja dan terciptanya distribusi hasil perekonomian yang 

secara merata. Dalam hal ini, implikasinya, pertumbuhan ekonomi akan dirasakan 

oleh orang kaya terdahulu, kemudian baru menetas ke penduduk miskin yang 

terjadi dengan sendirinya. 

Todaro menyatakan penyedian kesempatan kerja yang lebih banyak dan 

luas untuk memecahkan masalah pengangguran merupakan perjalanan yang 

panjang. Karena itu, ketenagakerjaan ini harus dijadikan strategi utama dalam 

mengatasi kemiskinan. Ada hubungan erat antara tingkat pengangguran yang 

tinggi dengan kemiskinan yang merajalela dan ketidak merataan distribusi 

                                                           
21

Lora Ekana Nainggolan, Lenny Dermawan Sembiring dkk, Jurnal Analisis Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang Berdampak pada Kemiskin-

an di Provinsi Sumatera UtaraVol.15 No.10 Mei (2021), h. 5462. 
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pendapatan. 

5. Indikator Kemiskinan 

Menurut Fosterterdapat tiga indikator untuk mengukur garis kemiskinan 

yang sering digunakan didalam banyak studi empiris. 

a. The incidence of poverty, persentase dari populasi yang hidup didalam 

keluarga dengan pengeluaran konsumsi perkapita dibawah garis kemiskinan. 

b. The depth of poverty, yang menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu 

wilayah yang diukur dengan indeks jarak kemiskinan (IJK) atau lebih dikenal 

dengan sebutan poverty gap index. Indeks inimengestimasi jarak atau 

perbeda-an rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai 

suatu proporsi dari garis kemiskinan tersebut. 

c. The serverity of proverty, yang diukur dengan indeks parah kemiskinan 

(IKK). Indeks ini bukan hanya mengukur jarak yang memisahkan orang 

miskin dari garis kemiskinan, IKK juga mengukur ketimpangan di antara 

penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.
22

 

Indikator utama kemiskinan menurut BAPPENAS (2005) adalah sebagai 

berikut: 

a. Kecukupan dan mutu pangan terbatas.  

b. Mutu dan akses layanan kesehatan terbatas.  

c. Akses dan mutu layanan pendidikan rendah dan terbatas.  

d. Kesempatan kerja dan berusaha terbatas.  

e. Perlindungan terhadap aset usaha rendah dan perbedaan upah.  

                                                           
22

Yenni Hidayah Sari Hasibuan, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan 

di Sumatera Utara tahun periode 2010-2016, Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia, 2018), h. 21. 
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f. Akses layanan perumahan dan sanitasi terbatas.  

g. Akses terhadap air bersih terbatas.  

h. Kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah yang lemah.  

i. Kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam memburuk, serta akses  

j. masyarakat terhadap sumber daya alam terbatas.  

k. Jaminan rasa aman rendah.  

l. Partisipasi rendah.  

m. Beban kependudukan tinggi yang disebabkan oleh tanggungan keluarga yang  

n. besar.  

o. Tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan  

p. inefektivitas dalam pelayanan publik, korupsi dan jaminan sosial terhadap  

q. masyarakat rendah 

6. Penyebab Kemiskinan 

Menyatakan bahwa kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu: a) Perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pen-

dapatan; b) Perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara berlainan; c) 

Perbedaan kekayaan sumber daya alam manusinya; d) Perbedaan peranan 

faktorswasta dan negara; e) Perbedaan struktur industri; dan f) Perbedaan derajat. 

Penyebab kemiskinan di pandang dari sisi ekonomi: Pertama, secara 

Mikro, kemiskinan muncul karena adanya sumber daya yang menimbulkan 

distribusi pen-dapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber 

daya yangjumlah terbatas dan kualitas rendah. Kedua, kemiskinan muncul karena 

adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya 

manusia yang rendah berarti produktivitas rendah, yang pada gilirannya upahnya 
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rendah, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) ini karena rendahnya 

pendidikan, nasib kurang beruntung adanya deskriminasi atau karena keturunan. 

Ketiga, kemiskinan muncul karena akibat perbedaan askes dalam modal. Ketiga 

penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious 

circleof poverty). Ada-nya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan 

kurangnya modal menyebab-kan pendapatan yang mereka terima. Rendahnya 

pendapatan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya 

pendapatan berakibat pada keter-belakangan dan seterusnya. Logika berfikir ini 

dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, ekonom pembangunan ternama, di tahun 1953, 

yang mengatakan “a poorcountry is poor because it is poor” (negara miskin itu 

miskin karena dia miskin).
23

 

7. Kemiskinan dalam Perspektif Islam 

Pada dasarnya Islam tidak mentolerir segala bentuk kemiskinan bagi para 

pemeluknya. Islam memerintahkan dengan tegas supaya umatnya berzakat, ber-

infak, membiayai peperangan itu sendiri, diperintahkan untuk menjalankan haji 

dan sebagainya. Bagaimana mungkin, orang miskin bisa melakukan semua 

perintah tersebut. Secara tersurat perintah ini hanya dapat dilakukan oleh orang 

orang yang berilmu pengetahuan dan memiliki harta. Hal ini seperti yang tertuang 

dalam QS. Al-Anfal/8 : 60. 
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ِ وعََدُوَّكُ  نَ بًِٖ عَدُوَّ اللِّّٰ َْ نِوْ رّبَِاطِ الَْْيلِْ ترٌُْبُِ ةٍ وَّ ََّ ا اسْتَطَعْتُمْ نِّوْ قُ مْ نَّ ٍُ َ وْا ل مْ وَاعَِدُّ

ءٍ  َْا نِوْ شََْ مْْۗ وَنَا تُيفْقُِ ٍُ ُ يَعْلهَُ مْْۚ الَلِّّٰ ٍُ نَ َْ ٍِمْْۚ لََ تَعْلهَُ ِ ََفَّ وَاخَٰرِيوَْ نِوْ دُوْى ِ يُ فِِْ سَبيِلِْ اللِّّٰ

َْنَ   الََِكُْمْ وَانَْتُمْ لََ تُظْلهَُ
Terjemahnya: 

Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa 

kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan 

itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang 

selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahui-

nya. Apa pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas 

secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi.
24

 

 

Dapat ditarik benang merahnya dari pemaparan ayat di atas bahwa ajaran 

Islam itu mendorong para pemeluknya untuk memiliki harta kekayaaan dalam 

menghadapi musuh Islam. Kemisikinan adalah musuh besar umat Islam, mereka 

berkewajiban melawan kemiskinan yang menderanya. Allah swt, tidak pernah 

me-merintahkan penganutnya menjadi orang miskin, kalau kita baca seluruh ayat 

dalam Alquran, maka tidak akan pernah menjumpai ayat yang memerintahkan 

umat Islam menjadi miskin. 

Allah swt, adalah Maha Penyayang. Dia akan membantu umatnya keluar 

dari segala kesulitan. Mungkin pernah terlintas dalam benak umat Islam bahwa 

ke-miskinan yang dialami oleh seseorang yang disebabkan karena keturunan dan 

tidak mungkin bisa berubah. Pikiran tersebut adalah pikiran yang salah. Manusia 

bisa saja merubah nasibnya kalau dia mempunyai keinginan untuk merubah. Pada 

dasar-nya Allah swt, akan memberi rezeki pada setiap orang yang berusaha untuk 

men-dapatkan rezeki-Nya. Allah akan memberi jalan keluar dari setiap masalah 
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yang dihadapinya, mereka tidak boleh berputus asa dalam menghadapi berbagai 

kesulit-an. Kesulitan adalah seni untuk mencapai sesuatu yang ideal. Orang tidak 

akan me-rasakan suatukeindahan jika mereka tidak pernah merasakan sesuatu 

yang buruk. Orang tidak akan merasakan betapa nikmatnya kekayaan yang 

dimiliki jika mereka tidak pernah merasakan betapa susahnya menjalani 

kehidupan yang serba ke-kurangan. 

Islam dengan ajarannya yang suci selalu memberikan jalan keluar bagai-

mana seharusnya menghadapi kemiskinan. Umat Islam yang kaya diperintahkan 

untuk menyantuni mereka yang hidupnya serba kekurangan (miskin). Dengan 

tegas, Allah swt, dalam firman-Nya menganpologikan bahwa orang yang 

membiar-kan sesamanya kelaparan sama saja dengan mendustakan agama yang 

agung. Alquran mewajibkan kepada setiap muslim untuk berpartisipasi 

menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang tidak 

memiliki kemampuan material, maka paling sedikit partisipasinya diharapkan 

dalam bentuk merasakan, memikirkandan mendorong pihak lain untuk 

berpartisipasi aktif. 

B. Pertumbuhan Ekonomi 

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai naiknya jumlah barang dan 

jasa yang dihasilkan suatu Negara dalam tahun yang tertentu dengan 

menggunakan faktor-faktor produksi milik warga negaranya atau biasa disebut 

dengan naiknya GDP (Gross Domestic Product). 
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a. Teori Pertumbuhan Klasik  

Pandangan Ricardo dan Mill bertentangan dengan Smith. Pandangan  

Ricardo dan Mill bahwa hasil tambahan yang semakin berkurang akan 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang berarti pertumbuhan ekonomi tidak 

terjadi terus-menerus. Mereka menggambarkan, apabila jumlah penduduk sedikit, 

dan kekayaan alam relative berlebihan, maka pengambilan modal dari investasi  

tinggi dan akan menciptakan investasi baru, dan pada akhirnya akan mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi.  

b. Teori Schumpeter  

 Pertambahan pendapatan negara tidak akan stabil. Ketidakstabilan ini 

akan mengakibatkan Negara mengalami depresi dan menurunkan tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Pada masa itu penggunaan tenaga kerja yang tinggi 

akan mengakibatkan pengangguran. Menurut Schumpeter peranan pengusaha 

sangat penting dalam hal pertumbuhan ekonomi. Ia berkeyakinan bahwa 

pembangunan ekonomi diciptakan golongan masyarakat yang mengorganisasikan 

dan menggabungkan faktor produksi untuk menciptakan barang yang diperlukan 

masysrakat. Golongan masyarakat akan terus berinovasi dalam perekonomian.   

c. Teori Harrod-Domar  

Harrod berpendapat bahwa Negara industri akan mengalami stagnasi abadi 

atau secular stagnation. Pada tahap akhir pembangunana Negara kapitalis, 

tabungan pada tingkat kapasitas modal penuh akan selalu bertambah besarnya. 

Sedangkan penanaman modal yang dilakukan sebenarnya lebih rendah dari 

tingkat tabungan. Implikasinya, makin lama makin besar jurang antara tingkat 

kapasitas penuh yang ingin dicapai untuk pertumbuhan  ekonomi dan tingkat 
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kapasitas modal yang digunakan. Berdasarkan keadaan ini deikenal dengan Teori 

Jurang deflasi yang bertambah lebar (growing deflationary gap) atau 

pengangguran yang bertambah (increasing underemployment). Dalam 

perekonomian yang maju terdapat kecendurungan jangka panjang yang berbentuk 

kemunduran dalam pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan defresi 

berlangsung. 

Ada dua teori pertumbuhan ekonomi modern, yaitu menurut Rostow per-

tumbuhan ekonomi adalah sebagai suatu yang dapat menyebabkan suatu 

perubahan dalam masyarakat, yaitu adanya perubahan politik, nilai social, struktur 

sosial serta struktur kegitan ekonominya. Sedangkan menurut Kuznet 

adalahsebagai jangka panjang agar dapat menyediakan berbagai jenis barang 

ekonomi yang terus terjadi peningkatan terhadap masyarakat.
25

 

Tingkat pertumbuhan ekonomi adalah kondisi dimana nilai rill produk 

domestik bruto (PDB) mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan 

perubahan nilai PDB (Produk Domestik Bruto) riil antar waktu. Sehingga laju 

pertumbuhan PDB riil (PDB atas dasar harga konstan) yang berikutnya dijadikan 

indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. PDB menyatakan pendapatan total 

atau pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa. 

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan efek 

meretas ke bawah (tricke down effect) yang akan merangsang penciptaan 

lapangan pekerjaan sehingga mampu mengurangi pengangguran, kemiskinan dan 

                                                           
25

Ristiyanti Ahmadul Marunta, Pengaruh Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Ter-

hadap Indeks Pembangunan Manusia, di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-

2016, Skripsi(Makassar: Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

2017), h.21. 



24 

 
 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun proses trickle down effect ini tidak 

akan terjadi dengan baik apabila pertumbuhan ekonomi tidak didorong oleh 

sektor-sektor yang padat karya atau sektor-sektor dimana orang miskin berada 

seperti sektor pertanian. 

Jhingan mengemukakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi 

oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi terdiri atas faktor-faktor produksi 

diantaranya adalah :  

a. Sumber alam, merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi jika  

dikelola secara tepat dengan teknologi yang baik.  

b. Akumulasi modal, yang berarti menambah persediaan faktor produksi yang  

reproduktif.   

c. Organisasi, berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan  

ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal dan buruh sehingga 

membantu meningkatkan produktivitas buruh sebagai faktor produksi.   

d. Kemajuan teknologi. Peningkatan teknologi akan meningkatkan  

e. produktivitas buruh, modal dan faktor produksi lain.   

f. Pembagian kerja dan skala produksi. Spesialisasi dan pembagian kerja akan 

meningkatkan produktivitas 

2. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan berbagai teori pertumbuhan yang ada, yakni teori Harold 

Domar, Neoklasik dari Solow, dan teori endogen oleh Romer, bahwa terdapat tiga 

faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi, dintaranya adalah: 

d. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang 

ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. 
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Akumulasi modal akan berhasil apabila sebagian pendapatan yang ada di-

tabung dan diinvestasikan untuk memperbesar output dan penghasilan di 

kemudian hari. 

e. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan 

memperbanyak jumlah angkatan kerja. Pada akhirnya membedakan lapangan 

kerja yang lebih luas lagi serta perlu adanya kesempatan kerja yang lebih 

banyak. 

f. Kemajuan teknologi adalah hasil cara-cara baru yang telah diperbaiki dalam 

melakukan pekerjaan tradisional.
26

 Menurut Sadono Sukirno terdapat empat 

faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi, yaitu: 1)Tanah dan kekayaan 

alam lainnya; 2) Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja; 3)Barang-

barang modal dan tingkat teknologi; dan 4)Sistem sosial dan sikap 

masyarakat. 

C. Pengangguran 

1. Pengertian Pengangguran 

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan 

kerja, yang sedang mencari pekerjaan, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan 

yang diinginkan. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan 

pertumbuhan lapangan pekerja yang relatif lambat menyebabkan adanya masalah 

pengangguran di negara sedang berkembang menjadi sangat serius. Dengan 
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demikian tingkat pengangguran terbuka yang ada di perkotaan masih 

menunjukkan aspek-aspek yang tampak dari masalah kesempatan kerja.
27

 

Di negara berkembang pengangguran yang semakin bertambah merupakan 

masalah yang sangat serius dibandingkan dengan masalah distribusi pendapatan 

yang berpenghasilan cukup rendah.
28

 Banyaknya pengangguran dapat mencermin-

kan baik atau buruknya perekonomian. Pengangguran tidak selamanya berkaitan 

dengan mereka yang tidak bekerja, tetapi belum dapat menemukan pekerjaan yang 

diinginkan. Jadi pengangguran adalah kelompok yang ingin bekerja dan sedang 

ber-usaha untuk mendapatkan pekerjaan akan tetapi belum berhasil 

mendapatkannya. 

2. Macam-Macam Pengangguran 

Berikut ini macam-macam pengangguran yang telah ada yaitu sebagai 

berikut ini: 

a. Pengangguran Friksional. Pengangguran Friksional adalah pengangguran 

yang disebabkan oleh seseorang pekerja yang meninggalkan pekerjaannya 

dan men-cari pekerjaan baru sesuai dengan keinginannya. 

b. Pengangguran Struktural. Pengangguran Sruktural terjadi karena adanya ke-

terampilan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang 

ditetapkan. Pengangguran ini biasa terjadi karena adanya perubahan dalam 

struktur perekonomian yang menyebabkan penurunan keahlian dibidang lain. 
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c. Pengangguran Musiman. Pengangguran Musiman merupakan pengangguran 

yang berkaitan dengan fluktuasi perekonomian. Pengangguran ini dapat 

terjadi sewaktu-waktu dalam satu tahun dan hanya bersifat sementara. 

d. Pengangguran Teknologi. Pengangguran Teknologi merupakan pengangguran 

yang terjadi akibat adanya perubahan orientasi yang semulanya padat karya 

berubah menjadi padat modal dengan mengandalkan kemajuan teknologi.
29

 

e. Pengangguran Siklikal. Pengangguran siklikal merupakan suatu kondisi di-

mana kegiatan perekonomian mengalami kelambatan yang berakibat pada 

pembatasan produksi dalam pengurangan jam kerja karyawan sehingga me-

ningkatkan adanya pengangguran. Pengangguran siklikal terjadi disebabkan 

kurangnya permintaan. Apabila tingkat upah dan harga yang berlaku, dan 

tingkat permintaan tenaga kerja secara keseluruhan lebih rendah 

dibandingkan dengan jumlah pekerjaan yang menawarkan tenaga pekerja.
30

 

Dapat disimpulkan bahwa banyak sekali faktor yang menyebabkan 

terjadinya pengangguran, dari beberapa jenis pengangguran diatas dapat 

disimpulkan bahwa seseorang dikatakan menganggur dihadapkan dengan kondisi 

yang berbeda-beda. Tingkat pengangguran dapat dilihat dari kondisi seperti 

seseorang yang dikatakan menganggur karena memang tidak memiliki pekerjaan 

atau sedang mencari pekerjaan, seseorang yang memiliki jam kerja kurang dari 35 

jam perminggu dan seseorang yang menganggur akibat terjadinya fluktuasi dalam 

jangka pendek.  
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Namun, dari beberapa jenis pengangguran diatas penyebab utama adalah 

belum tersedianya lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja. Negara 

berkembang seperti Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki tenanga 

kerja yang bekerja akan tetapi masih kurang dari jam kerja yang ditetapkan. 

Artinya penyerapan tenaga kerja belum dapat menurunkan angka pengangguran 

sebab mereka yang memiliki jam kerja kurang dari 35 jam perminggu masih 

masuk kedalam pengangguran.
31

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran 

Pengangguran terjadi karena beberapa faktor, yaitu: 

a. Ekspansi industri perkotaan yang menimbulkan penciptaan kesempatan kerja 

baru. 

b. Kemajuan teknologi yang bersifat menghemat tenaga kerja di sektor pertanian 

sehingga menurunkan kebutuhan angkatan kerja di daerah pedesaan.
32

 

c. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi membutuhkan lapangan 

pekerjaan yang banyak sehingga akan menyebabkan jumlah lapangan kerja 

menjadi sempit atau sedikit.
33

 Tingkat pengangguran yang tinggi disuatu 

daerah me-nunjukan kurang berhasilnya pembangunan dan menyebabkan 

kemiskinan. 
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4. Indikator Pengangguran 

Pengangguran pada prinsipnya adalah hilangnya output dan kesengsaraan 

bagi orang yang tidak menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada 

yang mengalaminya. Adapun indikator pengangguran adalah: 

a. Masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapai-

nya. Sehingga apabila kesejahteraan masyarakat rendah maka akan timbul 

masalah sosial, misalnya kemiskinan, ketimpangan, kesengsaraan. 

b. Pengangguran menyebabkan kehilangan keterampilan. 

c. Pengangguran dalam kurung waktu yang lama akan menyebabkan tingkat 

keterampilan pekerja menjadi merosot. 

d. Kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Keadaan ini bisa mengakibat-

kan pertengkaran dan kehidupan keluarga menjadi kurang harmonis.
34

 

 

D. Indikator Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi 

utama atau merupakan suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi 

dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi tanpa disertai dengan pe-

nambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian 
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dan penambahan pendapatan (ceteris paribus), yang selanjutnya akanmengakibat-

kan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan.
35

 

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDRB tanpa memandang 

apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Peningkatan pertumbuhan 

ekonomi menandakan adanya peningkatan produksi barang dan jasa yang dapat 

meningkat-kan kesejahteraan bagi masyarakat yang terlibat didalamnya. Namun 

hal ini harus disertai dengan distribusi pendapatan yang merata agar setiap 

penduduk, termasuk penduduk miskin dapat merasakan manfaat pertumbuhan 

ekonomi tersebut. 

Kuncoro menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara per-

tumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan penting-

nya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkatekonomi. 

Teori ini menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkat-

kan pembangunan modal manusia (human capital) dengan cara meningkatkan 

produktivitas pekerja. Hal ini dapat mendorong investasi dibidang pendidikan.
36

 

Hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan 

hubungan negatif. Sebaliknya hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat ke-

senjangan ekonomi adalah hubungan positif. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti 

dengan pemerataan pendapatan tidak akan mampu mengurangi jumlah penduduk 

miskin, untuk itu perlu ada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai 

dengan pemerataan pendapatan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. 
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2. Hubungan Pengangguran dengan Kemiskinan 

Sebagian rumah tangga memiliki ketergantungan yang sangat besar atas 

pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan 

menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk 

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

pada kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah, maka insiden 

penganggur-an akan dengan mudah menggeser posisi mereka menjadi kelompok 

masyarakat miskin. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran maka 

akan meningkat-kan kemiskinan.37 

Dengan memiliki pekerjaan maka individu tersebut memiliki penghasilan, 

dengan begitu makan individu tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara 

tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, 

yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada diantara 

kelompok masyarakat yang sangat miskin. 

Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan 

swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas. 

Setiap orang yang tidak memiliki pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang 

bekerja secara penuh adalah orang kaya. Dengan kata lain, masyarakat yang 

bekerja dapat dikatakan orang kaya. 
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E. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

 

1. Eka 

Agustina, 

Mohd. Nur 

Syechalad, 

Abubakar 

Hamzah/201

8 

Pengaruh 

Jumlah 

Penduduk , 

Tingkat 

Penganggura

n dan 

Tingkat 

Pendidikan 

Terhadap 

Kemiskinan 

di Provinsi 

Aceh 

Model yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah model 

analisis regresi 

linear berganda 

berdasarkan 

metode OLS. 

Model ini 

diolah 

menggunakan 

Software SPSS 

Version 20.0 

Hasil Penelitian untuk 

pengaruh jumlah 

penduduk, tingkat 

pengangguran dan 

tingkat pendidikan 

terhadap kemiskinan 

menunjukkan bahwa 

tingkat pengangguran 

dan tingkat pendidikan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kemiskinan sedangkan 

jumlah penduduk tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kemiskinan. 

2. Selamat 

Siregar/2017 

Pengaruh 

PDRB Rill 

dan Inflasi 

terhadap 

Tingkat 

Kemiskinan 

Kota Medan 

dengan 

Variabel 

Intervening 

Penganggura

n 

Metode analisis 

yang digunakan 

adalah analisis 

jalu (path 

analysis) 

Hasil menunjukkan 

terdapat pengaruh 

langsung PDRB Rill 

terhadap tingkat 

kemiskinan, tingkat 

inflasi terhadap tingkat 

kemiskinan, tingkat 

pengangguran terhadap 

tingkat kemiskinan dan 

PDRB Rill terhadap 

tingkat pengangguran 

di Kota Medan, tingkat 

inflasi terhadap tingkat 

pengangguran. 

Terdapat pengaruh 

tidak langsung PDRB 

Rill terhadap tingkat 

kemiskinan yang 

melalui tingkat 

pengangguran, dan 

tingkat inflasi terhadap 

tingkat kemiskinan 

yang melalui tingkat 

pengangguran. 
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3. Dessy 

Lendentarian

g, Daisy S. 

M. Engka, 

Krest D. 

Tolosang/20

19 

Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Tingkat 

Penganggura

n dan Jumlah 

Penduduk 

terhadap 

Kemiskinan 

di Kabupaten 

Kepulauan 

Sangihe 

Metode analisis 

yang digunakan 

adalah analisis 

regresi linier 

berganda yang 

diolah 

menggunakan 

SPSS 17. 

Berdasarkan hasil 

penelitian secara 

individu variabel 

pertumbuhan ekonomi 

tidak memberikan 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kemiskinan, tingkat 

pengangguran 

memberikan pengaruh 

yang signifikan 

terhadap kemiskinan 

dan jumlah penduduk 

juga memberikan 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

4. Umaruddin 

Usman, 

Diramita / 

2018 

Pengaruh 

Jumlah 

Penduduk , 

Penganggura

n dan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Terhadap 

Kemiskinan 

di Provinsi 

Kepulauan 

Riau 

Metode yang 

digunakan 

adalah Analisis 

regresi linier 

berganda yang 

diolah 

menggunakan 

Eviews Version 

9 

Hasil Penelitian ini 

secara parsial dapat 

disimpulkan bahwa 

jumlah penduduk 

berpengaruh secara 

signifikan dan negatif 

terhadap kemiskinan di 

Provinsi Kepulauan 

Riau. Secara Parsial 

Pengangguran tidak 

berpengaruh terhadap 

kemiskinan di Provinsi 

Kepulauan Riau. 

Secara Parsial 

pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh secara 

signifikan dan positif 

terhadap kemiskinan di 

Provinsi Kepulauan 

Riau. Besarnya 

pengaruh jumlah 

penduduk , 

pengangguran dan 

pertumbuhan ekonomi 

terhadap kemiskinan di 

Provinsi Kepulauan 

Riau sebesar 0,9511 

atau 95,11%. 

5. Anak Agung 

Istri Diah 

Pengaruh 

Investasi dan 

Metode Analisis 

yang digunakan 

Hasil penelitian 

menyatakan secara 
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Paramitha, 

Ida Bagus 

Putu 

Purbadharma

ja/ 201 

Penganggura

n Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

serta 

Kemiskinan 

di Provinsi 

Bali 

adalah analisis 

jalur (Path 

Analysis). 

 

langsung variabel 

investasi berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan variabel 

pengangguran 

berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Sedangkan secara 

langsung variabel 

investasi dan 

pengangguran 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kemiskinan. 

Selanjutnya untuk 

pengaruh investasi 

terhadap kemiskinan 

melalui pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh 

negatif dan signifikan. 

Untuk pengangguran 

terhadap kemiskinan 

melalui pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh 

positif dan signifikan 

Sumber: Diolah, 2022 

F. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

Pertumbuhan Ekonomi (X1) 

Pengangguran (X2) 

Kemiskinan (Y) 
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G. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pertumbuhan ekonomi diduga berpengaruh negatif dan signifikan ter-

hadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Pengangguran diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ke-

miskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar. 

3. Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran secara bersamaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu metode 

peneliti-an yang merupakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan 

dengan memberikan gambaran keadaan masa sekarang secara mendalam yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis faktual, dan akurat mengenai 

fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara 

detail.
38

 

Penelitian ini menggunakan sistem rentang waktu atau time series, dimana 

data yang dikumpulkan akan dihitung sesuai data enam belas tahun terakhir, yaitu 

2016-2022. Penelitian ini akan mengolah data dengan menggunakan 

softwareEviews 10. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Kepulauan Selayar. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran 

terhadap kemiskinan di Kepulauan Selayar. Waktu penelitian ini adalah bulan 

Mei 2022 – Juni2022. 
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Sodik, S. S. & M. A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian (Vol. 148). 
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C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu menggunakan data 

sekunder pada tahun 2006-2021 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data yang tidak secara langsung dikumpulkan 

sendiri tetapi memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak 

berwenang yang digunakan untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran 

pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut.  

Untuk mendapatkan data serta keterangan yang diperlukan dalam 

penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data 

yangrelevan, akurat, dan terpercaya. Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakandalam penelitian ini, yaitu: 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linear berganda. Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan 

model ekonometrika. Analisis data yang digunakan untuk menyederhanakan data 

agar lebih mudah diinterpretasikan yang diolah dengan menggunakan rumus atau 

aturan-aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian.
39
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Syahrum & Salim, 2012. Metodologi Penelitian Kuantitatif (Bandung: Cipustaka 

Media). 
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Keterangan: 

Y = Kemiskinan 

X1 = Pertumbuhan Ekonomi 

X2 = Pengangguran 

β0 = Konstanta 

β1β2 = Koefisiensi Regresi 

ε = Kesalahan pengganggu 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji ini bertujuan untuk mendapatkan model yang benar yang diperoleh 

dari asumsi dasar analisis regresi linier. Dengan kata lain, model yang diwujudkan 

harus menghindari penyimpangan asumsiklasik. Pengujian asumsi klasik meliputi 

uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi.
40

 

a. Uji Normalitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah data dalam model regresi yang 

digunakan memiliki distribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi 

normal memiliki sebaran pola yang normal atau terarah yang merupakan 

syarat untuk melakukanparametric-test.Model regresi yang baik adalah 

mempunyai distribusi data yang normal atau mendekati normal atau dengan 

bentuk lonceng (bell shaped) yang berarti data tersebut tidak menceng 

kekanan maupun kekiri. Dalam uji-t dan F mengasumsikan nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Jika asumsi tidak terpenuhi maka hasil uji 

statistik menjadi tidak valid khusus-nya untuk sampel berukuran kecil. 

                                                           
40

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Ustiawaty, R. A. F. J., Utami, E. F., Sukmana, D. 

J., & Ria Rahmatul Istiqomah. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In A. Husnu 
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Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji Jarque-Bera 

(JB). Dasar pengambilan keputusan dalam Uji JB, yaitu: 1) apabila nilai 

signifikan atau nilai probabilitas > 0,05 atau 5 persen maka terdistribusi 

secara normal; dan 2) apabila nilai signifikans i atau nilai probabilitas < 0,05 

atau 5 persen maka data tidak terdistribusi normal.
41

 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinealitas digunakan untuk memeriksa apakah dalam 

sebuah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independent). 

Dikatakan terdapat masalah multikolinearitas jika terjadi korelasi antar 

variabel sehingga akibatnya akan kesulitan untuk melihat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Pengujian terhadap ada tidaknya 

multikolinearitas dilaku-kan dengan metode VIF (Variance Inflation 

Factor)dengan ketentuan: bila VIF >10 maka terdapat masalah 

multikolinearitas, namun bila VIF < 10 maka tidak terdapat masalah 

multikolinearitas.
42

 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat 

kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap 

atau disebut homokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian 
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Syahrum & Salim. 2012. Metodologi Penelitian Kuantitatif (Bandung: Cipustaka 

Media). 
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Eko Supriyadi, D. (2017). Perbandingan Metode Partial Least Square (PLS) dan 
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ini di-lakukan dengan Uji Gletser. 

Rumusan hipotesisnya adalah: H0 pada model tidak ada masalah 

hetero-kedastisitas; dan H1 : pada model ada masalah heteroledastisitas. 

Kriteria peng-ambilan keputusan adalah jika nilai Prob. F > 0,05 maka H0 

artinya tidak adamasalah heterokedastisitas; jika nilai Prob. F < 0,05 maka H0 

ditolak dan H1 diterima artinya ada masalah heterokedastisitas.
43

 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah pengujian ada atau tidaknya korelasi antara 

error term pada suatu observasi dengan error term pada observasi lain, 

dengan kata lain munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya. 

Masalah autokorelasi lebih sering muncul pada data yang bersifat time 

series serta dapat terjadi baik pada regresi sederhana maupun regresi ber-

ganda. Dampak autokorelasi adalah: 1) Variabel terikat pada suatu 

observasi berhubungan dengan observasi lain; 2) Penduga OLS memiliki 

varian yang bias ke bawah atau standarderror cenderung lebih kecil; 3) 

Nilai estimasi OLS tidak menghasilkan BLUE karena walaupun tetap 

lancar unbiased tetap tidak efisien (variant undeterminated); dan 4) Uji F 

dan uji T tidak dapat dipercaya, karena standard error koefisien regresi 

selalu rendah.
44

 

Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi antar variabel itu sendiri, 

pada pengamatan yang berbeda waktu atau individu. Uji autokorelasi 
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bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi permasalahan tersebut maka persamaan tidak 

baik/layak digunakan sebagai prediksi. Model regresi yang yang baik adalah 

tidak terjadi auto-korelasi. Pengujian autokorelasi dapat dilihat dengan 

melihat nilai DW (Durbin Watson), yaitu: 1) Jika nilai DW dibawah -2 (DW 

< -2), maka terjadi auto-korelasi pada penelitian; dan 2) Jika nilai DW berada 

diantara -2 dan +2 (-2 < DW +2), maka tidak terjadi autokorelasi.
45

 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji T) 

Uji T dilakukan dengan menguji variabel independen secara parsial 

(individual) yang digunakan untuk mengetahui signifikansi dan pengaruh 

variabel independen individu terhadap variasi variabel independen lainnya, 

dengan membandingkan besarnya probabilitas dengan tingkat signifikansi ter-

tentu.
46

 Jika probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka hipotesis 

diterima yang artinya semua variabel independen berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap variabel dependen. Namun jika probabilitas di atas 

taraf signifikansi 0,05 maka hipotesis ditolak yang artinya beberapa variabel 

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel 
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independen terhadap variabel dependen.
47

  Pengujian ini dilakukan untuk 

membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Jika F-hitung> F-tabel, maka HO 

ditolak artinya variable dependen secara bersama-sama mempengaruhi 

variabel dependen dan jika F-hitung< F-tabel maka HO diterima artinya 

variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel 

dependen. 

c. Analisis Statistik R
2
 (Koefisien Determinasi) 

Koefisien determinasi (R
2
)adalah suatu ukuran yang penting dalam 

regresi. Determinasi R
2
ini mencerminkan kemampuan variabel dependen. 

Nilai R
2
 menunjukkan seberapa besar pengaruh proporsi dan total variasi 

variabel tidak bebas yang dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin 

nilai tinggi R
2
 menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.
48

 

F. Definisi Operasional 

Variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini terbagi 

menjadi dua, yaitu: variabel dependen (Y) dan variabel independen (X). 

variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini disimbolkan 

dengan (X1), dan pengangguran dalam penelitian ini disimbolkan dengan (X2). 

Sedangkan untuk variabel dependen yaitu kemiskinan dalam penelitian ini 

disimbolkan dengan (Y). Ruang lingkup penelitian ini mencakup faktor-faktor 
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yang mempengaruhi kemiskinan di Kepulauan Selayar. Untuk lebih jelasnya 

pembahasan maka penulis membatasi variabel sebagai berikut: 

 

1. Kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin yang berada dibawah garis 

kemiskinan atau kehidupan minimum terhadap total penduduk 

Kabupaten Kepulauan Selayar menurut indikator Badan Pusat Statistik 

pada periode 2006-2021 dalam bentuk ribu jiwa. 

2. Pertumbuhan Ekonomi adalah presentase dengan kenaikan jumlah 

Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha atas dasar 

harga konstan 2010 pada periode 2006-2021 yang diukur dalam satuan 

persen. 

3. Pengangguran adalah presentase tingkat pengangguran terbuka di 

Kepulauan Selayar pada periode 2006-2021. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Selayar 

Secara geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara 

5
0
42’- 7

0 
35’ lintang selatan 120

0 
15’ - 122

0
 30’ bujur timur. Kabupaten Kepulaun 

Selayar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, dan satu-

satunya Kabupaten yang terpisah dari Pulau Sulawesi Selatan, dengan batas-batas 

wilayah sebagai berikut:
49

 sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten 

Bulukumba, sebelah timur berbatasan dengan perairan Teluk Bone, sebelah barat 

berbatasan dengan perairan Selat Makassar, dansebelah selatan dengan Laut 

Flores. 

Kabupaten Kepulauan Selayar terletak ditengah bentangan Barat hingga 

Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berada diantara Alur 

Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu Alur Laut Kepulauan Indonesia II dan 

Alur Laut Kepulauan Indonesia III. Keunggulan tersebut dilengkapi dengan 

bentangan garis pantai yang mayoritas berbatasan dengan laut dalam, yang selama 

ini diguna-kan sebagai jalur transportasi tersebut melalui Selat Selayar, sehingga 

Kepulauan Selayar sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai Pusat 

Distribusi Logistik Sembilan bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak ke 

Kawasan Timur Indonesia (KTI). Lebih jauh lagi pengembangan Kepulauan 

Selayar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya didukung pula oleh potensi sumber 
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daya alam (SDA),ter-utama disektor perminyakan di kawasan Pulau Selayar, 

sektor perikanan dan pari-wisata di kawasan tengah dan selatan Pulau Selayar dan 

Taman Nasional Laut Takabonerate.
50

 

Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas 130 Pulau baik pulau 

besar maupun pulau-pulau kecil. Gugusan Kepulauan tersebut sebagian dihuni 

pen-duduk, sebagian lagi yang tidak berpenghuni. Pulau-pulau berpenghuni 

tersebut antara lain Pulau Pasi Tanete, Pulau Pasi Gusung, Bahuluang, 

Tambolongan, Polassi, Jampea, Lambego, Bonerate, Pasi Tallu, Kakabia, Jinato, 

Kayuadi, Rajuni, Rajuni Bakka, Rajuni Kiddi, Kalatoa, Latondu, Pulo Madu dan 

lain-lain. Jumlah  keseluruhan pulau berpenghuni 26 buah. 

Luas keseluruhan wilayah Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 

km
2
dengan luas daratan 1.357,03 km

2
, sedangkan luas laut 9.146,66 km

2
, dan 

panjang garis pantai 670 km. Secara adminisitratif Kepulauan Selayar terbagi atas 

11 kecamatan, 81 desa dan 7 kelurahan. Sebanyak 5 kecamatan di Kepulauan, 

yaitu Kecamatan Pasimarannu dengan ibukota Bonerate, Kecamatan 

Pasimasunggu dengan ibukota Benteng Jampea, Kecamatan Taka Bonerate 

dengan ibukota Kayuadi, dan Ke-camatan Pasilambena dengan ibukota Kalaotoa. 

Adapun enam kecamatan lainnyayang berada di daratan Pulau Selayar, yaitu 

Kecamatan Benteng dengan ibukota Benteng, Kecamatan Bontoharu dengan 

ibukota Matalalang, Kecamatan Bonto-sikuyu dengan ibukota Pariangan, 
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Kecamatan Bontomanai dengan ibukota Pole-bunging, Kecamatan Buki dengan 

ibukota Buki dan Kecamatan Bontomatenne dengan ibukota Batangmata.
51

 

B. Deskriptif Variabel 

1. Kemiskinan di Kepulauan Selayar (Y) 

Tingkat kemiskinan merupakan presentase penduduk miskin terhadap total 

penduduk. Apabila presentase tingkat kemiskinan meningkat maka kemiskinan di 

wilayah tersebut memburuk.Pemerintah Kepulauan Selayar menjadikan persoalan 

kemiskinan sebagai fokus utama mereka untuk dituntaskan. Tujuan 

penanggulang-an Kemiskinan antara lain, menjamin perlindungan dan pemenuhan 

hak dasar pen-duduk dan rumah tangga miskin, mempercepat penurunan jumlah 

penduduk dan rumah tangga miskin, meningkatkan partisipasi masyarakat secara 

menjamin konsistensi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam penanggulangan 

kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Miskin di Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 

Tahun Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) 

2006 24.20 

2007 23.80 

2008 22.10 

2009 19.80 

2010 18.30 

2011 16.70 

2012 16.20 

2013 18.20 

2014 17.00 

2015 16.90 

2016 17.21 
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2017 17.61 

2018 17.59 

2019 17.36 

2020 17.42 

2021 17.54 

Sumber Data: BPS Kepulauan Selayar (2022) 

Tabel 4.1 menunjukkan jumlah Kemiskinan Kepulauan Selayar mengalami 

fluktuasi selama 15 tahun terakhir. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin di 

Kepulauan Selayar sebesar 23.80 Ribu jiwa, sedangkan pada tahun 2012 jumlah 

penduduk miskin di Kepulauan Selayar sebesar 16.20 Ribu jiwa. Dari tahun 2007 

sampai tahun 2012 cenderung mengalami penurunan hal ini disebabkan kebijakan 

pemerintah yang memfokuskan pembangunanya dan pengentasan kemiskinan ber-

jalan dengan lancar. Kemudian pada tahun 2019sampai tahun 2021 mengalami 

pe-ningkatan hal ini disebabkan kemampuan daya beli masyarakat menurun dan 

tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya karena masa pandemi Covid-19. 

2. Pertumbuhan Ekonomi di Kepulauan Selayar (X1) 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk 

melihat kinerja perekonomian secara riil disuatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi 

dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan 

olehsemua sektor kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu 

setahun. 

Pertumbuhan ekonomi  suatu daerah dapat diukur melalui Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi 

daerah dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat suatu daerah, 

semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka sektor rill di suatu daerah juga 

mengalami peningkat-an. Salah satu indikator kemajuan pembangunan adalah 
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pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari besarnya PDRB yang dihasilkan 

pada satu tahun tertentu di-bandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. PDRB 

adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun 

wilayahnya.
52

 

Tabel 4.2 

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 

Tahun Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 

2006 5.57 

2007 6.45 

2008 7.27 

2009 7.89 

2010 8.01 

2011 8.88 

2012 7.88 

2013 8.18 

2014 9.01 

2015 8.81 

2016 7.35 

2017 7.61 

2018 8.75 

2019 7.68 

2020 -1.78 

2021 4.02 

Sumber Data: BPS Kepulauan Selayar (2022) 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami  

fluktuasi selama 15 tahun terakhir. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di 

Kepulauan Selayar paling terendah sebesar -1.78%, sedangkan paling tertinggi 
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berada pada tahun 2014 sebesar 9.01%. Dari tahun 2007 hingga tahun 2011 

pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan di Kepulauan Selayar, 

peningkatan di Kepulauan Selayar menandakan terjadinya peningkatan 

kesejahteraan di Kepulauan Selayar. Kemudian pada tahun 2020 terjadi 

kemerosotan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Selayar hal ini disebabkan 

menurunnya tingkat konsumsi tingkat masyarakat dan dibatasinya mobilitas 

masyarakat. 

3. Pengangguran di Kepulauan Selayar (X2) 

Salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan, disamping keadaan 

angkatan kerja dan struktur ketenagakerjaan adalah isu pengangguran. Dari sisi 

ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja 

dalam me-nyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang 

relatif ter-batas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa 

bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. 

Tingginya angka peng-angguran tidak hanya menimbulkan masalah di bidang 

ekonomi,melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti 

kemiskinan. 

Semakin kecil tingkat pengangguran di Kepulauan Selayar maka akan 

semakin berkembang daerahnya, karena beban dan tanggungannya akan semakin 

sedikit. Pengangguran memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan 



50 

 
 

ekonomi, dengan kecilnya angka pengangguran maka akan tinggi pendapatan 

Negara tersebut dan begitupun sebaliknya.
53

 

Jika masalah pengangguran ini terjadi pada kelompok masyarakat yang 

berpendapatan rendah, maka insiden pengangguran akan dengan mudah 

menggeser posisi mereka menjadi kelompok masyarakat miskin. Artinya bahwa 

semakin tinggi tingkat pengangguran maka akan meningkatakan kemiskinan. 

Sebaliknya semakin rendah pengangguran maka akan menurunkan kemiskinan. 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pengangguran mengalami fluktuasi selama 

15 tahun terakhir. Pada tahun 2015 pengangguran di Kepulauan Selayar paling 

terendah sebesar 563 jiwa, sedangkan paling tertinggi berada pada tahun 2007 

sebesar 6501 jiwa. Dari tahun 2007 sampai tahun 2012 pengangguran mengalami 

cenderung menurun di Kepulauan Selayar, kemudian pada tahun 2019 sampai 

tahun 2021 pengangguran mengalami peningkatan di Kepulauan Selayar. Hal ini 

disebab-kan tingginya pengangguran di Kepulauan Selayar tidak seimbangnya 

jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk lebih banyak pertambahan penduduk 

dibanding-kan perluasan dan pembukaan lapangan pekerjaan yang ada di 

Kepulauan Selayar. 

Tabel 4.3 

Jumlah Pengangguran di Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 

Tahun Pengangguran (jiwa) 

2006 5723 

2007 6501 

2008 5980 

2009 5518 
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2010 4663 

2011 2565 

2012 1750 

2013 2446 

2014 1180 

2015 563 

2016 831 

2017 1337 

2018 1201 

2019 742 

2020 1702 

2021 2011 

Sumber Data: BPS Kepulauan Selayar (2022) 

C. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas terhadap residual dengan meenggunakan uji Jarque-Bera (J-

B). Penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan α = 0.05. Dasar 

pengambilan keputusan dengan melihat angka probalitas dari statistic J-B pada 

Gambar 4.1 di bawah ini. 

0

1

2

3

4

-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10

Series: Residuals

Sample 2006 2021

Observations 16

Mean      -3.18e-16

Median  -0.000114

Maximum  0.123152

Minimum -0.116295

Std. Dev.   0.077227

Skewness   0.037782

Kurtosis   1.869834

Jarque-Bera  0.855323

Probability  0.652032


Sumber: Hasil Olahan Eviews10 (2022) 

Gambar 4.1 Uji Normalitas dengan Uji Jarque-Bera (J-B) 
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Gambar 4.1diatas menunjukkan bahwa nilai probalitas dari statistik J-B 

adalah 0.8553 hal ini menunjukkan nilai probalitas yakni 0.6520, labih besar di-

bandingkan tingkat signifikansi 0.05, hal ini berarti asumsi normalitas dipenuhi. 

2. Uji Multikolinearitas 

Gejala multikolineiritas dapat dilihat dari nilai korelasi antar variabel yang 

terdapat dalam matriks korelasi. Jika antarvariabel independen ada korelasi yang  

cukup tinggi diatas 0.8, maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolineiritas. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinearitas dengan Matriks Korelasi 

 X1 X2 

X1 1.000000 -0.163764 

X2 -0.163764 1.000000 

Sumber Data: Hasil Olahan Eviews 10 (2022) 

Tabel 4.4 menunjukkan hasil pengujian multikolienaritas bahwa tidak ter-

dapat gejala multikolienaritas antarvariabel independen. Hal ini memperlihatkan 

bahwa nilai korelasi antarvariabel independen tidak lebih dari 0.8. 

3. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedasitas ini digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala 

heteroskedasitas pada pengujian yang dilakukan uji Breusch-Pagan. Hasil uji 

heteroskedasitisitas disajikan pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Breusch-Pagan 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 1.974210 Prob. F (2, 13) 0.1784 

Obs*R-squared 3.727470 Prob. Chi-Square (2) 0.1551 

Scaled explained SS 1.070206 Prob. Chi-Square (2) 0.5856 

Sumber Data: Hasil Olahan Eviews 10 (2022) 



53 

 
 

Tabel 4.5 menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas dapat disimpul-

kan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Hal ini disebab-

kan nilai Obs*R-squared dalam penelitian  ini lebih besar dari 0.05 

4. Uji Autokorelasi 

Asumsi mengenai independensi terhadap residual (non-autokorelasi) dapat 

diuji dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Nilai statistik dari uji Durbin-

Watson berkisar di antara 0 dan 4. Nilai statistic dari uji Durbin-Watson yang 

lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3 diindikasi terjadi autokolerasi. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokolerasi dengan Uji Durbin-Watson 

R-squared 0.599409     Mean dependent var 2.912653 

Adjusted R-squared 0.537780     S.D. dependent var 0.122017 

S.E. of regression 0.082955     Akaike info criterion -1.973668 

Sum squared resid 0.089461     Schwarz criterion -1.828807 

Log likelihood 18.78934     Hannan-Quinn criter. -1.966249 

Prob(F-statistic) 0.002615   

Sumber Data: Hasil Olahan Eviews 10 (2022) 

Tabel 4.6 menunjukkan nilai dari statistik Durbin-Watson adalah 0.5333 

perhatikan bahwa karena nilai statistik Durbin-Watson terletak di bukan antara 1 

dan 3, yakni 1 > 0.5333 < 3, maka asumsi non-autokorelasi tidak terpenuhi. 

Dengan kata lain, terjadi gejala autokorelasi yang tinggi pada residual. 

D. Regresi Linear Berganda 

Regresi linear beganda merupakan sebuah model yang menggambarkan 

antara faktor-faktor independen dan variabel dependen dikenal sebagai regresi 

linear berganda. Arah hubungan positif atau negatif masing-masing variabel 
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ditent-ukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Penelitian ini 

menggunakan kemiskinan (Y) sebagai variabel terikat sedangkan variabel bebas 

menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi (X1) dan pengangguran (X2). 

Persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

             (  )       (  )    

E. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Parsial (Uji T) 

Pengujian parsial digunakan untuk menentukan apakah koefisien regresi 

variabel bebas, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengangguran secara persial me-

miliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat kemiskinan dengan menilai 

variabel lain konstan. Adapun hasil pengujian persial melalui Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Parsial (Uji T) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 2.036644 0.235934 8.632258 0.0000 

X1 -0.002524 0.011434 -0.220729 0.8287 

X2 0.116879 0.027123 4.309310 0.0008 

Sumber Data: Hasil Olahan Eviews 10 (2022) 

a. Konstanta 

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan maka dapat diketahui 

nilai koefisien konstanta, sebesar 2.0366. hal ini berarti apabila variabel nilai 

bebas bernilai konstan maka kemiskinan akan memiliki nilai sebesar 2.0366, 

dengan memperoleh signifikan sebesar 0.0000 < 0.05 maka konstanta ber-

pengaruh terhadap kemiskinan. 

 



55 

 
 

b. Pertumbuhan Ekonomi (X1) 

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan pertumbuhan 

ekonomi memiliki nilai koefisien -0.0025dan nilai probabilitas sebesar 0.8287 

lebih besar dari α = 0.05. hal ini diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh negatiftidak signifikan terhadap kemiskinan sehingga apabila 

nilai pertumbuh-an ekonomi mengalami peningkatan maka tidak memberikan 

efek terhadap kemiskinan. 

c. Pengangguran (X2) 

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan pengangguran me-

miliki nilai koefisien 0.1168dengan nilai probabilitas sebesar 0.0008 lebih 

kecil dari α = 0.05. Hal ini menujukkan bahwa pengangguran memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sehingga apabila nilai 

pengangguran mengalami peningkatan maka kemiskinan akan meningkat, 

begitupun sebaliknya. 

2. Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Uji-F statistik bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas yang di-

gunakan pada penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi (X1), pengangguran (X2), 

secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu kemiskinan (Y) 

secara signifikan pada masing-masing variabel. Hasil perhitungan uji-F dapat 

dilihat Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Variabel Independen Variabel 

Dependen 

F hitung Sig F Keterangan 

Pertumbuhan Ekonomi 

dan Pengangguran 

Kemiskinan 9.726043 0.002615 Signifikan 

Sumber Data: Hasil Olahan Eviews 10 (2022) 

Dari hasil estimasi yang diperoleh nilai F-statistik sebesar 9.7260 dengan 

nilai probability F-stat 0.0026< 0.05, maka dapat disimpulkan hipotesis diterima 

yang berarti secara bersama-sama variabel bebas, yaitu pertumbuhanekonomi dan 

pengangguran yang digunakan dalam model persamaan, mempengaruhi variabel 

terikat, yaitu kemiskinan secara signifikan pada tingkat kepercayaan 53%. 

3. Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

Analisis koefisisen determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variabel dependenya. Jika nilai adjusted 

R-square mendekati satu maka memiliki arti variabel independen, yaitu 

pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memberikan hampir semua informasi 

yang  dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (kemiskinan). Hasil 

perhitungan koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Variabel Independen Variabel dependen Adjusted R-square 

Pertumbuhan Ekonomi dan 

Pengangguran 

Kemiskinan 0.537780 

Sumber Data: Hasil Olahan Eviews 10 (2022) 

Hasil estimasi yang diperoleh dengan menggunakan program eviews 10, 

menunjukkan nilai R
2
 sebesar 0.5377 yamg berarti secara keseluruhan variabel 

bebas pertumbuhan ekonomi dan pengangguran yang ada dalam persamaan 
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mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel terikat kemiskinan sebesar 

53% dan sisanya (100-53) = 47% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel 

penelitian. 

F. Hasil Pembahasan 

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan 

Hasil  analisis regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi terhadap 

kemiskinan memiliki nilai signifikan 0.8287 > 0.05 dengan nilai koefisien regresi 

sebesar -0.0025 yang berarti pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap kemiskinan di Kepulauan Selayar pada tahun 2006 hingga 

tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rendahnya laju 

pertumbuh-an ekonomi di Kepulauan Selayar tidak memberikan efek terhadap 

kemiskinan. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak 

berpeng-aruh terhadap penurunan kemiskinan yang disebabkan oleh adanya 

ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Karl Max menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh 

terhadap distribusi pendapatan yang semakin timpang. Pertumbuhan ekonomi 

akan selalu menyebab-kan melebarnya kemiskinan, yaitu terdapat jurang antara si 

miskin dan si kaya. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan 

pembangunan dan merupakan salah satu pengaruh berkurangnya tingkat 

kemiskin-an disuatu wilayah atau daerah. Namun dalam penelitian ini tidak 

menunjukkan hal tersebut. Dapat dikatakan hasil pertumbuhan ekonomi di 
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Kepulauan Selayar tidak menyebar ke setiap golongan masyarakat termasuk 

golongan penduduk miskin. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Kepulauan 

Selayar belum secara signifikan berpengaruh terhadap penurunan tingkat 

kemiskinan disebabkan karena kebijakan yang diterapkan selama ini oleh 

pemerintah daerah belum sepenuhnya diarahkan kepada pembangunan sektor 

yang banyak terhadap tenaga kerja. Kondisi tersebut pada giliranya akan 

berdampak terhadap rendahnya penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan 

penduduk juga ikut mengalami penurunan.
54

 

Di dalam Todaro dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi ter-

nyata belum tentu mampu mengurangi faktor penyebab kemiskinan. Kenaikan 

per-tumbuhan ekonomi bisa jadi hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang di 

suatu daerah saja. Efeknya akan memunculkan kemiskinan struktural dimana 

pertumbuh-an ekonomi yang tinggi hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil 

orang kaya, sementara bagian terbesar msyarakat tetap miskin. Keadaan ini sesuai 

dengan teori Trade Off Between Growth And Aquity yang menyatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan ketimpangan yang semakin 

besar dalam pembagian pendapatan atau semakin tidak merata.  

Hal ini diperkuat oleh Teori Trickle Down Effect yang artinya kemajuan 

perekonomian yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi akan sendirinya 

menetes kebawah sehingga mencipta-kan lapangan kerja dan terciptanya distribusi 

hasil perekonomian yang secara merata. Dalam hal ini, implikasinya, 
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pertumbuhan ekonomi akan dirasakan oleh orang kaya terdahulu, kemudian baru 

menetas ke pen-duduk miskin yang terjadi dengan sendirinya.Hal ini juga sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2021), Dinata (2020) 

nurhandayani (2019) ariyanti (2020) Afinie (2018) yang menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi berpeng-aruh negatif dan tidak signifikan. Artinya 

pertumbuhan ekonomi belum efektif dalam mengurangi kemiskinan di berbagai 

daerah. 

2. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh pengangguran 

terhadap kemiskinan memiliki nilai signifikan 0.0008 <  0.05 dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 0.1168 yang berarti pengangguran berpengaruh positif 

dan signifikan ter-hadap kemiskinan di Kepulauan Selayar dari tahun 2006 hingga 

tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya pengangguran maka 

kemiskinan semakin tinggi begitu sebaliknya, hal ini sesuai dengan hipotesis 

penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikatakan bahwa salah satu 

faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di kepulauan Selayar adalah 

pengangguran yang tinggi. Ketidaktersediannya lapangan pekerjaan yang luas 

menyebabkan pen-dapatan masyarakat berpendapatan rendah sehingga akan 

menyebabkan peningkat-an kemiskinan. Hilangnya lapangan pekerjaan 

menyebabkan kurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk 

membeli kebutuhan sehari-hari. Artinya, semakin tinggi pngangguran maka akan 

meningkatkan kemiskinan. 
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Dengan memiliki pekerjaan maka individu tersebut memiliki penghasilan, 

dengan begitu makan individu tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Apabila individu tersebut memenuhi kebutuhan hidupnya maka dapat dikatakan 

individu terebut bukanlah termasuk dalam golongan yang dikatakan 

miskin.Namun dorongan ketersedian lapangan kerja yang rendah, terbatasnya 

kesempatan men-dapat peluang kerja yang sesuai dengan bidangnya, dan efek 

buruk dari peng-angguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada 

akhirnya me-ngurangi tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang.
55

 

Sukirno menyatakan bahwa dampak buruk dari pengangguran adalah 

mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini mengurangi tingkat kemakmuran 

yang mereka capai.Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena 

menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam  

kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Hal ini diperkuat oleh Todaro 

menyatakan penyedian kesempatan kerja yang lebih banyak dan luas untuk 

memecahkan masalah pengangguran merupakan perjalanan yang panjang. Karena 

itu ketenagakerjaan ini harus dijadikan strategi utama dalam mengatasi 

kemiskinan. Ada hubungan erat antara tingkat pengangguran yang tinggi dengan 

kemiskinan yang merajalela dan ketidak merataan distribusi pendapatan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Angka (2018), 

Waruwu (2016) Tanjung (2020) Asrianti (2017) Fitriana (2019) Zendrato (2019) 

yang menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan ter-

hadap kemiskinan. Keterkaitan antara pengangguran dan kemiskinan sangat kuat 
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sehingga akan selalu terjadi trade-off antara pengangguran dan kemiskinan. 

Tingkat pengangguran yang tinggi akan menciptakan tingkat kemiskinan yang 

tinggi dan begitupun sebaliknya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan mengambil sampel 

di Kepulauan Selayar tahun 2006-2021 maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

kemiskinan di Kepulauan Selayar. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan 

ekonomi di Kepulauan Selayar yang tidak menyebar ke setiap golongan 

masyarakat termasuk golongan penduduk miskin. Selain itu, 

pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Selayar belum secara signifikan 

berpengaruh ter-hadap penurunan tingkat kemiskinan disebabkan karena 

kebijakan yang diterapkan selama ini oleh pemerintah daerah belum 

sepenuhnya diarah-kan kepada pembangunan sektor yang banyak 

terhadap tenaga kerja. 

2. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di 

Kepulauan Selayar.Ketidaktersedianya lapangan pekerjaan yang luas me-

nyebabkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah sehingga akan 

menyebabkan peningkatan kemiskinan. Hilangnya lapangan pekerjaan 

menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan 

untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Artinya, semakin tinggi peng-

angguran maka akan meningkatkan kemiskinan. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan adapun saran-saran yang dapat penulis ajukan 

dan berikan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas atau menambah 

populasi dan sampel dengan periode tahun pengamatan yang panjang 

agar bisa lebih mendapatkan hasil lebih baik untuk penelitian. 

2. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambah variabel-

variabel penelitian lain yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini 

sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih kompleks sesuai 

dengan teori yang mendukungnya. 
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Data Statistik Kemiskinan (Y), Pertumbuhan Ekonomi (X1) dan 

Pengangguran (X2) pada Tahun 2006-2021 

Tahun Y X1 X2 

2006 23,42 6,32 5723 

2007 23,8 6,45 6501 

2008 22,1 7,27 5980 

2009 19,8 7,89 5518 

2010 18,3 8,01 4663 

2011 16,7 8,88 2565 

2012 16,2 7,88 1750 

2013 18,2 8,18 2446 

2014 17 9,01 1180 

2015 16,9 8,81 563 

2016 17,21 7,35 831 

2017 17,61 7,61 1337 

2018 17,59 8,75 1201 

2019 17,36 7,68 742 

2020 17,42 1,78 1702 

2021 17,04 4,02 2011 

 

Uji Normalitas 

0

1

2

3

4

-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10

Series: Residuals

Sample 2006 2021

Observations 16

Mean      -3.18e-16

Median  -0.000114

Maximum  0.123152

Minimum -0.116295

Std. Dev.   0.077227

Skewness   0.037782

Kurtosis   1.869834

Jarque-Bera  0.855323

Probability  0.652032


Uji Multikolinearitas dengan Matriks Korelasi 

 X1 X2 

X1 1.000000 -0.163764 
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X2 -0.163764 1.000000 

 

 

Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Breusch-Pagan 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 1.974210 Prob. F (2, 13) 0.1784 

Obs*R-squared 3.727470 Prob. Chi-Square (2) 0.1551 

Scaled explained SS 1.070206 Prob. Chi-Square (2) 0.5856 

 

Uji Autokolerasi dengan Uji Durbin-Watson 

R-squared 0.599409     Mean dependent var 2.912653 

Adjusted R-squared 0.537780     S.D. dependent var 0.122017 

S.E. of regression 0.082955     Akaike info criterion -1.973668 

Sum squared resid 0.089461     Schwarz criterion -1.828807 

Log likelihood 18.78934     Hannan-Quinn criter. -1.966249 

Prob(F-statistic) 0.002615   

 

Uji Parsial (Uji T) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 2.036644 0.235934 8.632258 0.0000 

X1 -0.002524 0.011434 -0.220729 0.8287 

X2 0.116879 0.027123 4.309310 0.0008 

 

Uji Simultan (Uji F) 

Variabel Independen Variabel 

Dependen 

F hitung Sig F Keterangan 

Pertumbuhan Ekonomi 

dan Pengangguran 

Kemiskinan 9.726043 0.002615 Signifikan 

 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

Variabel Independen Variabel dependen Adjusted R-square 

Pertumbuhan Ekonomi dan 

Pengangguran 

Kemiskinan 0.537780 
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