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ABSTRAK 

 

Nama : Nurul Mutmainna 

NIM : 90300118014 

Judul : Pengaruh IPM, PDRB Sektor Pertanian, TPAK Dan Penduduk Usia  

     Produktif  Terhadap Kemiskinan Dan Pengangguran 

  Di Kabupaten Soppeng 

 

Upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan menurunkan tingkat 

pengangguran adalah sama pentingnya. Secara teori jika masyarakat tidak 

menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan 

penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

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

dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka 

tingkat kemiskinan juga rendah. Ketika tingkat pengangguran naik, maka tingkat 

kemiskinan juga naik dan ketika tingkat pengangguran menurun maka tingkat 

kemiskinan juga ikut turun. Dalam teori, selalu ada hubungan antara 

pengangguran dan kemiskinan. Namun, yang terjadi di Kabupaten Soppeng malah 

sebaliknya. Dimana tingkat kemiskinan di Kabupaten Soppeng mengalami 

peningkatan setiap tahunya dan tingkat pengangguran melangami penurunan 

setiap tahunya. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode path analysis dimana analisis 

jalur (Path Analysis) merupakan pengembangan analisis multi regresi, sehingga 

analisis regresi dapat dikatakan sebagai bentuk khusus dari analisis jalur. 

Hasil menunjukkan bahwa IPM, PDRB Sektor Pertanian, dan Penduduk 

Usia Produktif berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskianan, sedangkan TPAK 

tidak beropengaruh signifikan. Kemudian untukpengaruh pengangguran variable 

IPM, PDRB Sektor Pertanian, serta kemiskinan berpengaruh signifikan sedangkan 

TPAK dan Penduduk Usia Produktif tidak berpengaruh signifikan. 

 

 

Kata Kunci : IPM, PDRB Sektor Pertanian, Penduduk Usia Produktif,  

                       TPAK, Kemiskinan, Pengangguran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan adalah proses yang dilakukan secara sadar dan 

berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada hakekatnya 

pembangunan merupakan usaha sadar manusia untuk mengubah keseimbangan 

dari tingkat kualitas yang dianggap kurang baik ke keseimbangan baru pada 

tingkat kualitas yang diangap lebih tinggi, sehingga dapat diartikan bahwa tujuan 

pembangunan adalah pemerataan dalam mensejahterakan rakyat, di negara 

berkembang perhatian utama pembangunan terfokus pada dilema antara 

pertumbuhan dan pemerataan, dimana pertumbuhan yang paling sering dijadikan 

pembicaraan adalah pertumbuhan ekonomi (Mahroji & Nurkhasanah, 2020). 

Salah satu konsep tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah 

meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan 

pekerjaan dan menata kehidupan yang layak untuk menciptakan kesejahteraan. 

Kesejahteraan umum merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 

spiritual, dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya 

(Made Ariasih & Yuliarmi, 2021).   

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi mendorong 

pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola 

sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan dengan masyarakat. 
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Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. 

Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan 

implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan 

manusia, walaupun seringkali tidak disadari kehadirannya sebagai masalah untuk 

oleh manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan 

merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena 

mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana mereka hidup dalam 

kemiskinan. Walaupun demikian belum tentu mereka itu sadar akan kemiskinan 

yang mereka jalani. Kesadaran akan kemiskinan yang mereka miliki itu, baru 

terasa pada waktu mereka membandingkan kehidupan yang mereka jalani dengan 

kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan sosial yang 

lebih tinggi (Susiatun, 2021). 

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah 

salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Sejalan 

dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada 

pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai kemiskinan yang 

terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan 

berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan 

akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui 

pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salahsatu 

indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan 

jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin 

merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen 
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pembangunan. Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat 

atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan 

jumlah penduduk miskin (Daniel et al., 2021). 

Menurut Arsyad (2010) kemiskinan bersifat multidimensial, yang artinya 

kebutuhan manusia itu tidak terbatas dan berbagai macam sehingga membuat 

kemiskinan memiliki banyak aspek.Kemiskinan meliputi aspek primer dan aspek 

sekunder. Sedangkan Todaro  (2006) berpendapat bahwa kemiskinan yang absolut 

(absolute poverty) merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk menentukan 

tingkat pendapatan minimum untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar akan 

makanan, pakaian, dan perumahan sehingga dapat menjamin keberlangsungan 

hidupnya. Sedangkan yang dimaksud dengan kemiskinan relative adalah 

kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, yakni dari 

lingkungan orang yang bersangkutan. Konsep kemiskinan relative ini bersifat 

dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada (Arsyad, 2010). 

Pada dasarnya Islam tidak mentolerir segala bentuk kemiskinan bagi para 

pemeluknya. Islam memerintahkan dengan tegas supaya umatnya berzakat, 

berinfak, membiayai peperangan itu sendiri, diperintahkan untuk menjalankan haji 

dan sebagainya. Bagaimana mungkin, orang orang miskin bisa melakukan semua 

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

berilmu pengetahuan dan memiliki harta. Hal ini seperti yang tertuang dalam Q.S 

Al-Anfal:60  

ا ل ہُمۡ  ا عِدُّوۡا و   نۡ  اسۡت ط عۡتمُۡ  مَّ ۃ   م ِ ب اطِ  مِنۡ  وَّ  قوَُّ یۡلِ  ر ِ کُمۡ  و   اٰللِّ  ع دوَُّ  بِہ   ترُۡہبِوُۡن   الۡخ   ع دوَُّ

رِیۡن   و   ۚ  دوُۡنہِِمۡ  مِنۡ  اٰخ  ۚ  ت عۡل مُوۡن ہُمۡ  ل      ُ ٰ ا و   ۚ  ی عۡل مُہُمۡ  اللّ   س بیِۡلِ  فیِۡ  ش یۡء   مِنۡ  تنُۡفِقوُۡا م 

فَّ  اٰللِّ   تظُۡل مُوۡن   ل   ا نۡتمُۡ  و   اِل یۡکُمۡ  یوُ 

Terjemahnya : 

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi 

mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang 

dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain 

mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa 

saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup 

kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). 

 

Makna dari ayat di atas bahwa ajaran Islam itu mendorong masyarakatnya 

untuk memiliki harta kekayaaan dalam menghadapi musuh Islam. Kemisikinan 

adalah musuh besar umat Islam, mereka berkewajiban melawan kemiskinan yang 

menderanya. Allah swt., tidak pernah memerintahkan penganutnya menjadi orang 

miskin, kalau kita baca seluruh ayat dalam al-Quran, maka tidak akan pernah 

menjumpai ayat yang memerintahkan umat Islam menjadi miskin. Allah itu Maha 

Penyayang, Dia akan membantu umatnya keluar dari segala kesulitan. 

Masalah kemiskinan juga dialami oleh salah satu kabupaten di Sulawesi 

Selatan yang tidak terlepas dari masalah kemiskinan yaitu Kabupaten Soppeng. 

Melihat pada tabel 1.1 perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Soppeng 

sebesar 8,45 % pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 tingkat kemiskinan 

di Kabuapten Soppeng mengalami penurunan sebesar 8,29 %, pada tahun 2018 
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kemiskinan mengalami penurunan sebesar 7,50 %,dan terus mengalami fluktuasi  

hingga tahun 2019 tingkat keminskinan mengalami penurunan sebesar 7,25 %, 

kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 7,59 % dan  

mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 7,53 %. 

Tabel 1.1 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Soppeng 2016-2021 

Tahun Tingkat Kemiskinan 

2016 

2017 

8,45 

8,29 

2018 

2019 

7,5 

7,25 

2020 

2021 

7,59 

7,53 

         Sumber: BPS Kabupaten Soppeng, (2022) 

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang pada saat ini adalah 

pembangunan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia (humam 

development). Perubahan paradigma pembangunan pada dasarnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dan 

berkesinambungan. Tujuan akhir pembangunan adalah meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Pembangunan manusia menekankan terpenuhinya 

kehidupan yang layak bagi manusia, baik layak secara materi maupun non materi. 

Pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia, yang menempatkan 

manusia sebagai tujuan akhir bukan sebagai alat pembangunan, karena manusia 

adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. 

Agama Islam merupakan agama rohmatan li al-alamin, sehingga 

memandang masalah kemiskinan ini adalah masalah yang wajib diperhatikan, 

bahkan Ali bin Abi Talib berkata “Seandainya kemiskinan berwujud manusia, 
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niscaya aku akan membunuhnya”, sedemikian penting masalah kemiskinan ini, 

karena jika kemiskinan merajalela, akan banyak kerusakan di muka bumi ini, akan 

banyak kejahatan akibat penderitaan dari kekurangan, penanggulangan 

kemiskinan dilakukan dalam rangka menyelamatkan aqidah, akhlak dan laku 

perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan dan 

ketenteraman masyarakat, di samping mewujudkan jiwa persaudaraan antara 

sesama anggota masyarakat. Islam memberikan solusi agar manusia giat bekerja 

dan berusaha untuk kehidupannya agar tidak terjerumus ke lembah kemiskinan, 

serta menganjurkan umatnya untuk peduli kepada sesama serta senang 

memberikan bantuan kepada saudara-saudara yang membutuhkan (Ulya, 2018). 

Upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan menurunkan tingkat 

pengangguran adalah sama pentingnya. Secara teori jika masyarakat tidak 

menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan 

penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

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

dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka 

tingkat kemiskinan juga rendah. 

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Soppeng  

      2016-2021  

Tahun TPT 

2016 2,88 

2017 2,71 

2018 2,66 

2019 3,53 

2020 4,42 

2021 3,92 

Sumber: BPS Kabupaten Soppeng, (2022) 
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Pada tabel 1.2 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Soppeng relatif 

turun setiap tahunya 2016 tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,88%. 

Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 2,71% dan  mengalami 

penurunan pada tahun 2018 sebesar 2,66 %. Pada tahun 2019 mengalami 

peningkatan sebesar 3,53 % dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 

tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan 

sebesar 4,42 % dan kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 3,92 

%. 

Ketika tingkat pengangguran naik, maka tingkat kemiskinan juga naik dan 

ketika tingkat pengangguran menurun maka tingkat kemiskinan juga ikut turun. 

Dalam teori, selalu ada hubungan antara pengangguran dan kemiskinan. Namun, 

yang terjadi di Kabupaten Soppeng malah sebaliknya. Dimana tingkat kemiskinan 

di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan setiap tahunya dan tingkat 

pengangguran melangami penurunan setiap tahunya. 

Hubungan indeks pembangunan manusia dengan kemiskinan menurut 

Todaro (2006), bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan. 

Dimana pembangunan manusia akan mampu menciptakan tenaga kerja yang 

mampu menyerap teknologi modern untuk menggembangkan kapasitasnya agar 

tercipta kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran. Kualitas sumber daya 

manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. 

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari 6 indeks kualitas hidup/indeks 

pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan 

berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang 
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rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan 

rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. 

IPM di Kabupaten Soppeng setiap tahunya mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Dalam tabel 1.3 pada tahun 2016 IPM Kabupaten Soppeng sebesar 

65,95%, tahun 2017 sebesar 66,67%, tahun 2018 sebesar 67,60 dan terus 

mengalami peningkatan shingga tahun di tahun 2021 sebesar 68,99. Dengan 

kenaikan IPM di Kabupaten Soppeng ini menunjukkan kualitas manusia di 

Kabupaten Soppeng juga terus membaik, baik dari kualitas pendidikan, kesehatan, 

pengeluaran atau daya beli masyarakat . 

Tabel 1.3 Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten 

                   Soppeng 2016-2021 

Tahun IPM 

2016 65,95 

2017 66,67 

2018 67,60 

2019 68,26 

2020 68,67 

2021 68,99 

  Sumber: BPS Kabupaten Soppeng, (2022) 

Komposisi IPM berdasarkan tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan, 

dan standar hidup (daya beli) atau pendapatan. Peningkatan pendidikan seseorang 

sering dikaitkan dengan peningkatan pendapatan atau upah yang diperoleh. 

Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang 

memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun pengalaman pelatihan, semakin tinggi 

produktivitasnya dan hasilnya ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi. Di 

samping pendidikan, kesehatan juga memiliki peranan terhadap pertambahan 

pendapatan. Pengaruh kesehatan terhadap pendapatan diantaranya dengan 
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perbaikan kesehatan penduduk akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. 

Perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan 

dan pengembangan potensi diri yang kemudian menyumbang kepada 

pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya pendapatan (Lumbantoruan & 

Hidayat, 2020). Dengan adanya peningkatan pendapatan maka akan 

meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, kemudian dengan meningkatnya 

kualitas kesejahteraan masyarakat akan menurunkan tingkat kemiskinan. 

Selain faktor modal manusia atau kualitas sumber daya manusia, terdapat 

faktor lain yang mempengaruhi dalam tingkat kemiskinan yaitu pertumbuhan 

ekonomi. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat pertumbuhan 

ekonomi dari suatu daerah adalah Produk domestik regional bruto 

(PDRB).Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) PDRB merupakan jumlah nilai 

tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau 

merupakan jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 

seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. 

Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) merupakan salah satu ukuran dan indikasi penting untuk menilai 

keberhasilan dari pembangunan ekonomi suatu daerah ditinjau dari sisi 

ekonominya. Membaiknya indikator pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat 

memberikan dampak positif terhadap masalah kemiskinan yang menjadi isu 

penting. PDRB sering digunakan sebagai indikator pembangunan. 

Kuznets (1955), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang 

sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan 
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cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah 

orang miskin berangsur-angsur berkurang. Menurut penelitian (Siregar & Dwi, 

2020) menyatakan bahwa ketika perekonomian berkembang di suatu wilayah 

(negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil) terdapat lebih banyak pendapatan 

untuk dibelanjakan dan memiliki distribusi pendapatan dengan baik di antara 

wilayah tersebut, maka akan dapat mengurangi kemiskinan.  

Semakin tinggi PDRB suatu daerah maka pembangunan daerah tersebut 

akan lebih baik yang secara tidak langsung dapat mengurangi angka kemiskinan. 

Hal ini dapat terjadi karena dengan tingginya PDRB suatu daerah, maka daerah 

tersebut dapat memperbaiki sarana dan prasarana daerahnya sehingga dapat 

menunjang perekonomiannya. Selain itu PDRB daerah yang tinggi juga akan 

membantu masyarakat yang menganggur melalui lapangan pekerjaan yang 

mampu diciptakan daerah tersebut dalam mengoptimalkan potensi daerahnya baik 

potensi alamnya, modal, dan sebagainya. 

Individu yang dimaksud disini adalah orang miskin itu sendiri. Seorang 

yang miskin mempunyai peran sentral dan utama dalam mengentaskan 

kemiskinan dalam Ekonomi Islam. Dan bekerja merupakan alat paling utama 

dalam mengentaskan kemiskinan. Islam sangat mendorong seorang Muslim untuk 

bekerja apapun selama itu halal. Allah Swt, dalam Al-Qur’an memerintahkan 

untuk mencari rizki-Nya di dunia, dan bekerja adalah bentuk dari mencari rizki 

Allah di muka bumi. Dalam Q.S Al- Jumu’ah :10  

لٰوۃُ  قضُِی تِ  ف اِذ ا وااذۡکُرُ  و   اٰللِّ  ف ضۡلِ  مِنۡ  ابۡت غوُۡا و   الۡ رۡضِ  فیِ ف انۡت شِرُوۡا الصَّ  اٰللّ   

 تفُۡلِحُوۡن   لَّع لَّکُمۡ  ک ثیِۡرًا
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Terjemahnya: 

Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di 

bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu 

beruntung. (QS. Al-Jumu’ah : 10) 

 

Tabel 1.4 Kontibusi Sektor Pertanian pada PDRB Kabupaten  

       Soppeng 2016-2021 

Tahun PDRB Sektor Pertanian 

2016 30,28 

2017 30,77 

2018 30,53 

2019 28,69 

2020 29,31 

2021 28,69 

  Sumber: BPS Kabupaten Soppeng, (2022) 

Secara riil PDRB Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan setiap 

tahunya, namun kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Soppeng 

terus mengalami penurunan setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, 

dalam tabel 1.4 pada tahun 2016 kontribusi sektor pertanian sebesar 30,28 % 

terhadap PDRB. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 30,77 %, pada 

tahun 2018 sebesar 30,53 %, kemudian mengalami penurunan sebesar 28,69 % 

pada tahun 2019. Selanjutnya terus mengalami penurunan lagi pada tahun 2020 

sebesar 29,31 dan tetap mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 28,69 % 

pada tahun sebelumnya. 

Nanga (2005) menyatakan bahwa PDRB adalah total nilai atau harga pasar 

(market place) dari seluruh barang dan jasa akhir (final goods and service) yang 

dihasilkan oleh suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu. kemudian, 

Sukirno (2004) menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan 
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PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil yang 

pengururannya tidak hanya berdasarkan jumlah PDRB secara keseluruhan, namun 

juga memperlihatkan distribusi pendapatan menyebar yang telah menyebar ke 

seluruh lapisan dalam masyarakat. 

Dalam penelitian Syuhada (2020) menyatakan bahwa PDRB berpengaruh 

negatif terhadap kemiskinan. Artinya jika PDRB sutau daerah meningkat, maka 

kemiskinan di daerah tersebut akan menurun. Hal ini disebabkan karena 

peningkatan PDRB berarti meningkat pula produktivitas output wilayah, sehingga 

menyebabkan peningkatan pendapatan para pekerja karena memiliki produktifitas 

yang tinggi. Memiliki pendapatan yang tinggi, maka kebutuhan para pekerja dapat 

terpenuhi. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021) 

yang menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif 

dengan kemiskinan. Ketika laju pertumbuhan ekonomi meningkat maka angka 

kemiskinan akan turut meningkat. Sebaliknya, ketika laju pertumbuhan ekonomi 

turun maka angka kemiskinan akan turun. 

Pertumbuhan penduduk dan hal- hal yang berhubungan dengan kenaikan 

jumlah angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dan 

merangsang pertumbuhan ekonomi artinya semakin banyak penduduk akan 

meningkatkan potensi pasar domestik, dengan catatan mereka mempunyai daya 

beli, sehinga permintaan akan meningkat (Todaro, 1997). Namun apabila 

Pertumbuhan penduduk sangat pesat akan berakibat pada peningkatan jumlah 

kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan antara jumlah 

angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam kelompok yang sama. 
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Salah satu yang menjadi indikator dalam melihat kemiskinan dengan 

melihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di mana menunjukkan jumlah 

penduduk yang melakukan aktifitas ekonomi  dalam usia kerja sehingga bisa 

dijadikan tolok ukur dalam melihat perkembangan partisipasi penduduk usia kerja 

yang terlibat dalam aktifitas ekonomi suatu wilayah (Mirah et al., 2020). Semakin 

banyak yang bekerja maka akan berdampak juga terhadap penurunan kemiskinan. 

Pada tabel 1.5 perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja di 

Kabupaten Soppeng mengalami fluktuasi setiap tahunya. Pada tahun 2016 tingkat 

partisipasi angkatan kerja Kabupaten Soppeng sebesar 60,84 %,dan mengalami 

peningkatan pada tahun 2017 sebesar 63,64%. Pada tahun 2018 mengalami 

penurunan yaitu sebesar  60,11 %, tahun 2019 sebesar 57,01 %, dan terus 

mengalami fluktuasi hingga tahun 2020 sebesar 57,05 dan tahun 2021 sebesar 

58,94 %. 

Tabel 1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten 

                                  Soppeng 2016-2021 

Tahun TPAK 

2016 60,84 

2017 63,64 

2018 60,11 

2019 57,01 

2020 57,05 

2021 58,94 

     Sumber: BPS Kabupaten Soppeng, (2022) 

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan 

permasalahan mendasar, Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali 

dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu 

kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan (Sukirno, 2015). Menurut 
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Leibenstein & Nelson (1950) terdapat pengaruh langsung antara pertambahan 

penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Leibenstein & Nelson 

(1950) menunjukan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di negara 

berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami 

perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan 

kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin. 

 

Tabel 1.6 Penduduk Usia Produktif  Kabupaten Soppeng 2007-2021  

Tahun Usia Produktif 

2016 137.529 

2017 134.146 

2018 137.769 

2019 137.755 

2020 149.707 

2021 149.887 

         Sumber: BPS Kabupaten Soppeng, (2022) 

Pada tabel 1.6 penduduk usia produktif Kabupaten Soppeng setiap 

tahunnya realtif menagalami peningkatan. Pada 5 tahun terakhir,pada tahun 2016 

penduduk usia produktif Kabupaten Soppeng sebesar 137.529 jiwa, pada tahun 

2017 penduduk usia produktif Kabupaten Soppeng sebesar 134.146 ribu jiwa, 

tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 137.769 ribu jiwa, tahun 2019 sebesar 

137.755 ribu jiwa, tahun 2020 sebesar 149.707 ribu jiwa, dan kemudian tahun 

2021 sebesar 149.887 ribu jiwa.  

Salah satu akar  dari   permasalahan   kemiskinan yang terjadi di Indonesia  

saat   ini  yaitu jumlah   penduduk   yang   tinggi.  Kenaikan  jumlah   penduduk  

secara  terus-menerus   merupakan unsur   yang  diperlukan  untuk  menunjang  

tambahan   permintaan,   namun  disisi   lain   kenaikanjumlah   penduduk  yang   
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tinggi  dikhawatirkan   akan   menimbulkan  efek   yang  buruk   

terhadappertumbuhan ekonomi  (Srinivasan, 1988). Kenaikan jumlah penduduk   

tanpa dibarengi dengankemajuan faktor-faktor perkembangan yang lain tentu 

tidak akan  meningkatkan pendapatan danpermintaan. Dengan   demikian,   

tumbuhnya   jumlah penduduk  justru   akan   menurunkan tingkatupah dan berarti 

pula memperendah biaya produksi. Turunnya biaya produksi akan memperbesar 

keuntungan-keuntungan para  kapitalis dan  mendorong  mereka untuk  terus 

berproduksi. Tetapikeadaan ini hanya sementara sifatnya, sebab permintaan 

efektif (effective demand) akan semakinberkurang karena pendapatan buruh juga 

semakin berkurang (Viner, 1950). 

Permaslahan terkait dengan kemiskinan dan pengangguran memang telah 

menjadi momok dalam sebuah perekonomian, yang terjadi di Kabupaten Soppeng 

dimana perkembangan PDRB, IPM, perkembangan tingkat partisipasi angkatan 

kerja, serta usia produktif mengalami perbaikan ke arah positif namun tidak bagi 

variabel kemiskinan yang mengalami peningkatan. Berkaitan dengan penjelasan 

latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh PDRB Sektor Pertanian, Indeks Pembangunan Manusia, 

TPAK dan Penduduk Usia Produktif Terhadap Tingkat Kemiskinan dan 

pengangguran di Kabupaten Soppeng”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka 

penelitian ini akan berusaha untuk mengetahui :  
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1. Apakah IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di 

Kabupaten Soppeng? 

2. Apakah PDRB Sektor Pertanian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Kemiskinan di Kabupaten Soppeng? 

3. Apakah TPAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di 

Kabupaten Soppeng? 

4. Apakah Penduduk Usia Produktif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Kemiskinan di Kabupaten Soppeng? 

5. Apakah kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pengangguran di Kabupaten Soppeng?  

6. Apakah IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di 

Kabupaten Soppeng? 

7. Apakah PDRB Sektor Pertanian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pengangguran di Kabupaten Soppeng?  

8. Apakah TPAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di 

Kabupaten Soppeng? 

9. Apakah Penduduk Usia Produktif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pengangguran di Kabupaten Soppeng?  

10. Apakah Penduduk Usia Produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kemiskinan di Kabupaten Soppeng? 

11. Apakah Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengangguran di Kabupaten Soppeng? 
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12. Apakah PDRB Sektor Pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengangguran di Kabupaten Soppeng? 

13. Apakah Penduduk Usia Produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kemiskinan di Kabupaten Soppeng? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji apakah IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Kemiskinan di Kabupaten Soppeng. 

2.  Untuk menguji apakah PDRB Sektor Pertanian berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Soppeng. 

3. Untuk menguji apakah TPAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Kemiskinan di Kabupaten Soppeng. 

4. Untuk menguji apakah Penduduk Usia Produktif berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Soppeng. 

5. Untuk menguji apakah kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap pengangguran di Kabupaten Soppeng. 

6. Untuk menguji apakah IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pengangguran di Kabupaten Soppeng. 

7. Untuk menguji apakah PDRB Sektor Pertanian berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Soppeng. 

8. Untuk menguji apakah TPAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pengangguran di Kabupaten Soppeng. 
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9. Untuk menguji apakah Penduduk Usia Produktif berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Soppeng. 

10. Untuk menguji apakah Penduduk Usia Produktif berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Soppeng. 

11. Untuk menguji apakah Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pengangguran di Kabupaten Soppeng. 

12. Untuk menguji apakah PDRB Sektor Pertanian berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Soppeng. 

13. Untuk menguji apakah Penduduk Usia Produktif berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Soppeng. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi Peneliti dapat memberikan informasi kepada peneliti terkait pentingnya 

pengaruh PDRB dan IPM terhadap kesejahteraan ekonomi dan Kemiskinan. 

2. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran 

tentang cara mengembangkan kemampuan berfikir khususnya melalui metode 

eksperimen.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIK 

 

A. Landasan Teori 

1. Kemiskinan (Poverty) 

Merurut World Bank (2020), Kemiskinan yang ditandai dengan tidak 

memperolehnya pendapatan diatas garis kemiskinan. Garis kemiskinan global  

kurang dari  $1,90 per hari merupakan standar global yang digunakan dalam 

mengukur tingkat kemiskinan sejak tahun 2000 (Atamanov et al., 2020). Namun, 

laju pertumbuhan melambat dibeberapa tahun terakhir karena pandemi covid-19 

telah mendorong 60 juta orang kedalam garis kemiskinan pada tahun 2020 

(Lakner, et al. 2020). 

Berbeda dengan pendapat Nurkse (1953), menjelaskan bahwa rantai 

kemiskinan terjadi karena, rendahnya sumber daya manusia (SDM) seperti 

pendidikan, kesehatan, yang dimana jika pendidikan seseorang rendah, maka 

orang tersebut tidak mampu meningkatkan produktivitas yang dapat menyebabkan 

orang miskin. Sedangkan dengan kesehatan yang rendah orang tidak mampu 

mencari pekerjaan atau memperoleh pekerjaan sehingga orang bisa menjadi 

miskin.  

Kemiskinan dapat dilihat dari keterlambatan, ketidaksempurnaan pasar, 

dan kurangnya modal, yang mengakibatkan produktivitas rendah. Produktivitas 

rendah mengakibatkan pengahasilan rendah, pendapatan rendah diterjemahkan ke 

dalam tabungan dan investasi yang rendah. Investasi rendah akan menjadi 

penyebab kembali menciptakan keterbelakangan yang dapat mendorong ke dalam
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poverty trap. Nurkse (1953) menyebut ini dengan proses the vicious circle of 

poverty (lingkaran setan kemiskinan). Pada situasi lingkaran setan kemiskinan 

contohnya masyarakat miskin mungkin tidak cukup makan, kurang makan, maka 

kesehatannnya juga mungkin tidak bisa beraktivitas yang menyebabkan 

rendahnya produktivitas kerja sehingga mereka bisa mejadi orang miskin (Gisaor, 

2021).  

Kemiskinan dapat digambarkan sebagai “ketidakmampuan untuk 

mempertahankan” tingkat kehidupan contohnya makanan, pakaian, tempat 

tinggal, fasilitas pendidkan dan kesehatan. Dengan meningkatkan pendidikan itu 

mampu menciptakan lapangan kerja yang dapat mengurangi kemiskinan 

(Wietzke, 2020). 

Sen (1999) menekankan bahwa pengurangan kemiskinan dapat dilakukan 

melalui pemenuhan kebutuhan hak – hak  dasar penduduk miskin, yang harus 

dipenuhi salah satunya adalah hak dasar agar bisa mendorong menjadi kehidupan 

lebih baik yaitu pendidikan. Disisi lain, pemerintah harusnya mampu memperluas 

lapangan kerja agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari–hari dan 

menuju kehidupan yang layak. Kemiskinan dapat disebabkan oleh ketiadaan akses 

untuk memperoleh penghidupan yang layak.  

Sedangkan pendapat Anyanwu, (2021), menjelaskan bahwa kemiskinan 

merupakan dalam kondisi yang dimana masyarakat tidak dapat menunjang 

keperluan dasarnya. Kebutuhan pokok tersebut adalah sandang, pangan, papan 

kebutuhan sosial dan kewajiaban ekonomi. Dengan adanya rencana pembangunan 

di negara berkembang untuk mengatasi masalah kemiskinan agar mampu 
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ditanggulangi.  Penduduk golongan miskin diklasifikasikan sebagai penduduk 

yang memperoleh pendapatan per kapita dibawah garis kemiskinan. 

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat 

mempertahankan taraf hidupnya dan tidak dapat memanfaatkan energinya, baik 

itu secara mental maupun fisik dalam kelompok tertentu, yang dimana harus 

memenuhi pendidikan, kesehatan agar produktivitas dan dapat mensejahterakan 

hidupnya. Suatu keadaan yang menunjukkan ketidaksejahteraan penduduk dan 

ketidakberdayaan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup disebut 

kemiskinan. GNP atau PDB per kapita yang sangat rendah di negara adalah 

cerminan berat dari kemiskinan  (Chen & Ravallion, 2020). 

Faktor penyebab kemiskinan terdiri dari pertumbuhan ekonomi, 

pertumbuhan penduduk, pendidikan dan kesehatan. Sejauh ini pertumbuhan dan 

pengentasan kemiskinan adalah tujuan yang sepenuhnya kompatibel. Kemiskinan 

ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan per kapita dan ketidaksetaraan 

penghasilan. Semakin tinggi distribusi pendapatan, maka sangat banyak 

penghasilan per kapita dan sangat sedikit penduduk miskin (Sari et al. 2020). 

Pengukuran kemiskinan menurut informasi dari Badan Busat Statistik, 

(2020) dengan menggunakan konsep kemampuan kebutuhan dasar (basic needs 

approach). Dilihat dari pendekatan ini, kemiskinan dilihat lewat kegiatan 

ekonomi yang tidak mampu menyanggupi keperluan dasar, baik kebutuhan dasar 

yang diukur dengan penegluaran. Oleh karena itu, penduduk miskin berada di 

garis kemiskinan, dengan penduduk menerima rata-rata pengeluaran per kapita 

perbulannya.  
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Todaro (2006), berbagai jenis kemiskinan, yaitu: Kemiskinan absolut; 

tingkat pendapatan dibawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatan yang 

diperoleh tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok misalnya, pangan, sandang, 

dan papan. Kemiskinan relatif; adanya jenis kemiskinan ini  dikarenakan 

pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mencakup secara keseluruhan yang 

dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan 

pada pendapatan, sama halnya dengan ketika disebut bahwa orang tersebut hidup 

dibawah garis kemiskinan, tetapi masih memiliki kemampuan berada di 

lingkungan masyarakat. Kemiskinan kultural; adanya jenis kemiskinan ini 

dikarenakan adanya faktor budaya, contohnya sifat malas dengan tidak memiliki 

upaya untuk memperbaiki perekonomiannya, sifat boros yang membeli 

sesuatunya yang hanya berdasarkan keinginannya semata bukan berdasarkan 

kebutuhan tanpa memikirkan untuk jangka panjang. Kemiskinan struktural; suatu 

golongan masyarakat yang mengalami kemiskinan dikarenakan struktur soaial 

masyarakat tersebut yang memungkinkan tidak menggunakan sumber – sumber 

pendapatan yang telah tersedia. 

Pada umumnya kemiskinan memiliki 2 dimensi, yang terdiri dari dimensi 

pendapatan dan non pendapatan. Masyarakat yang berpendapatan rendah, dapat 

diukur dari kesulitan untuk mengakses jasa pelayanan publik dan kepemilikan 

harta kekayaan merupakan didefinisikan dari penduduk miskin yang 

berpendapatan. Penduduk miskin yang tidak berpendapatan (Non pendapatan) 

merupakan keadaan ketidakberdayaan, ketiadaan harapan, putus asa, kebebasan 
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perwakilan  dan yang berkaitan dengan level pendapatan (Don & Jackson, 1983) 

2. Pengangguran 

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk 

dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum 

mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari 

pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Fator utama yang menyebabkan 

terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha 

memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan, akan 

tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha tersebut dapat 

menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, 

semakin besar pula barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi 

yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja (Todaro, 2006). 

Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi 

kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang kehilangan 

suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan. Jadi tidak 

mengejutkan apabila pengangguran menjadi topik yang sering diperbincangkan 

dalam perdebatan poltik oleh para politisi yang seringkali mengkaji bahwa 

kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan 

(Mankiw, 2006). 

Smith (1776) menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah 

melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin 

terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut 

pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang 
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bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga. 

Jadi dalam pendapat Smith (1776) jika terjadi kelebihan penawaran tenaga 

kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan 

menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga akan terus meningkat karena 

perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang 

diperoleh dari rendahnya biaya tadi. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu 

menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga relatif stabil. 

Dalam pengembangan analisis Engels & Marx (1848) yang dianut oleh 

para penganut Marxian yang baru ini konsep “kelas buruh “tidak mendeskripsikan 

sekelompok orang atau sekelompok pekerjaan tertentu, tetapi lebih merupakan 

pembelian dan penjualan tenaga kerja. Para tenaga kerja tidak mempunyai alat 

produksi sama sekali sehingga segolongan orang terpaksa menjual tenaga mereka 

kepada sebagian kecil orang yang mempunyai alat produksi.  

Dengan adanya pergantian antara sistem kapitalis kompetitif menjadi 

kearah sistem kapitalis monopoli, maka akan terdapat sebagian perusahaan yang 

masih tidak mampu bersaing dan menjadi terpuruk. Apabila semua proses 

produksi dan pemasaran semua terpengaruh oleh sebuah perusahaan raksasa saja, 

maka akan mengakibatkan perusahaan kecil menjadi sangat sulit dan hal 

pamasaran, bisa saja perusahaan kecil tersebut mengalami kebangkrutan dan tidak 

lagi mampu menggaji pekerjanya. Setelah perusahaan tersebut tidak mampu 

baroperasi lagi, maka para pekerja yang semula bekerja dalam perusahaan tersebut 

menjadi tidak mempunyai pekerjaan lagi. Kemudian akhirnya pekerja tersebut 

menjadi pengangguran (Engels & Marx, 1848). 
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Dalam menanggapi masalah pengangguran Teori Keynes (1936) 

mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Smith (1776), menurut Teori 

Keynes (1936) sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan 

agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan 

disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut 

Keynes (1936), hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika 

tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan 

menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat 

terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak 

dapat menyerap tenaga kerja.  

Keynes (1936) menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam 

mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat 

menciptakan lapangan pekerjaan. Perlu dicermati bahwa pemerintah hanya 

bertugas untuk menjaga tingkat permintaan agregat, sementara penyedia lapangan 

kerja adalah sektor wisata. Hal ini memiliki tujuan mempertahankan pendapatan 

masyarakat agar daya beli masyarakat terjaga. Sehingga tidak memperparah resesi 

serta diharapkan mampu mengatasi pengangguran akibat resesi. 

Islam membenci pengangguran sebab kemalasan, dan sebaliknya 

menyukai orang-orang yang mau bekerja keras. Secara fiqih, bekerja mencari 

nafkah adalah wajib, sedangkan berpangku tangan hukumnya adalah haram. 

Sebab, orang menganggur berarti tidak memanfaatkan anugerah yang telah Allah 

berikan, berupa nikmat pikiran, nikmat kekuatan, kesehatan, dan lain sebagainya. 
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Secara fitrah, manusia adalah makhluk sempurna yang memiliki kompetensi diri 

yang unik, beragam, dan sesuai dengan bidang pekerjaan tertentu. Dari ujung 

rambut hingga ujung kaki, manusia memiliki potensi yang bisa digunakan untuk 

bekerja. Berpangku tangan bukan hanya membuat orang tak mendapat 

penghasilan, tapi bisa juga menjerumuskannya pada perilaku buruk meminta-

minta, bahkan merugikan orang lain, demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Ibnu 

Mas’ud radliyallahu ‘anhu dalam Mujam al-Kabir no. 8539 mengatakan: 

رَى الرَّجُلَ فَارِغًا، لا فِي 
َ
نْ أ

َ
إِنِِّي لأمَْقُتُ أ

 عمَِلِ دُنْيَا، وَلا آخرَِة  

Terjemahnya: 

“Sungguh aku marah kepada orang yang nganggur, yang tidak 

melakukan amal dunia maupun amal akhirat” (HR at-Thabrani). 

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Secara umum pertumbuhan ekonomi didefenisikan sebagai peningkatan 

dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. 

Dengan perkataan lain arah dari pertumbuhan ekonomi lebih kepada perubahan 

yang bersifat kuantitatif (quntitative change) dan bisanya dihitung dengan 

menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai 

akhir pasar (total market value) dari barang akhir dan jasa (final goods and 

service) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu 

dan biasanya satu tahun. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi secara 

nominal dapat digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB 

digunakan untuk berbagai tujuan tetapi yang terpenting adalah untuk mengukur 

kinerja perekonomian secara keseluruhan. Jumlah ini akan sama dengan jumlah 
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nilai nominal dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah untuk barang dan 

jasa, serta ekspor netto (Arsyad, 2010). 

Kuncoro (2010) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional 

lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan 

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) suatu provinsi, kabupaten, atau kota. 

Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB. 

Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebgai kenaikan PDB/PNB tanpa 

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat 

pertumbuhan penduduk, ataunapakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau 

tidak. 

Ahli ekonomi klasik yang bersependapat dengan Smith (1776) yakin 

dengan adanya perekonomian persaingan yang sempurna maka seluruh sumber 

ekonomi dapat dimanfaatkan dengan maksimal atau full employment. Para ahli 

ekonomi klasik menyatakan bahwa full employment itu hanya bisa dapat dicapai 

apabila perekonomian bebas dari campur tangan pemerintah dan sepenuhnya 

diserahkan kepada mekanisme pasar. Semua kaum klasik memandang bahwa 

penumpukan modal sebagai kunci kemajuan. Karena itu mereka menekanakan 

betapa pentingnya tabungan dalam jumlah besar, selain itu mereka juga 

berpendapat bahwa keuntungan merangsang investasi. Semakin besar keuntungan 

merangsang investasi, semakin besar keuntungan dan akan semakin besar pula 

akumulasi modal investasi. 

Ricardo (1817) mengungkapkan pandangannya mengenai pembangunan 

ekonomi dalam bukunya The Principles Of Political Ekonomy And Taxation. 
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Ricardo mengungkapkan bahwa faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi 

adalah buruh, pemupukan modal, perdagangan luar negeri. Seperti ahli ekonomi 

modern, teori Ricardo menekankan pentingnnya tabungan untuk pembentukan 

modal. Dibanding pajak Ricardo (1817) lebih menyetujui pemupukan modal 

melalui tabungan.Tabungan dapat diperoleh dengan penghematan pengeluaran, 

memproduksi lebih banyak, dan dengan meningkatkan tingkat keuntungan serta 

mengurangi harga barang. 

Harrord (1957) memberikan peranan kunci kepada investasi didalam 

proses pertumbuhan ekonomi, mengenai watak ganda yang dimiliki oleh 

investasi. Pertama ia menciptakan pendapatan kedua ia memperbesar kapasitas 

produksi pertanian dengan cara menaikkan stok modal. Karena itu selama 

investasi netto tetap berjalan, pendapatan nyata dan output akan senantiasa 

tambah besar Harrord (1957) mengembangkan analisa Keynes (1936) yang 

menekankan perlunya penanaman modal dalam menciptakan pertumbuhan 

ekonomi . Setiap usaha harus menyelamatkan proporsi tertentu dari pendapatan 

nasional yaitu untuk menambah stok modal yang akan digunakan dalam investasi 

yang baru. 

4. Indeks Pembangunan Manusia 

Frank & Bernanke (2007) berpendapat bahwa sumber daya manusia 

adalah campuran dari pendidikan, pengalaman, persiapan, kemampuan, 

kecenderungan, kesejahteraan, energi, dan motivasi yang mempengaruhi efisiensi 

manusia. Menurut Schultz (1961), salah satu elemen terpenting dalam 

meningkatkan efisiensi moneter di suatu negara adalah sumber daya manusia. 
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Sumber daya manusia dapat dicapai atau diperoleh dengan dua cara. Pertama, 

orang dipekerjakan sebagai pekerjaan karena jumlah kuantitatif mereka. Hal ini 

menyatakan bahwa semakin banyak jumlah individu atau pekerjaan, semakin 

tinggi efisiensinya. Kedua, spekulasi adalah metode utama untuk memperluas atau 

mendapatkan staf. Pelatihan dan persiapan oleh orang-orang akan meningkatkan 

kemampuan dan kapasitas mereka, sehingga efisiensi juga akan meningkat. 

Strategi tindak lanjut ini umumnya tidak memperhatikan ukuran tenaga kerja. 

Sumber daya manusia adalah kumpulan perusahaan yang telah 

dipublikasikan. Bentuk utama sumber daya manusia adalah pelatihan, sama 

seperti semua bentuk pendidikan modal lainnya yang mencerminkan konsumsi 

aset pada saat tertentu, yang ditentukan untuk meningkatkan efisiensi di masa 

depan (Mankiw, 2006).  

Menurut Becker (1996), modal manusia adalah bahwa orang adalah aset 

dan modal yang menciptakan pengembalian, dan setiap penggunaan yang 

dilakukan untuk mempromosikan kualitas dan kuantitas modal itu adalah gerakan 

spekulatif. Menurut Davenport, sumber daya manusia adalah semua hal yang 

dibawa oleh tenaga kerja untuk menempatkan sumber daya ke dalam pekerjaan 

mereka. Ini termasuk kapasitas, perilaku, gairah dan waktu. Dengan demikian, 

sumber daya manusia adalah nilai atau sifat potensial dari seseorang atau tenaga 

kerja yang memutuskan seberapa besar kemungkinan orang atau tenaga kerja 

tersebut akan berkinerja, khususnya untuk menciptakan tenaga kerja dan produk. 

Asumsi esensial dari hipotesis sumber daya manusia adalah bahwa seorang 

individu dapat membangun upahnya melalui pendidikan. 
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Menurut Todaro (2006), kesejahteraan sangat penting untuk meningkatkan 

efisiensi. Akibatnya, kesejahteraan juga dapat dilihat sebagai bagian dari 

perkembangan moneter dan produsen keuangan fundamental sebagai kontributor 

penciptaan total, fungsi gandanya sebagai informasi dan hasil menjadikan 

kesejahteraan penting dalam perkembangan moneter. Dampak hipotesis 

pemanfaatan sumber daya manusia terhadap peningkatan mata pencaharian dan 

kesejahteraan merupakan prasyarat bagi upaya pengentasan kemiskinan. 

Seperti yang dinyatakan oleh Todaro (2006), kesejahteraan sangat penting 

untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, kesejahteraan juga dapat dilihat 

sebagai bagian dari perkembangan keuangan dan penghasil uang fundamental 

sebagai kontribusi terhadap penciptaan total, fungsi gandanya sebagai informasi 

dan hasil menjadikan kesejahteraan penting dalam perkembangan moneter.  

Grossman (1972) menggunakan hipotesis sumber daya manusia dalam 

konsentrasi yang sangat meyakinkan pada masalah kesejahteraan keuangan untuk 

mewakili kepentingan dalam kesejahteraan dan kepentingan dalam administrasi 

kesejahteraan. Hipotesis ini menyatakan bahwa seorang individu berkontribusi 

untuk bekerja dan menghasilkan uang melalui pendidikan, persiapan, dan 

kesejahteraan. 

Mengenai   pentingnya   pendidikan   ini,   Islam   sebagai   agama 

Rahmatan lil’alamin, mewajibkan untuk mencari ilmu pengetahuan melalui 

pendidikan di dalam maupun di luar pendidikan formal. Bahkan Allah mengawali 

turunnya Al-Qur‟an sebagai pedoman hidup manusia dengan ayat yang 

memerintahkan Rasul-Nya, Muhammad SAW untuk membaca dan membaca. 
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Membaca merupakan salah satu perwujudan dari aktifitas belajar dalam 

pendidikan. Dan dalam arti yang sangat luas, dengan belajar pula manusia dapat 

mengembangkan pengetahuannya dan sekaligus memperbaiki kehidupannya.  

 

Betapa pentingnya belajar, karena itu Allah Swt, berjanji dalam Q.S Al-

Mujadalah :11 

ُ الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا مِنْكُمْْۙ وَالَّذِيْنَ اوُْتوُا الْعِلْمَ دَرَجٰت     يرَْفعَِ اللّٰه

Terjemahnya: 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”… (Q.S Al-

Mujadalah: 11) 

 

5. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja  

Simanjuntak (1998) menyimpulkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) adalah suatu kelompok penduduk tertentu dimana dapat dihitung 

dari perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia 

kerja dalam kelompok yang sama. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

menyimpulkan bahwa untuk seluruh pendapatdalam usia kerja dan dapat pula 

dinyatakan bentuk suatu kelompok tertentu seperti kelompok laki-laki, kelompok 

wanita dikota, kelompok tenaga terdidik, kelompok umur 10- 14 tahun di desa dan 

lain sebagainya. Secara singkat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sama 

dengan jumlah angkatan tenaga kerja dibagi dengan jumlah tenaga kerja dalam 

suatu kelompok yang sama. 

Kemajuan perbaikan moneter dipengaruhi oleh unsur-unsur penciptaan. 

Variabel ciptaan sering dicirikan sebagai sesuatu yang sebenarnya diharapkan 

dapat menghasilkan sesuatu yang layak atau administrasi.  
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Faktor-faktor penciptaan ini termasuk bahan dasar untuk membangun 

perangkat keras, pekerjaan, perangkat, dan modal yang dapat dipesan secara 

ekstensif ke dalam sumber informasi manusia dan non-manusia (Mankiw, 2006). 

Menurut Smith (1776), suatu perekonomian yang bergantung pada 

kekuatan sistem pasar akan menjaga keseimbangan secara terus menerus. Dalam 

posisi ekuilibrium, semua aset, termasuk pekerjaan, akan dimanfaatkan 

sepenuhnya. Dengan cara ini, di bawah kerangka kerja berdasarkan komponen 

pasar, tidak ada pengangguran. Jika tidak ada yang bekerja, bukan tidak mendapat 

upah, mereka akan bekerja dengan upah yang lebih rendah. Kemampuan untuk 

bekerja dengan upah yang lebih rendah ini akan menarik organisasi untuk 

mempekerjakan lebih banyak dari mereka. 

Menurut Lewis (1962) adanya kelebihan penawaran pekerja tidak 

memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja 

justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi bahwa 

pindahan pekerja dari sektor subsitem ke sektor kapitalis modern berjalan lancar 

dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi terlalu banyak. Banyak 

tenaga kerja akan mendorong tingkat produktivitas lebih banyak lagi dan dapat 

dinikmati dengan cepat oleh masyarakat banyak.  

Dalam pandangan Engels & Marx (1848) sejalan dengan perkembangan 

teknologi, pemupukan modal yang dilakukan pengusaha dialihkan pada investasi 

teknologi sehingga terjadi peralihan tenaga manusia dengan tenaga mesin yang 

pada akhirnya mengurangi eksploitasi buruh namun meningkatkan angka 

pengangguran. Fase ini merupakan titik awal tata masyarakat sosialis yang mana 



 

 

33 

 

 

 

terjadi perubahan yaitu pemupukan modal pada masa kapitalis diganti dengan 

pemerataan kesempatan pemilikan sumber daya sehingga semua pihak memiliki 

posisi yang sama dalam hal tawar menawar. 

Keynes (1936) berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja 

tidak berkerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun para pekerja 

mempunyai semacam serikat kerja (Labour Union) yang akan berusaha 

memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan upah. 

6. Penduduk Usia Produktif 

Menurut Malthus (1798) tingginya pertumbuhan penduduk ini disebabkan 

karena hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak bisa dihentikan. 

Di samping itu Malthus (1798) berpendapat bahwa manusia untuk hidup 

memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan jauh 

lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Apabila tidak 

diadakan pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk, maka manusia akan 

mengalami kekurangan bahan makanan. 

Menurut Engels & Marx (1848) tidak sependapat dengan Malthus (bila 

tidak dibatasi penduduk akan kekurangan makanan). Menurut Marxist tekanan 

penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, 

tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis) Marxist 

juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk 

yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan 

penduduk. 

Durkheim (2016) menekankan perhatiannya pada keadaan akibat dari 
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adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ia mengatakan, akibat dari tingginya 

pertumbuhan penduduk, akan timbul persaingan diantara penduduk untuk dapat 

mempertahankan hidup. Dalam memenangkan persaingan tiap-tiap tiap-tiap orang 

berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan, dan mengambil 

spesialisasi tertentu, keadaan seperti ini jelas terlihat pada kehidupan masyarakat 

perkotaan dengan kehidupan yang kompleks. Apabila dibandingkan antara 

kehidupan masyarakat tradisional dan masyarakat perkotaan, akan terlihat bahwa 

pada masyarakat tradisional tidak terjadi persaingan dalam memperoleh 

pekerjaan, tetapi pada masyarakat industri akan terjadi sebaliknya. Hal ini 

disebabkan ada masyarakat industri tingkat pertumbuhan dan kepadatan 

penduduknya tinggi. 

Menurut Smith (1776), jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah 

yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-

pasan untuk hidup. Jika tingkat upah di atas tingkat subsisten, maka orang-orang 

akan kawin pada umur muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran 

meningkat. Sebaliknya jika tingkat upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat 

upah subsisten, maka jumlah penduduk akan menurun. 

B. Pengaruh Antar Variabel 

1. Pengaruh Indek Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan 

Schultz (1961) menyatakan bahwa human capital merupakan salah satu 

faktor penting dalam peningkatan produktifitas ekonomi di suatu negara. Human 

capital merupakan suatu konsep yang muncul pertama kali pada tahun 1776 di 

bidang ekonomi klasik. Human capital dapat dicapai atau diperoleh melalui dua 
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cara. Pertama, manusia digunakan sebagai tenaga kerja berdasarkan jumlah 

kuantitatifnya. Hal ini menyatakan bahwa semakin banyak jumlah manusia atau 

tenaga kerja maka produktifitas semakin tinggi. Kedua, investasi merupakan cara 

utama dalam meningkatkan atau mendapatkan human capital. Pendidikan dan 

pelatihan yang didaptkan manusia akan meningkatkan kemampuan dan 

keterampilannya, sehingga produktifitas juga akan meningkat. 

Todaro (2000) juga mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan 

tujuan pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan 

peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap 

teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta 

pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. 

Menurut Rahmawati & Hidayah (2020) indeks pembangunan manusia 

memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek 

pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (Longevity) dan hidup sehat 

(healthy life), untuk mendapatkan pengetahuan (the knowledge) dan mempunyai 

akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga 

dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh 

terhadap kemiskinan. 

2. Pengaruh PDRB Sektor Pertanian Terhadap Kemiskinan 

Model pembangunan dua sektor oleh Lewis (1962) menititkberatkan pada 

mekanisme transformasi struktur ekonomi yang dialami oleh negara-negara 

sedang berkembang, dan mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada 

dasarnya terbagi menjadi dua sektor. Pertama ialah sektor tradisional, yaitu sektor 
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pertanian tradisional pedesaan yang terjadi kelebihan suplai tenaga kerja yang 

dapat ditransfer ke sektor industri, dimana perpindahan ini terjadi tanpa 

mengakibatkan penurunan output sektor pertanian. Kedua ialah sektor modern, 

yaitu sektor industri di perkotaan yang memiliki tingkat produktivitas tinggi dan 

menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit 

dari sektor subsisten. Masuknya tenaga kerja ke sektor modern akan 

meningkatkan produktivitas dan output yang dihasilkan. Produktivitas marginal 

tenaga kerja di sektor industri lebih tinggi dari upah yang mereka terima, sehingga 

mengakibatkan terbentuknya surplus sektor industri yang diinvestasikan kembali 

seluruhnya dan tingkat upah di sektor industri diasumsikan konstan serta 

jumlahnya ditetapkan melebihi tingkat rata-rata upah di sektor pertanian. Pada 

tingkat upah sektor industri yang konstan, kurva penawaran tenaga kerja 

perdesaan dianggap elastis sempurna. 

Dalam penelitian yang di lakukan Agus (2021) Hasil yang diperoleh 

membuktikan bahwa daerah dengan basis pertanian justru lebih lambat dalam 

mengurangi kemiskinan. Daerah tersebut memiliki lebih banyak penduduk miskin 

karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Sehingga 

meskipun pertumbuhan pertaniannya tinggi, dengan jumlah tenaga kerja di 

pertanian yang sangat banyak akan membuat pengurangan kemiskinan di daerah 

basis pertanian akan lebih lambat dibandingkan dengan wilayah industri (wilayah 

nonbasis pertanian). Sedangkan pada daerah nonbasis pertanian tersedia lapangan 

pekerjaan yang lebih luas sehingga masyarakat telah banyak yang bekerja di 

sektor industri, jasa, dan yang lainnya. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat pun 
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lebih baik sehingga jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut lebih rendah. 

3. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan sebuah gambaran 

mengenai seberapa banyak penduduk yang terlibat dalam perekonomian suatu 

negara maupun wilayah tertentu. Adanya angka Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja maka kita bisa melihat proporsi atau perbandingan penduduk usia kerja 

yang terlibat dalam perekonomian suatu negara apakah tinggi atau pun (Mirah et 

al., 2020). Berdasarkan hal ini maka bisa diketahui seberapa besar keterlibatan 

penduduk dalam tinggi ataupun rendahnya produktivitas suatu negara. 

Teori lingkaran setan kemiskinan menyebutkan bahwa kemiskinan akan 

terus berlanjut dan menjadi sebuah mata rantai yang tidak putus karena adanya 

hubungan sebab-akibat yang saling terikat (Rahman & Alamsyah, 2019). Salah 

satu contohnya adalah ketika Tingkat Partisipasi Angkatan Kerjanya rendah 

menandakan bahwa akan makin sedikit orang yang terlibat dalam perekonomian 

dan orang yang meganggur akan lebih banyak. Pengangguran ini bisa berdampak 

pada produktivitas menurun dan pada akhirnya masyarakat akan tetap berada di 

garis kemiskinan. 

4. Pengaruh Penduduk Usia Produktif Terhadap Kemiskinan 

Malthus (1798) berpendapat bahwa akibat dari pertumbuhan penduduk 

adalah kemiskinan. Hal tersebut, karena pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat 

daripada pertumbuhan bahan pangan. Kelebihan penduduk atau over population 

yang diukur dengan tingakat pengangguran, mendorong upah menurun 

sedemikian rupa hingga penduduk tidak mampu kawin dan membentuk keluarga. 
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Dalam kedaan upah rendah kelebihan tenaga kerja dan perlunya setiap penduduk 

bekerja keras untuk mendapatkan upah minimum, para petani mampu 

meningkatkan produksi pangan karena tenaga kerja dan lahan dapat ditambah. 

Menurut Malthus (1798) peningktan produksi pangan meningkatkan pertumbuhan 

penduduk. Namun, jumlah penduduk yang melebihi persediaan pangan akan 

menjadi penyebab kemiskinan. 

Engels & Marx (1848) berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk tidak 

menimbulkan permasalahan. Adapun masalah yang terjadi berkaitan dengan 

pertumbuhan penduduk disebabkan oleh adanya struktur masyarakat tertentu 

(kapitalis atau sosialis). Dalam masyarakat, kapitalis pertumbuhan penduduk 

adalah menyebabkan kelebihan penduduk dan kemiskinan. Namun, dalam 

masyarakat sosialis (yang tersusun lebih merata), permasalahan yang ditimbulkan 

oleh pertumbuhan peduduk dapat diatasi. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susiatun (2021) menunjukan hasil 

bahwa setiap kali jumlah penduduk meningkat maka kuantitas kerja pun akan 

meningkat yang berakibat meningkatnya jumlah produksi, dan apabila jumlah 

produksi meningkat tetapi masyarakat tidak mampu memenuhinya maka akan 

menimbulkan peningkatan kemiskinan. Sebaliknya setiap kali jumlah penduduk 

menurun akan menurun pula kuantitas kerja yang berakibat menurunnya kuantitas 

produksi. 

5. Pengaruh Indek Pembangunan Manusia Terhadap Pengangguran 

Teori pertumbuhan baru menjelaskan bahwa peningkatan pembangunan 

manusia melalui pembangunan modal manusia (human capital) yang tercermin 
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dalam tingkat pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas 

manusia sehingga akan meningkatkan permintaan tenaga kerja dan penurunan 

pada tingkat pengangguran. Menurut Teori Keynes (1936) bahwa melalui 

peningkatan daya beli masyarakat yang menunjukkan peningkatan dalam 

permintaan agregat dapat mempengaruhi kesempatan kerja. Apabila permintan 

agregat rendah maka perusahaan akan menurunkan jumlah produksinya dan tidak 

dapat menyerap kelebihan tenaga kerja sehingga permintaan dan penawaran 

tenaga kerja hampir tidak pernah seimbang dan pengangguran sering terjadi. 

Menurut Hukum Okun (1975) (Okun’s Law) bahwa melalui peningkatan 

produktivitas yang disebabkan oleh meningkatnya indeks pembangunanan 

manusia akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Peningkatan 

dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja 

dan peningkatan permintaan tenaga kerja sehingga banyak masyarakat yang dapat 

terserap di pasar tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat 

pengangguran. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan pengangguran mempunyai 

hubungan yang negatif melalui tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan 

daya beli masyarakat akan suatu barang dan jasa yang dapat menyebabkan 

pergeseran terhadap permintaan tenaga kerja. Apabila nilai IPM suatu wilayah 

tinggi akan mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran dan sebaliknya 

ketika nilai IPM rendah dapat meningkatkan tingkat pengangguran di suatu 

wilayah tersebut. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahroji & Nurkhasanah (2020) 
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menunjukkan hasil bahwa IPM memiliki pengaruh mengarah negatif terhadap 

pengangguran dimana peningkatan dari segi IPM akan menurunkan tingkat 

pengangguran. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat 

(2020) yang menunjukkan hasil bahwa IPM tidak memiliki pengaruh terhadap 

tingkat pengangguran di kota Makassar. 

6. Pengaruh PDRB Sektor Pertanian Terhadap Pengangguran 

Menurut Sukirno (2004) negara berkembang dimana setengah dari 

penduduknya berada di sector pertanian justru berpotensi terdapat masalah 

pengangguran tersembunyi. Cara bercocok tanam yang masih tradisional, 

penggunaan input pertanian yang masih sederhana, kurangnya infrastruktur 

pertanian menyebabkan produktivitas sector tersebut masih rendah dan masalah 

kemiskianan yang meluas. 

Menurut teori Lewis (1962) menyebutkan bahwa dalam perekonomian 

yang terbelakang ada dua sektor yaitu sektor pertanian dan sektor modern. Sektor 

pertanian adalah sector tradisional dengan marjinal produktivitas tenaga kerjanya 

nol. Dengan kata lain, apabila tenaga kerjanya dikurangi tidak akan mengurangi 

output dari sector pertanian. Sektor modern adalah sektor modern dan output dari 

sektor ini akan bertambah bila tenaga kerja dari sektor pertanian berpindah ke 

sektor modern ini. Dalam hal ini terjadi pengalihan tenaga kerja, peningkatan 

output dan perluasan kesempatan kerja. Masuknya tenaga kerja ke sektor modern 

akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan output. 

Dalam penelirian yang dilakukan oleh Ayumi (2020) menunjukkan hasil 

bahwa tidak terdapatnya hubungan yang signifikan antara pertumbuhan pertanian 
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dan pengangguran yang berada di SWP Madiun dan sekitarnya disebabkan karena 

tingkat pengangguran tidak akan berkurang apabila mengandalkan pertumbuhan 

sector pertanian. Di samping hal tersebut, menurut BPS dalam publikasi keadaan 

tenaga kerja Jawa Timur menyebutkan bahwa pekerja di pertanian didominasi 

oleh pekerja dengan usia 40 hingga 60 tahun ke atas dengan sebagian besar status 

pekerjaan sebagai pekerja bebas dan pekerja keluarga yang tidak dibayar. 

Sehingga walaupun mereka bekerja mereka akan tetap kesulitan memenuhi 

kebutuhan hidup dasar dengan pendapatan mereka yang relatif kecil. Dengan 

demikian maka sudah jelaslah bahwa pengangguran tidak cukup ditentukan oleh 

pertumbuhan output pertanian, namun lebih kepada kinerja sector ini untuk dapat 

berjalan lebih cepat sehingga memberi kesempatan kerja yang luas. Namun, 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lesmana et al. (2020) 

Pertumbuhan sektor pertanian secara tidak langsung berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap pengangguran terdidik melalui penyerapan tenaga kerja di 

Kalimantan Timur. 

7. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pengangguran 

Secara umum kegunaan TPAK adalah untuk mengindikasikan besarnya 

penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi disuatu 

wilayah dan menunjukkan besaran relatif pasokan tenaga kerja yang tersedia 

untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian (Badan Busat 

Statistik, 2020). Sumarsono (2003) mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

tingkat partisipasi angkatan kerja adalah tingkat penghasilan keluarga dan tingkat 

upah. Keluarga dengan tingkat penghasilan yang kecil akan memperbanyak 
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anggota keluarganya untuk bekerja sehingga TPAK akan meningkat. Tingkat 

upah yang tinggi juga akan menarik minat masyarakat untuk bekerja sehingga 

TPAK juga meningkat. 

Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja semakin baik. Bila 

peningkatan angkatan kerja seiring dengan bertambahnya partisipasi penduduk 

yang bekerja. Jika hal sebaliknya terjadi yakni bertambahnya tingkat pertisipasi 

angkatan kerja tidak diiringi dengan menurunnya partisipasi penduduk yang 

mendapatkan pekerjaan, maka ini pertanda bahwa pemicu tingginya tingkat 

partisipasi angkatan kerja adalah meningkatnya penduduk yang mencari pekerjaan 

dan kurangnya lapangan kerja. Dengan kata lain akan mengakibatkan 

bertambahnya jumlah pengangguran yang disebabkan karena terbatasnya 

lapangan pekerjaan dalam menampung angkatan kerja (Mulyadi, 2003). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2020) dan Badria (2021) 

menunjukkan hasil bahwa tingkat pertisipasi angkatan kerja berpengaruh secara 

negatif dan signifikan terhadap pengangguran artinya meningkatnya TPAK 

mampu menurunkan angka pengangguran. Namun, berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Rambe et al. (2021) dari hasil regresi menunjukkan bahwa 

TPAK berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka 

di Provinsi Jambi. 

8. Pengaruh Penduduk Usia Produktif Terhadap Pengangguran 

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong 

maupun penghambat bagi perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah 

akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan 
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suatu negara menambah produksi. Sedangkan akibat buruk dari pertambahan 

penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi adalah masalah kelebihan penduduk 

(Sukirno, 2013). 

Menurut Idris (2016) peningkatan populasi atau jumlah penduduk 

biasanya akan sejalan atau searah dengan jumlah pengangguran. Hal tersebut 

dikarenakan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diikuti 

dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup dan memadai. Atau yang 

biasa diistilahkan sebagai permintaan akan pekerjaan yang dikehendaki oleh 

masyarakat tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. 

Pertumbuhan jumlah penduduk yang terjadi setiap tahunnya akan 

menyebabkan kenaikan jumlah angkatan kerja. Namun apabila kenaikan jumlah 

angkatan kerja ini tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah kesempatan kerja 

maka hal ini akan menimbulkan peningkatan jumlah pengangguran. Itulah 

sebabnya jumlah penduduk yang tinggi bukan menjadi hal untuk dikatakannya 

sebuah pembangunan yang berhasil, justru dengan jumlah penduduk yang tinggi 

akan menjadikan suatu beban bagi pembangunan tersebut. Namun apabila 

pemerintah dapat menyediakan lapangan pekerjaan maka pertambahan penduduk 

akan menjadi momentum yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi disuatu 

daerah. 

 

C. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2020) yang melakukan penelitian 

terkait “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Di Provinsi Jambi” 
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menunjukkan hasil bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh 

secara negative dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Yang artinya 

bahwa setiap peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja akan menurunkan 

tingkat pengangguran di Provinsi Jambi. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Ayumi, 2020) yang 

melakukan peneltian mengenai “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Sektor Utama 

Terhadap Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Dan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) Di Satuan Wilayah Pembangunan Madiun Dan Sekitarnya Tahun 

2003-2012” menunjukkan hasil bahwa tidak terdapatnya hubungan yang 

signifikan antara pertumbuhan pertanian dan pengangguran yang berada di SWP 

Madiun dan sekitarnya disebabkan karena tingkat pengangguran tidak akan 

berkurang apabila mengandalkan pertumbuhan sector pertanian. Namun berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Lesmana et al. (2020) yang melakukan 

penelitian mengenai “Pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto 

Sektor Pertanian Dan Pertambangan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan 

Pengangguran Terdidik Di Kalimantan Timur” menunjukkan hasil bahwa 

Pertumbuhan sektor pertanian secara tidak langsung berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap pengangguran terdidik melalui penyerapan tenaga kerja di 

Kalimantan Timur. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mahroji & Nurkhasanah, 2020) 

yang melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia 

Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten” menunjukkan hasil bahwa 

bahwa IPM memiliki pengaruh mengarah negatif terhadap pengangguran dimana 
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peningkatan dari segi IPM akan menurunkan tingkat pengangguran. 

Dalam penelitian yang di lakukan Agus (2021) yang melakukan penelitian 

mengenai “Sektor pertanian terhadap kemiskinan” menunjukkan hasil daerah 

dengan basis pertanian justru lebih lambat dalam mengurangi kemiskinan. Daerah 

tersebut memiliki lebih banyak penduduk miskin karena sebagian besar 

penduduknya bekerja di sektor pertanian. Sehingga meskipun pertumbuhan 

pertaniannya tinggi, dengan jumlah tenaga kerja di pertanian yang sangat banyak 

akan membuat pengurangan kemiskinan di daerah basis pertanian akan lebih 

lambat dibandingkan dengan wilayah industri (wilayah nonbasis pertanian). 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020) yang melkukan 

penelitian mengenai “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Usia 

Muda (Studi Kasus Provinsi Di Pulau Jawa Dan Sulawesi Tahun 2011–2019)” 

menunjukkan hasil bahwa jumlah penduduk siap kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pengangguran usia muda di Pulau Jawa dan Sulawesi tahun 

2011–2019. Artinya peningkatan penduduk usia kerja akan menambah jumlah 

pengangguran, dimana ini sejalan dengan teori Lewis (1962) dimana penambahan 

angkatan kerja akan berdampak pada pemberian upah yang rendan oleh produsen 

dan akan berdampak kepada pemutusan hubungan kerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Hidayah (2020) yang 

melakukan penelitian mengenai “Menelusur Relasi Indeks Pembangunan Gender 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” indeks pembangunan manusia memuat tiga 

dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan 

kebutuhan akan hidup panjang umur (Longevity) dan hidup sehat (healthy life), 
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untuk mendapatkan pengetahuan (the knowledge) dan mempunyai akses kepada 

sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi penting 

dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. 

 

D. Kerangka pikir 

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

E. Hipotesis 

1. Praduga bahwa variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Kemiskinan di Kabupaten Soppeng. 

2. Praduga bahwa variabel PDRB Sektor Pertanian berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Soppeng. 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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3. Praduga bahwa variabel TPAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Kemiskinan di Kabupaten Soppeng. 

4. Praduga bahwa variabel Penduduk Usia Produktif berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Soppeng. 

5. Praduga bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap pengangguran di Kabupaten Soppeng.  

6. Praduga bahwa variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pengangguran di Kabupaten Soppeng. 

7. Praduga bahwa variabel PDRB Sektor Pertanian berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Soppeng.  

8. Praduga bahwa variabel TPAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pengangguran di Kabupaten Soppeng 

9. Praduga bahwa variabel Penduduk Usia Produktif berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Soppeng.  

10. Praduga bahwa variabel Penduduk Usia Produktif berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Soppeng. 

11. Praduga bahwa variabel kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pengangguran di Kabupaten Soppeng. 

12. Praduga bahwa variabel PDRB Sektor Pertanian berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Soppeng. 

13. Praduga bahwa variabel Penduduk Usia Produktif berpengaruh positif dan  

signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Soppeng 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang bersifat 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai sebuah jenis penelitian 

yang menggunakan pendekatan deduktif-induktif.  Pendekatan ini beranjak dari 

adanya kerangka teori, berbagai gagasan dari para ahli, maupun pemahaman 

peneliti dari pengalaman yang telah dilaluinya. Hal ini kemudian dikembangkan 

menjadi sebuah permasalahan yang disertai dengan solusinya dan diajukan untuk 

memperoleh kebenaran dengan dukungan data empiris yang ada. Penelitian ini 

dikatakan sebagai kuantitatif karena bertujuan untuk mengembangkan teori-teori 

yang telah ada dengan menggunakan modelmodel matematis dan disertai dengan 

hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang menjadi fokus pada penelitian 

ini.  

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi pada penelitian ini adalah Kabupaten Soppeng. Dihimpunnya data 

data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng serta mengumpulkan 

literatur ataupun sumber informasi lainnya dari instansi terkait atau semacamnya, 

baik dalam bentuk cetak maupun non-cetak yang berkaitan dengan topik yang 

akan diteliti.  

B. Jenis dan Sumber Data  

1. Jenis Data
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Jenis dari data-data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data 

sekunder yang bersifat time series yaitu mulai dari tahun 2007-2021. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari lapangan, tapi 

melalui lembaga atau instansi penyedia data yang telah mengolahnya dalam 

sebuah laporan atau dokumen.  

2. Sumber Data  

Sumber dari data-data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng 

dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, Sistem Informasi dan 

Manajemen Data Dasar Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(SIMREG BAPPENAS), serta sumber-sumber lainnya yang dapat menjadi 

pendukung dari penelitian ini.   

C. Metode Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah metode dokumentasi. Metode ini dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan 

pengumpulan data dengan memperhatikan bahan-bahan informasi yang telah ada 

pada masa sebelumnya. Bahan informasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan 

yang menjadi fokus pada penelitian ini.  

D. Metode Analisis Data  

Metode untuk melakukan analisis data pada penelitian ini menggunakan 

analisis kuantitatif dengan penggunaan perhitungan statistik. Analisis data yang di 

hasilkan pada penelitian ini akan menggunakan salah satu program pengolah data 
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statistik, yaitu Eviews. Metode analisis pada penelitian ini adalah analisis regresi 

linier dengan analisis jalur (Path Analysis) dan uji asumsi klasik yang terdiri dari 

uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.  

1. Regresi Liner dengan Analisis Jalur (Path Analysis). 

Pengujian pada penelitian ini akan menggunakan regresi linier dengan 

analisis jalur (Path Analysis). Robert D. Retherford dalam Prasetyo & Jannah 

(2010) mendefinisikan bahwa analisis jalur adalah suatu teknik untuk 

menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika 

variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung 

tetapi juga secara tidak langsung. Analisis regresi yang akan digunakan pada 

penelitian ini adalah :  

Y1 = f (X1, X2, X3, X4) ...............................................................................3.1 

Y2 = f (X1, X2, X3, X4,Y1) ..........................................................................3.2  

Dimana :  

Y1 = Kemiskinan  

Y2 = Pengangguran  

X1 = IPM  

X2 = PDRB Sektor Pertanian 

X3 = TPAK  

X4=Penduduk Usia produktif 

 

Dari persamaan diatas dapat dijabarkan kembali sebagai berikut: 

Y1 = α0 + α1X1 + α2X2 + α3X3 + α4X4 + μ1...........................................3.3 

Y2 = β0 + β1X1 +  β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X1 + μ2..............................3.4 

Dimana : 

a) Pengaruh Langsung 

α0 = Konstanta untuk kemiskinan (Y1) 
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β0 = Konstanta untuk pengangguran (Y2) 

μ1 = error term untuk kemiskinan (Y1) 

μ2 = error term untuk pengangguran (Y2) 

α1 = pengaruh IPM (X1) terhadap kemiskinan (Y1) 

α2 = pengaruh PDRB Sektor Pertanian (X2) terhadap kemiskinan (Y1) 

α3 = pengaruh TPAK (X3) terhadap kemiskinan (Y1) 

α4 = pengaruh Penduduk Usia Produktif (X4) terhadap kemiskinan (Y1) 

β1 = pengaruh IPM (X1) terhadap pengangguran (Y2) 

β1 = pengaruh PDRB Sektor Pertanian (X2) terhadap pengangguran (Y2) 

β1 = pengaruh TPAK (X3) terhadap pengangguran (Y2) 

β1 = pengaruh Penduduk Usia Produktif (X4) terhadap pengangguran (Y2) 

b) Pengaruh Tidak Langsung 

β1 α1 = pengaruh tidak langsung IPM (X1) terhadap pengangguran (Y2) melalui 

kemikinan (Y1) 

β2 α2 = pengaruh tidak langsung PDRB Sektor Pertanian (X2) terhadap 

pengangguran (Y2) melalui kemikinan (Y1) 

β3 α3 = pengaruh tidak langsung TPAK (X3) terhadap pengangguran (Y2) melalui 

kemikinan (Y1) 

β4 α4 = pengaruh tidak langsung Penduduk Usia Produktif (X4) terhadap 

pengangguran (Y2) melalui kemikinan (Y1) 

c) Pengaruh Total 

θ1 = (β1 + β1 α1) = pengaruh total IPM (X1) terhadap pengangguran (Y2) 

θ2 = (β2 + β2 α2) = pengaruh total PDRB Sektor Pertanian (X2) terhadap 
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pengangguran  (Y2) 

θ3 = (β3 + β3 α3) = pengaruh total TPAK (X3) terhadap pengangguran (Y2) 

θ4 = (β4 + β4 α4) = pengaruh total Penduduk Usia Produktif (X4) terhadap 

pengangguran (Y2) 

2. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik biasanya digunakan untuk pengujian kelayakan terhadap 

model regresi yang digunakan pada suatu penelitian. Hal ini dilihat dari 

terdistribusinya data yang ada dengan normal, dan tidak terdapatnya masalah 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Terdapat empat uji asumsi 

klasik yang harus dipenuhi, yaitu :   

a) Uji Normalitas  

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel atau 

sekelompok data dalam sebuah regresi terdistribusi dengan normal atau tidak. 

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

mendekati normal (Ansofino et al. 2016). Jika uji normalitas ini tidak terpenuhi, 

maka hasil dari uji statistik yang dilakukan menjadi tidak valid terutama untuk 

kelompok data berukuran kecil. Uji normalitas yang digunakan pada penelitian ini 

adalah Uji Jarque-Bera  (JB). Ketentuan dari uji ini adalah sebagai berikut :  

a. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 atau 5 

% (>0,05 atau 5%), maka dapat dikatakan bahwa data terdistribusi secara 

normal.  
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b. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 atau 5 % 

(<0,05 atau 5%), maka dapat dikatakan bahwa data tidak terdistribusi secara 

normal.  

b) Uji Multikolinearitas  

Multikolinearitas merupakan sebuah uji yang dapat dilakukan untuk 

mengetahui interkorelasi atau kolinearitas antara variabel bebas dalam model 

regresi. Dikatakan terdapat multikolinearitas jika nilainya > 0,90, sedangkan jika 

nilai yang didapatkan < 0,90 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas, 

dan model regresi dianggap baik ketika tidak terjadi multikolinearitas.  

c) Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk 

melihat apakah terjadinya ketidaksamaan varians dari galat dalam suatu model 

regresi. Ketika varians dari galat itu konstan atau tetap, maka disebut sebagai 

homoskedastisitas. Dan ketika varians dari galat itu bervariasi dan tidak sama, 

maka disebut sebagai heteroskedastisitas.   

Terdapat dua cara untuk mendeteksi terdapatnya heteroskedastisitas 

ataukah tidak, yaitu dengan metode grafik dan metode uji statistik. Pada penelitian 

ini, cenderung digunakan metode uji statistik dengan cara Uji Glejser. Pengujian 

dilakukan guna memperoleh nilai probabilitas Obs*RSquared. Jika nilai 

probabilitas signifikansinya lebih besar dari 0,05 (>0,05), maka disimpulkan tidak 

terjadinya heteroskedastisitas. Dan jika nilai probabilitas signifikansinya lebih 

kecil dari 0,05 (<0,05), maka disimpulkan terjadinya heteroskedastisitas.   

d) Uji Autokorelasi  
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Uji autokorelasi digunakan untuk melihat adanya korelasi antara kesalahan 

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

(sebelumnya). Untuk melihat ada tidaknya autokorelasi pada suatu model regresi, 

maka dapat dilakukan dengan menggunakan uji Bruesch Godfrey atau biasa 

disebut juga dengan uji Langrange Multiplier (LM Test). Dasar pengambilan 

keputusan uji autokorelaasi sebagai berikut: 

a) Jika nilai signfikan > 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi. 

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

3. Uji Hipotesis  

Uji hipotesis ini digunakan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis 

yang telah dibuat untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.  

a) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)  

Uji t ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari 

masingmasing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan 

dengan melihat tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas. Jika tingkat 

signifikansinya lebih besar dari 0,05 (>0,05), maka diartikan bahwa variabel 

bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan ketika tingkat 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (<0.05), maka diartikan bahwa variabel bebas 

memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.  

b) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)  

Uji F ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Ketika tingkat signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 (>0,05), maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya 
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pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Dan 

apabila nilai signikansinya lebih kecil dari 0.05 (<0.05), maka diindikasikan 

bahwa terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

simultan.  

c) Uji Koefisien Determinan (R2)  

Uji koefisien determinan ini digunakan untuk melihat besaran dari variabel 

bebas dalam menerangkan atau menjelaskan variabel terikatnya.  

E. Definisi Variabel Operasional   

Berikut definisi operasional dari masing-masing variabel dalam penelitian 

ini :  

1. IPM 

Data yang digunakan adalah indeks pembangunan manusia di Kabupaten 

Soppeng  periode 2007-2021 dalam %. 

2. PDRB Sektor Pertanian  

Data yang digunakan adalah kontirbusi sektor pertanian terhadap PDRB di 

Kabupaten Soppeng periode 2007-2021 dalam %. 

3. TPAK 

Data yang digunakan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten 

Soppeng periode 2007-2021 dalam %. 

4. Penduduk Usia Produktif 

Data yang digunakan adalah jumlah penduduk yang termaksud dalam 

kategori usia kerja 15-69 di Kabupaten Soppeng tahun periode 2007-2021 

dalam juta jiwa. 
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5. Kemikinan  

Data yang digunakan adalah tingkat kemiskinan di Kabupaten Soppeng 

periode 2007-2021 dalam %. 

6. Pengangguran  

Data yang digunakan adalah tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten  

Soppeng periode 2007-2021 dalam %.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Kondisi Geografis 

Soppeng merupakan salah satu kabupaten dari 24 Kabupaten / Kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Watansoppeng. Berada pada 

4°6’00’’ hingga 4°32’00’’ Lintang Selatan dan 119°47’18” hingga 120°06’13” 

Bujur Timur. Wilayah Soppeng memiliki luas sekitar 1.500 km2 dengan 

ketinggian antara 5 hingga 1.500 meter dari permukaan laut. Kabupaten Soppeng 

tidak memiliki daerah pesisir, sekitar 77% dari total desa/kelurahan di Soppeng 

bertopografi dataran. Luas Wilayah Kabupaten Soppeng 1.500 km2 dengan 

batasbatas wilayah, Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng 

Rappang, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Bone, Sebelah 

Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone, dan Sebelah Barat berbatasan dengan 

Kabupaten Barru. 

Daerah soppeng berdataran pegunungan, dataran pegunungan ini tidak 

mengurangi sedikitpun air, bahkan disana sering dijuluki sebagai salah satu 

kabupaten penghasil air terbanyak yang tertampung di dalam sebuah bendungan 

bernama irigasi langkeme, irigasi langkeme terletak di desa watu, irigasi ini 

disebut juga irigasi terpanjang, kurang lebih 90 km panjangnya, yang bersambung 

dengan sungai walennae dan mengalir ke danau tempe di kabupaten wajo. Irigasi 

inilah yang mengairi sawah kurang lebih 6.400 hektar sawah, terletak di Desa 

Watu.  Desa Watu adalah salah satu desa yang memiliki sawah berkualitas tinggi 
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ton/hektar, di Desa Watu inilah terdapat kurang lebih 1.500 hektar sawah, jika 

dikalikan maka akan menghasilkan 15.000 ton gabah dalam jangka waktu kurang 

lebih 4 bulan sekali panen, panen padi oleh petani dilakukan dua kali panen 

pertahun, jadi total hasil dalam setahun menghasilkan gabah kurang lebih 30.000 

ton. 

2. Kondisi Demografi 

Jumlah penduduk yang tercacat pada tahun 2021 data BPS Kabupaten 

Soppeng adalah 235.574 jiwa, dengan kepadatan penduduk 157,05 per km2. 

Jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Lalabata yaitu sebanyak 48.825 

jiwa. Rasio jenis kelamin Kabupaten Soppeng sebesar 92,9 yang berarti ada 

sebanyak 93 lakilaki diantara 100 perempuan. 

Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) mengalami peningkatan 

terutama pada tahun 2010 hingga tahun 2020. Pada tahun 2010 proporsi penduduk 

usia produktif adalah sebesar 63,93 % dari total populasi dan meningkat menjadi 

68,78 % di tahun 2020. Perbedaan antara Persentase penduduk usia produktif dan 

non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih tajam di tahun 2020. 

Dengan struktur penduduk demikian, Kabupaten Soppeng masih berada pada 

periode jendela kesempatan untuk menikmati bonus demografi. Jika dimanfaatkan 

secara optimal, maka Kabupaten Soppeng dapat mempercepat pertumbuhan 

ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

B. Statistik Deskriptif Karakteristik Variable 

1. Indeks Pembangunan Manusia 

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari 6 indeks kualitas 
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hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. 

Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. 

Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah 

penduduk miskin. 

Tabel 4.1 Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten  

                   Soppeng 2002-2021 

68,1 68,2 68,38 
68,96 

69,33 

62,92 63 
63,6 63,51 

63,8 
64,05 

64,43 
64,74 

65,33 

65,95 
66,67 

67,6 

68,26 
68,67 68,99 
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64

66

68

70

 Sumber: BPS Kabupaten Soppeng, (2022) 

 

 Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa IPM di Kabupaten Soppeng 

setiap tahunya mengalami perubahan signifikan setiap tahunnya. Pada tahun pada 

tahun 2002 menunjukkan angka sebesar 68,1 kemudian terus meningkat hingga 

pada tahun 2006 mencapai angka 69,33, akan tetapi pada tahun 2007 IPM 

Kabupaten Soppeng mengalami penurunan sebesar 62,92, hal ini disebabkan 

adanya krisis global yang berdampak pada pembangunan manusia disetiap 

wilayah. Pada tahun 2008 menunjukkan sebesar 63, kemudian terus meningkat 

hingga pada tahun 2021, IPM di Kabupaten Soppeng menunjukkan 68,99. Dengan 
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kenaikan IPM di Kabupaten Soppeng ini menunjukkan kualitas manusia di 

Kabupaten Soppeng juga terus membaik, baik dari kualitas pendidikan, kesehatan, 

pengeluaran masyarakat (daya beli). 

 

2. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB 

Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) merupakan salah satu ukuran dan indikasi penting untuk menilai 

keberhasilan dari pembangunan ekonomi suatu daerah ditinjau dari sisi 

ekonominya. Membaiknya indikator pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat 

memberikan dampak positif terhadap masalah kemiskinan yang menjadi isu 

penting. PDRB sering digunakan sebagai indikator pembangunan. 

Tabel 4.2 Kontibusi Sektor Pertanian pada PDRB Kabupaten  

       Soppeng 2002-2021 

55,93 
54,03 

52,13 
50,35 49,47 48,58 48,15 

45,36 

31,95 31,41 30,07 
30,07 

30,33 
28,41 

30,28 
30,77 30,53 

28,69 29,31 28,69 

0
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Sumber: BPS Kabupaten Soppeng, (2022) 
 

 Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2002 kontribusi 

sektor pertanian menunjukkan angka sebesar 55,93%, kemudian menurun hingga 

pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 0.43 persen, kemudian terus 
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mengalami penurunan hingga sampai tahun 2017 sebesar 30.77 persen, pada 

tahun 2018 sebesar 30.53 persen, kemudian mengalami penurunan sebesar 1.84 

persen pada tahun 2019. Selanjutnya terus mengalami penurunan lagi pada tahun 

2020 sebesar 29.31 dan tetap mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 0.62 

persen pada tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dikarenakan efek peningkatan 

pendapatan yang terjadi setiap tahun telah menyebabkan penurunan permintaan 

pada bahan makanan, selain itu adanya dampak urbanisasi yang menyebabkan 

harga di tingkat petani begitu rendah dibandingkan tingkat konsumen. 

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Salah satu yang menjadi indikator dalam melihat kemiskinan dengan 

melihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di mana menunjukkan jumlah 

penduduk yang melakukan aktifitas ekonomi  dalam usia kerja sehingga bisa 

dijadikan tolok ukur dalam melihat perkembangan partisipasi penduduk usia 

kerja yang terlibat dalam aktifitas ekonomi suatu wilayah (Mirah et al., 2020). 

Semakin banyak yang bekerja maka akan berdampak juga terhadap penurunan 

kemiskinan. 

Berdasarkan pada tabel 4.3 perkembangan tingkat partisipasi angkatan 

kerja di Kabupaten Soppeng mengalami fluktuasi setiap tahunya. Pada tahun 

2007 tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Soppeng sebesar 64 persen, 

namun mengalami penurunan hingga tahun 2011. Pada tahun 2011 

perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan yaitu 

sebesar  63.44 persen, tahun 2012 seebsar 62.05 persen, tahun 2013 sebesar 57.6 

persen, dan terus mengalami fluktuasi hingga tahun 2020 sebesar 57.05 dan 
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tahun 2021 sebesar 58.94 persen. 

Tabel 4.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten  

                      Soppeng 2002-2021 

 

 
Sumber: BPS Kabupaten Soppeng, (2022) 

3. Penduduk Usia Produktif 

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan 

permasalahan mendasar, Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali 

dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu 

kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan (Sukirno, 2015). Menurut 

Leibenstein & Nelson (1950) terdapat pengaruh langsung antara pertambahan 

penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.  

Berdasarkan pada tabel 4.4 penduduk usia produktif Kabupaten Soppeng 

setiap tahunnya relatif menagalami peningkatan. Pada 5 tahun terakhir pada tahun 

2017 Penduduk Usia Produktif Kabupaten Soppeng sebesar 134.146 ribu jiwa, 

tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 137.769 ribu jiwa, tahun 2019 sebesar 

137.755 ribu jiwa, tahun 2020 sebesar 149.707 ribu jiwa, dan kemudian tahun 
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2021 sebesar 149.887 ribu jiwa. 

   Tabel 4.4 Penduduk Usia Produktif Kabupaten Soppeng 2002-2021 
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        Sumber: BPS Kabupaten Soppeng, (2022) 

4. Kemiskinan 

Menurut Arsyad (2010) kemiskinan bersifat multidimensial, yang artinya 

kebutuhan manusia itu tidak terbatas dan berbagai macam sehingga membuat 

kemiskinan memiliki banyak aspek.Kemiskinan meliputi aspek primer dan aspek 

sekunder. Sedangkan Todaro  (2006) berpendapat bahwa kemiskinan yang absolut 

(absolute poverty) merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk menentukan 

tingkat pendapatan minimum untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar akan 

makanan, pakaian, dan perumahan sehingga dapat menjamin keberlangsungan 

hidupnya.  

Sedangkan yang dimaksud dengan kemiskinan relative adalah kemiskinan 

yang lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, yakni dari lingkungan 

orang yang bersangkutan. Konsep kemiskinan relative ini bersifat dinamis, 

sehingga kemiskinan akan selalu ada (Arsyad, 2010). 
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Tabel 4.5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Soppeng 2002-2021 (%) 

 
Sumber: BPS Kabupaten Soppeng, (2022) 
 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa perkembangan tingkat 

kemiskinan Kabupaten Soppeng sebesar 14.40 persen pada tahun 2007, kemudian 

pada tahun 2008 tingkat kemiskinan di Kabuapten Soppeng mengalami 

peningkatan sebesar 25.60 persen, pada tahun 2009 kemiskinan mengalami 

penurunan sebesar 22.80 persen. Namun, pada tahun 2010 tingkat kemiskinan 

Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan sebesar 23.30 persen. Kemudian 

tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan, namun mengalami peningkatan lagi 

pada tahun 2013 sebesar 21.30 persen dan terus mengalami fluktuasi  hingga 

tahun 2019 tingkat keminskinan mengalami penurunan sebesar 16.45 persen, 

kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 17.23 persen dan 

terus mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 17.27 persen. 

 

5. Tingkat Pengangguran Terbuka 

Upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan menurunkan tingkat 

pengangguran adalah sama pentingnya. Secara teori jika masyarakat tidak 

menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan 
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penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

hidup dan kesulitan mencapai kesejahteraan. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, 

maka tidak akan miskin. Sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah 

(kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan juga rendah. 

Tabel 4.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Soppeng 2002-2022 

Sumber: BPS Kabupaten Soppeng, (2022) 

 

Berdasarkan pada tabel 4.6 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten 

Soppeng relatif mengalami perubahan yang fluktuatif setiap tahunya. Pada tahun 

2002 menunjukkan angka 7,75 persen, kemudian menurun pada tahun 2003 

sebesar 5,46 persen, pada tahun 2004 sebesar 15,27 persen, pada tahun 2005 

menunjukkan sebesar 13,37 persen, kemudian pada tahun 2006 sebesar 10,98 

persen. Pada tahun 2007 tingkat pengangguran terbuka sebesar 11.4 persen. 

Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 2.4 persen, namun 

sempat mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 2.96 persen. Pada tahun 

2016 mengalami penurunan sebesar 2.88 persen dan terus mengalami penurunan 

hingga tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Soppeng mengalami 

peningkatan sebesar 4.42 persen dan kemudian mengalami penurunan di tahun 

2021 sebesar 3.92 persen. 
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C. Hasil Pengolahan Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda dapat dilakukan 

apabila telah memenuhi syarat-syarat dari pemenuhan terhadap uji asumsi klasik. 

Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu data harus terdistribusi secara normal, 

kemudian tidak mengandung multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan juga tidak 

mengandung autokorelasi. 

a) Uji Normalitas 

Penelitian ini menggunakan uji normalitas berupa uji Jarque-Bera (JB), 

dimana dasar dari pengambilan keputusan uji ini yaitu ketika nilai signifikansinya 

atau nilai probabilitas > 0,05 maka dapat dikatakan data tersebut terdistribusi 

normal, namun jika nilai probabilitas atau signifikansinya < 0,05 maka 

disimpulkan data tersebut tidak terdisitribusi secara normal. 

Tabel 4.1 Uji Normalitas 

Jarque-Bera Probabilitas 

0,491502 0,782117 

  Sumber: Output Eviews 10 data diolah, 2022 

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa hasil dari normalitas residual data 

tersebut diperoleh nilai dimana probabilitasnya sebesar 0,782117 yang 

menunjukkan lebih besar dari 0,05, yang kemudian dapat disimpulkan bahwa 

penelitian tersebut terdistribusi secara normal. 

b) Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan sebuah uji yang dapat dilakukan untuk 

mengetahui interkorelasi atau kolinearitas antara variabel bebas dalam model 
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regresi. Dikatakan terdapat multikolinearitas jika nilainya > 0,90, sedangkan jika 

nilai yang didapatkan < 0,90 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas, 

dan model regresi dianggap baik ketika tidak terjadi multikolinearitas. 

 

Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas 

  X1 X2 X3 X4 

X1  1,000000  0,183196 -0,56848  0,385128 

X2  0,183196  1,000000 -0,56881 -0,30017 

X3 -0,56848 -0,56881  1,000000  0,011287 

X4  0,385128 -0,30017  0,011287  1,000000 

Sumber: Output Eviews 10 data diolah, 2022 

Berdasarkan table 4.2, dalam uji ini dapat dikatakan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas dikarenakan antara variabel bebas yaitu variabel indeks 

pembangunan manusia (X1), PDRB sektor pertanian (X2), TPAK (X3), dan 

Penduduk usia produktif (X4) memiliki hubungan yang masing-masing kurang 

dari 0,90 dan hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 yang memperlihatkan hasil 

uji multikolinearitas. 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas memiliki kegunaan untuk melihat ada tidaknya 

ketidaksamaan varians serta residual antara pengamatan dengan pengamatan lain.  

Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 4,661834     Prob. F(5,14) 0,3203 

Obs*R-squared 12,49514     Prob. Chi-Square(5) 0,5286 

Scaled explained SS 12,74208   

     
Sumber: Output Eviews 10 data diolah, 2022 
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Berdasarkan pada tabel 4.3, nilai dari signifikansi probability Chi-Square 

lebih besar dari taraf signifikansi atau 0,5286 > 0,05 sehingga dapat dikatakan 

bahwa dalam uji ini tidak terjadi heteroskedastisitas dan layak digunakan. 

d) Uji Autokorelasi 

Dalam uji ini, pengujian yang digunakan yaitu Bruesch Godfrey atau 

terkadang disebut sebagai uji Lagrange Multiplier (LM test), adapun syarat dalam 

pengambilan keputusan pada uji ini apabila nilai dari signifikan > 0,05 maka 

autokorelasi tidak terjadi, dan begitupun sebaliknya jika nilai signifikan < 0,05 

maka terjadi autokorelasi. 

Tabel 4.4 Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     

F-statistic 0,410827     Prob. F(2,12) 0,6721 

Obs*R-squared 1,281666     Prob. Chi-Square(2) 0,5269 

     
     

        Sumber: Output Eviews 10 data diolah, 2022 

Berdasarkan pada tabel 4.4, memperlihatkan bahwa hasil uji autokorelasi 

tersebut, nilai dari signifikansi probability Chi-Square sebesar 0,5269 > 0,05 dan 

hal tersebut menandakan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi autokorelasi. 

2. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Dalam penelitian ini, berdasar dari hasil analisis regresi diperoleh suatu 

hubungan antar variabel, dimana pengaruh dari setiap variabel independen 

terhadap variabel dependen ditunjukkan dari nilai koefisien dan tingkat 

signifikannya, serta hasil tersebut dapat digambarkan pada kerangka analisis 
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berikut: 

Gambar 4.1 Model Struktur Pengaruh IPM, PDRB Sektor Pertanian, TPAK  

         Dan Penduduk Usia Produktif Terhadap Kemiskinan Dan  

         Pengangguran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan model struktural diatas ,hasil persamaan sebagai berikut:  

a) Model 1 (Y1) 

 Y = 18.677 – 5,8785 X1 - 0,6094 X2 – 0,5939 X3 + 1.0634 X4 

Hasil dari persamaan diatas, dapat diinterpretasikan seperti berikut ini:  

1. Nilai koefisien sebesar 18.677 Jika variabel IPM (X1), PDRB Sektor 

Pertanian (X2), TPAK (X3), dan penduduk usia produktif (X4) tidak 

mengalami perubahan, maka kemiskinan (Y1) sebesar 18.677. 

Pengaruh Langsung 

Pengaruh Tidak Langsung 

Besar Pengaruh Langsung 

Besar Pengaruh Tidak Langsung 
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2. Nilai koefisien  sebesar -5,8785, dimana hal ini menunjukkan jika terjadi 

peningkatan pada IPM (X1), maka kemiskinan (Y1) sebesar 5,8785.  

3. Nilai koefisien  sebesar - 0,6094, dimana hal tersebut memperlihatkan jika 

terjadi peningkatan PDRB Sektor Pertanian (X2), maka kemiskinan (Y1) 

sebanyak 0,6094. 

4. Nilai koefisien sebesar -0,5939, hal tersebut memperlihatkan bahwa apabila 

TPAK (X3) mengalami peningkatan, maka kemiskinan (Y1) sebesar 

0,5939.  

5. Nilai koefisien sebesar 1,0634, hal tersebut memperlihatkan bahwa apabila 

penduduk usia produktif (X4) mengalami peningkatan, maka kemiskinan 

(Y1) sebesar 1,0634.  

Koefisien Determinasi (R2) 

Analisis dalam R2 digunakan sebagai cara mengetahui besarnya pengaruh 

dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Jika nilai dari R2 

mendekati 1 maka dapat dikatakan bahwa variabel independen mampu 

menjelaskan hampir keseluruhan informasi yang berkaitan dengan prediksi 

terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya apabila nilai dari R2 kecil ataupun 

mendekati nol, maka kemampuan variabel independen sangat terbatas dalam 

menjelaskan variasi terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan tabel 4.5, dengan melihat nilai R-Squared menghasil bahwa 

nilai dari R2 sebesar 0,768248 dan hal tersebut berarti 76 % kemiskinan dapat 

diterangkan oleh 4 variabel independen dalam penelitian ini serta sisanya yaitu 

24% dijelaskan oleh variabel diluar dari model ini. 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

     
R-squared 0,768248     Mean dependent var 2,003580 

Adjusted R-squared 0,706448     S.D. dependent var 0,281427 

S.E. of regression 0,152478     Akaike info criterion -0,711272 

Sum squared resid 0,348744     Schwarz criterion -0,462339 

Log likelihood 12,11272     Hannan-Quinn criter. -0,662677 

F-statistic 12,43111     Durbin-Watson stat 2,482173 

Prob(F-statistic) 0,000117    

Sumber: Output Eviews 10 data diolah, 2022 

Uji Hipotesis 

Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial atau pengujian t dapat diartikan sebagai cara untuk mengetahui 

apakah variabel independen yaitu IPM (X1), PDRB Sektor Pertanian (X2), TPAK 

(X3) dan penduduk usia produktif (X4) secara individu memiliki pengaruh 

terhadap variabel dependen yaitu kemiskinan (Y1). Untuk mengetahui pengaruh 

dan tidaknya yaitu jika nilai probabilitasnya < 0,05 maka dapat dikatakan variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen, namun jika nilai probabilitas 

> 0,05 maka disimpulkan bahwa variabel independen tidak mempengaruhi 

variabel dependen secara parsial. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Statistik t Model Y1 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 18,67741 13,20580 1,414334 0,1777 

X1 -5,878513 1,386491 -4,239850 0,0007 

X2 -0,609496 0,170360 -3,577705 0,0027 

X3 -0,593926 0,685078 -0,866947 0,3996 

X4 1,063423 1,147772 3,926511 0,0388 

     
     Sumber: Output Eviews 10 data diolah, 2022 

Berdasarkan pada table 4.6, dapat dilihat bahwa variabel IPM (X1) 
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memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0007 yang berarti lebih kecil dari 0,05 

sehingga ditarik kesimpulan bahwa variabel IPM berpengaruh signifikan dan 

berhubungan negatif terhadap variabel kemiskinan. Dengan berpatokan pada hasil 

tersebut, maka hipotesis diterima  

Variabel PDRB Sektor Pertanian (X2) memperlihatkan bentuk dengan 

nilai probabilitas 0,0027 dan menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 

0,05 sehingga dapat diartikan bahwa variabel PDRB Sektor Pertanian 

berhubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Dengan 

berpatokan pada hasil tersebut, maka hipotesis ditolak.  

Variabel TPAK (X3), berdasar pada tabel menunjukkan besarnya nilai 

probabilitas yaitu 0,3996 dan dianggap lebih besar dari 0,05 serta menegaskan 

bahwa variabel TPAK berhubungan negatif serta tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kemiskinan. Dengan berpatokan pada hasil tersebut, maka 

hipotesis ditolak. 

Variabel Penduduk Usia Produktif (X4) memperlihatkan bentuk dengan 

nilai probabilitas 0,0388 dan menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 

0,05 sehingga dapat diartikan bahwa variabel penduduk usia produktif 

berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Dengan 

berpatokan pada hasil tersebut, maka hipotesis diterima. 

Uji Simultan (Uji F) 

Uji F pada dasarnya diartikan sebagai cara statistik untuk membuktikan 

bahwa semua variabel bebas yaitu IPM, PDRB Sektor Pertanian, TPAK Dan 

Penduduk Usia Produktif secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 
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terikat yang dalam hal ini yaitu kemiskinan. Berikut adalah hasil dari Pengujian F. 

Tabel 4.7  Hasil Uji Statistik F Model Y1 

     
R-squared 0,768248     Mean dependent var 2,003580 

Adjusted R-squared 0,706448     S.D. dependent var 0,281427 

S.E. of regression 0,152478     Akaike info criterion -0,711272 

Sum squared resid 0,348744     Schwarz criterion -0,462339 

Log likelihood 12,11272     Hannan-Quinn criter. -0,662677 

F-statistic 12,43111     Durbin-Watson stat 2,482173 

Prob(F-statistic) 0,000117    

Sumber: Output Eviews 10 data diolah, 2022 

Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa hasil dari pengujian F statistik ini yaitu 

nilai dari probability F-statistic sebesar 0,000117 yang berarti lebih kecil dari 

0,05, sehingga dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat secara simultan (bersama-sama). 

b) Model 2 ( Y2) 

Y = 1,0693 – 2,4469X1 + 1,6703X2 + 0,7647X3 + 0,5597X4 – 1,3142Y1 

Hasil dari persamaan diatas, dapat diinterpretasikan seperti berikut ini:  

1. Nilai dari koefisien yaitu 1,0693. Jika variabel IPM (X1), PDRB Sektor 

Pertanian (X2), TPAK (X3), penduduk usia produktif (X4), dan kemiskinan 

(Y1) tidak mengalami perubahan, maka pengangguran (Y2) sebesar 1,0693.  

2. Nilai dari koefisien yaitu -0,027, hal tersebut memperlihatkan apabila terjadi 

peningkatan IPM (X1), maka pengangguran (Y2) sebesar 2,4469.  

3. Nilai dari koefisien yaitu 1,6703. hal ini menunjukkan apabila terjadi 

peningkatan PDRB Sektor Pertanian (X2), maka pengangguran (Y2) sebesar 

1,6703. 
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4. Nilai dari koefisien adalah 0,7647, dimana hal tersebut menunjukkan jika 

terjadi peningkatan TPAK (X3), maka pengangguran (Y2) sebesar 0,7647.  

5. Nilai dari koefisien yaitu 0,5597, dimana hal tersebut menunjukkan jika terjadi 

peningkatan penduduk usia produktif (X4), maka pengangguran (Y2) sebesar 

0,5597. 

6. Nilai dari koefisien yaitu -1,3142, dimana hal tersebut menunjukkan jika 

terjadi peningkatan kemiskinan (Y1), maka pengangguran (Y2) sebesar -

1,3142. 

Koefisien Determinasi (R2) 

Analisis dalam R2 digunakan sebagai cara mengetahui besarnya pengaruh 

dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Jika nilai dari R2 

mendekati 1 maka dapat dikatakan bahwa variabel independen mampu 

menjelaskan hampir keseluruhan informasi yang berkaitan dengan prediksi 

terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya apabila nilai dari R2 kecil ataupun 

mendekati nol, maka kemampuan variabel independen sangat terbatas dalam 

menjelaskan variasi terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

     
     R-squared 0,614251     Mean dependent var 1,736311 

Adjusted R-squared 0,476483     S.D. dependent var 0,581227 

S.E. of regression 0,420544     Akaike info criterion 1,348788 

Sum squared resid 2,475996     Schwarz criterion 1,647507 

Log likelihood -7,487876     Hannan-Quinn criter. 1,407101 

F-statistic 4,458603     Durbin-Watson stat 1,412923 

Prob(F-statistic) 0,012221    

     
Sumber: Output Eviews 10 data diolah, 2022 
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Berdasarkan tabel 4.8, dengan melihat nilai R-Squared menghasil bahwa 

nilai dari R2 sebesar 0,614251 dan hal tersebut berarti 61 % kemiskinan dapat 

diterangkan oleh 5 variabel independen dalam penelitian ini serta sisanya yaitu 

39% dijelaskan oleh variabel diluar dari model ini. 

Uji Hipotesis 

Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial atau pengujian t dapat diartikan sebagai cara untuk mengetahui 

apakah variabel independen yaitu IPM (X1), PDRB Sektor Pertanian (X2), TPAK 

(X3), penduduk usia produktif (X4) dan kemiskinan (Y1) secara individu 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu pengangguran (Y2). Untuk 

mengetahui pengaruh dan tidaknya yaitu jika nilai probabilitasnya < 0,05 maka 

dapat dikatakan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, 

namun jika nilai probabilitas > 0,05 maka disimpulkan bahwa variabel 

independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara parsial. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik t Model Y2 

 

  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     C 1,06937 38,7749 0,02758 0,9784 

X1 -2,44694 1,6699 -3,6079 0,031 

X2 1,670351 0,63966 2,61133 0,0205 

X3 0,764788 1,93624 0.394985 0,6988 

X4 0,559703 3,25494 0,17196 0,8659 

Y2 -1,314227 0,71213 -2,7413 0,0058 

    Sumber: Output Eviews 10 data diolah, 2022 

Berdasarkan pada table 4.9, dapat dilihat bahwa variabel IPM (X1) 

memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0310 yang berarti lebih kecil dari 0,05 

sehingga ditarik kesimpulan bahwa variabel IPM berpengaruh signifikan dan 
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berhubungan negatif terhadap variabel pengangguran. Dengan berpatokan pada 

hasil tersebut, maka hipotesis diterima. 

Variabel PDRB Sektor Pertanian (X2) memperlihatkan bentuk dengan 

nilai probabilitas 0,0205 dan menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 

0,05 sehingga dapat diartikan bahwa variabel PDRB Sektor Pertanian 

berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Dengan 

berpatokan pada hasil tersebut, maka hipotesis diterima.  

Variabel TPAK (X3), berdasar pada tabel menunjukkan besarnya nilai 

probabilitas yaitu 0,6988 dan dianggap lebih besar dari 0,05 serta menegaskan 

bahwa variabel TPAK berhubungan positif serta tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengangguran. Dengan berpatokan pada hasil tersebut, maka 

hipotesis ditolak. 

Variabel Penduduk Usia Produktif (X4) memperlihatkan bentuk dengan 

nilai probabilitas 0,8659 dan menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 

0,05 sehingga dapat diartikan bahwa variabel penduduk usia produktif 

berhubungan positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. 

Dengan berpatokan pada hasil tersebut, maka hipotesis ditolak. 

Variabel kemiskinan (Y1) memperlihatkan bentuk dengan nilai 

probabilitas 0,0058 dan menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 

sehingga dapat diartikan bahwa variabel kemiskinan berhubungan negatif dan 

berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Dengan berpatokan pada hasil 

tersebut, maka hipotesis diterima.  
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Uji Simultan (Uji F) 

Uji F pada dasarnya diartikan sebagai cara statistik untuk membuktikan 

bahwa semua variabel bebas yaitu IPM, PDRB Sektor Pertanian, TPAK, 

penduduk usia produktif dan kemiskinan secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel terikat yang dalam hal ini yaitu pengangguran. Berikut adalah 

hasil dari Pengujian simultan (uji F). 

 

Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik F Model Y2 

     
     R-squared 0,614251     Mean dependent var 1,736311 

Adjusted R-squared 0,476483     S.D. dependent var 0,581227 

S.E. of regression 0,420544     Akaike info criterion 1,348788 

Sum squared resid 2,475996     Schwarz criterion 1,647507 

Log likelihood -7,487876     Hannan-Quinn criter. 1,407101 

F-statistic 4,458603     Durbin-Watson stat 1,412923 

Prob(F-statistic) 0,012221    

     
     Sumber: Output Eviews 10 Data Diolah, 2022 

Pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa hasil dari pengujian F statistik ini 

yaitu nilai dari probability F-statistic sebesar 0,012221 yang berarti lebih kecil 

dari 0,05, sehingga dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel 

bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara simultan (bersama-sama). 

Tabel 4.11 Pengaruh IPM, PDRB Sektor Pertanian, TPAK, Penduduk Usia  

                  Produktif, Terhadap Kemiskinan Dan Pengangguran 

Pengaruh 

Antar 

Variabel 

Pengaruh 

Langsung 

Tingkat 

Signifikan 
Hubungan 

Pengaruh 

Tidak 

Langsung 

Melalui 

Y1 

Total 

Pengaruh 

X1      Y1 -5,878513 0,0007 Signifikan  -5,87781 

X2       Y1 -0,609496 0,0027 Signifikan  -0,6068 

X3       Y1 -0,593926 0,3996 Tidak  -0,19433 
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Signifikan 

X4       Y1 1,063423 0,0388 Signifikan  1,102223 

X1       Y2 -2,446940 0,0310 Signifikan 5,2787 -2,41594 

X2       Y2 1,670351 0,0205 Signifikan 2,4713 1,690851 

X3       Y2 
0,764788 0,6988 

Tidak 

Signifikan 
1,5453 1,463588 

X4       Y2 
0,559703 0,8659 

Tidak 

Signifikan 
-08378 1,425603 

Y1       Y2 -1,314227 0,0058 Signifikan  -1,30843 
  Sumber: Olahan Data Skunder 2022 

D. Pembahasan  

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh indeks pembangunan 

manusia terhadap tingkat kemiskinan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,0007 

dan berpengaruh secara negatif. Berdasarkan dari nilai tersebut dapat disimpulkan 

bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan dikarenakan nilai signifikansinya < 0,05. 

 Schultz (1961) menyatakan bahwa human capital merupakan salah satu 

faktor penting dalam peningkatan produktifitas ekonomi di suatu negara. Human 

capital merupakan suatu konsep yang muncul pertama kali pada tahun 1776 di 

bidang ekonomi klasik. Human capital dapat dicapai atau diperoleh melalui dua 

cara. Pertama, manusia digunakan sebagai tenaga kerja berdasarkan jumlah 

kuantitatifnya. Hal ini menyatakan bahwa semakin banyak jumlah manusia atau 

tenaga kerja maka produktifitas semakin tinggi. Kedua, investasi merupakan cara 

utama dalam meningkatkan atau mendapatkan human capital. Pendidikan dan 

pelatihan yang didaptkan manusia akan meningkatkan kemampuan dan 

keterampilannya, sehingga produktifitas juga akan meningkat. Rahmawati & 
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Hidayah (2020) indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting 

dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup 

panjang umur (Longevity) dan hidup sehat (healthy life), untuk mendapatkan 

pengetahuan (the knowledge) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa 

memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi penting dalam pembangunan 

manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. 

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Edfrida (2020) 

hasil penelitiannya menunjukkan hasil yang berbeda dimana indeks pembangunan 

manusia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan 

yang terjadi di kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur Dan Kalimantan 

Barat dengan menggunakan metode dummy. 

2. Pengaruh PDRB Sektor Pertanian Terhadap Tingkat Kemiskinan 

Pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa pengaruh PDRB sektor pertanian 

terhadap tingkat kemiskinan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,0027 dan 

berpengaruh secara negatif. Berdasarkan dari nilai tersebut dapat disimpulkan 

bahwa PDRB sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan dikarenakan nilai signifikansinya < 0,05. 

Model pembangunan dua sektor oleh Lewis (1962) menititkberatkan pada 

mekanisme transformasi struktur ekonomi yang dialami oleh negara-negara 

sedang berkembang, dan mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada 

dasarnya terbagi menjadi dua sektor. Pertama ialah sektor tradisional, yaitu sektor 

pertanian tradisional pedesaan yang terjadi kelebihan suplai tenaga kerja yang 

dapat ditransfer ke sektor industri, dimana perpindahan ini terjadi tanpa 
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mengakibatkan penurunan output sektor pertanian. Kedua ialah sektor modern, 

yaitu sektor industri di perkotaan yang memiliki tingkat produktivitas tinggi dan 

menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit 

dari sektor subsisten. 

Dalam penelitian yang di lakukan Agus (2021) Hasil yang diperoleh 

membuktikan bahwa daerah dengan basis pertanian justru lebih lambat dalam 

mengurangi kemiskinan. Daerah tersebut memiliki lebih banyak penduduk miskin 

karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Sehingga 

meskipun pertumbuhan pertaniannya tinggi, dengan jumlah tenaga kerja di 

pertanian yang sangat banyak akan membuat pengurangan kemiskinan di daerah 

basis pertanian akan lebih lambat dibandingkan dengan wilayah industri (wilayah 

nonbasis pertanian). 

3. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan 

Pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa pengaruh Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja terhadap tingkat kemiskinan memiliki tingkat signifikansi sebesar 

0,3996 dan berpengaruh secara negatif. Berdasarkan dari nilai tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan dikarenakan nilai signifikansinya > 0,05. 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan sebuah gambaran 

mengenai seberapa banyak penduduk yang terlibat dalam perekonomian suatu 

negara maupun wilayah tertentu. Adanya angka Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja maka kita bisa melihat proporsi atau perbandingan penduduk usia kerja 

yang terlibat dalam perekonomian suatu negara apakah tinggi atau pun (Mirah et 
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al., 2020). Berdasarkan hal ini maka bisa diketahui seberapa besar keterlibatan 

penduduk dalam tinggi ataupun rendahnya produktivitas suatu negara. 

Teori lingkaran setan kemiskinan menyebutkan bahwa kemiskinan akan 

terus berlanjut dan menjadi sebuah mata rantai yang tidak putus karena adanya 

hubungan sebab-akibat yang saling terikat (Rahman & Alamsyah, 2019). Salah 

satu contohnya adalah ketika Tingkat Partisipasi Angkatan Kerjanya rendah 

menandakan bahwa akan makin sedikit orang yang terlibat dalam perekonomian 

dan orang yang meganggur akan lebih banyak. Pengangguran ini bisa berdampak 

pada produktivitas menurun dan pada akhirnya masyarakat akan tetap berada di 

garis kemiskinan. 

4. Pengaruh Penduduk Usia Produktif Terhadap Kemiskinan 

Pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa pengaruh Penduduk Usia Produktif 

terhadap tingkat kemiskinan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,0388 dan 

berpengaruh secara positif. Berdasarkan dari nilai tersebut dapat disimpulkan 

,bahwa Penduduk Usia Produktif berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan dikarenakan nilai signifikansinya < 0,05. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susiatun (2021) menunjukan hasil 

bahwa setiap kali jumlah penduduk meningkat maka kuantitas kerja pun akan 

meningkat yang berakibat meningkatnya jumlah produksi, dan apabila jumlah 

produksi meningkat tetapi masyarakat tidak mampu memenuhinya maka akan 

menimbulkan peningkatan kemiskinan. Sebaliknya setiap kali jumlah penduduk 

menurun akan menurun pula kuantitas kerja yang berakibat menurunnya kuantitas 

produksi. Menurut Malthus (1798) peningktan produksi pangan meningkatkan 
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pertumbuhan penduduk. Namun, jumlah penduduk yang melebihi persediaan 

pangan akan menjadi penyebab kemiskinan. 

5. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat 

Pengangguran 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh indeks pembangunan 

manusia terhadap tingkat kemiskinan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,0310 

dan berpengaruh secara negatif. Berdasarkan dari nilai tersebut dapat disimpulkan 

bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pengangguran dikarenakan nilai signifikansinya < 0,05. 

Menurut Teori Keynes (1936) bahwa melalui peningkatan daya beli 

masyarakat yang menunjukkan peningkatan dalam permintaan agregat dapat 

mempengaruhi kesempatan kerja. Apabila permintan agregat rendah maka 

perusahaan akan menurunkan jumlah produksinya dan tidak dapat menyerap 

kelebihan tenaga kerja sehingga permintaan dan penawaran tenaga kerja hampir 

tidak pernah seimbang dan pengangguran sering terjadi. Menurut Hukum Okun 

(1975) (Okun’s Law) bahwa melalui peningkatan produktivitas yang disebabkan 

oleh meningkatnya indeks pembangunanan manusia akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Peningkatan dalam pertumbuhan 

ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan 

permintaan tenaga kerja sehingga banyak masyarakat yang dapat terserap di pasar 

tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran. 

Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahroji & Nurkhasanah 

(2020) menunjukkan hasil bahwa Apabila indeks pembangunan manusia 
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meningkat maka tingkat pengangguran akan menurun. Hal ini sesuai dengan teori 

yang dijelaskan oleh Todaro (2000) bahwa melalui meningkatkan pembangunan 

modal manusia (human capital) dan pengembangan untuk meningkatkan 

produktivitas manusia. Melalui investasi pendidikan diharapkan akan mampu 

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlihatkan dengan 

meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang sehingga akan 

mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Peningkatan produktivitas dapat 

mempengaruhi kesempatan kerja yaitu dengan adanya peningkatan produktivitas 

maka terjadi penurunan biaya produksi per unit barang. Penurunan biaya produksi 

per unit barang akan menurunkan harga per unit barang. Jika harga barang turun 

maka permintaan terhadap barang naik yang akan mendorong pengusaha untuk 

menambah permintaan tenaga kerja, sehingga dengan penyerapan tenaga kerja 

yang semakin banyak dapat mengurangi tingginya tingkat pengangguran. 

6. Pengaruh PDRB Sektor Pertanian Terhadap Tingkat Pengangguran 

Pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa pengaruh PDRB Sektor Pertanian 

terhadap tingkat kemiskinan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,0205 dan 

berpengaruh secara positif. Berdasarkan dari nilai tersebut dapat disimpulkan 

bahwa PDRB Sektor Pertanian berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pengangguran dikarenakan nilai signifikansinya < 0,05. 

Menurut teori Lewis (1962) dalam perekonomian yang terbelakang ada 

dua sektor yaitu sektor pertanian dan sektor modern. Sektor pertanian adalah 

sector tradisional dengan marjinal produktivitas tenaga kerjanya nol. Dengan kata 

lain, apabila tenaga kerjanya dikurangi tidak akan mengurangi output dari sector 



 

 

84 

 

 

 

pertanian. Sektor modern adalah sektor modern dan output dari sektor ini akan 

bertambah bila tenaga kerja dari sektor pertanian berpindah ke sektor modern ini. 

Dalam hal ini terjadi pengalihan tenaga kerja, peningkatan output dan perluasan 

kesempatan kerja. Masuknya tenaga kerja ke sektor modern akan meningkatkan 

produktivitas dan meningkatkan output. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayumi (2020) menunjukkan hasil 

bahwa tidak terdapatnya hubungan yang signifikan antara pertumbuhan pertanian 

dan pengangguran yang berada di SWP Madiun dan sekitarnya disebabkan karena 

tingkat pengangguran tidak akan berkurang apabila mengandalkan pertumbuhan 

sector pertanian. Di samping hal tersebut, menurut BPS dalam publikasi keadaan 

tenaga kerja Jawa Timur menyebutkan bahwa pekerja di pertanian didominasi 

oleh pekerja dengan usia 40 hingga 60 tahun ke atas dengan sebagian besar status 

pekerjaan sebagai pekerja bebas dan pekerja keluarga yang tidak dibayar. 

Sehingga walaupun mereka bekerja mereka akan tetap kesulitan memenuhi 

kebutuhan hidup dasar dengan pendapatan mereka yang relatif kecil. Dengan 

demikian maka sudah jelaslah bahwa pengangguran tidak cukup ditentukan oleh 

pertumbuhan output pertanian, namun lebih kepada kinerja sector ini untuk dapat 

berjalan lebih cepat sehingga memberi kesempatan kerja yang luas. Namun, 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lesmana et al. (2020) dan Yuliana 

(2021) Pertumbuhan sektor pertanian secara tidak langsung berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap pengangguran terdidik melalui penyerapan tenaga 

kerja di Kalimantan Timur. 

7. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pengangguran 
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Pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa pengaruh tingkat partisipasi angkatan 

kerja terhadap tingkat pengangguran memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,6988 

dan berpengaruh secara positif. Berdasarkan dari nilai tersebut dapat disimpulkan 

bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat pengangguran dikarenakan nilai signifikansinya > 0,05 

Secara umum kegunaan TPAK adalah untuk mengindikasikan besarnya 

penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi disuatu 

wilayah dan menunjukkan besaran relatif pasokan tenaga kerja yang tersedia 

untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian (Badan Busat 

Statistik, 2020). Sumarsono (2003) mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

tingkat partisipasi angkatan kerja adalah tingkat penghasilan keluarga dan tingkat 

upah. Keluarga dengan tingkat penghasilan yang kecil akan memperbanyak 

anggota keluarganya untuk bekerja sehingga TPAK akan meningkat. Tingkat 

upah yang tinggi juga akan menarik minat masyarakat untuk bekerja sehingga 

TPAK juga meningkat. 

Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja semakin baik. Bila 

peningkatan angkatan kerja seiring dengan bertambahnya partisipasi penduduk 

yang bekerja. Jika hal sebaliknya terjadi yakni bertambahnya tingkat pertisipasi 

angkatan kerja tidak diiringi dengan menurunnya partisipasi penduduk yang 

mendapatkan pekerjaan, maka ini pertanda bahwa pemicu tingginya tingkat 

partisipasi angkatan kerja adalah meningkatnya penduduk yang mencari pekerjaan 

dan kurangnya lapangan kerja. Dengan kata lain akan mengakibatkan 

bertambahnya jumlah pengangguran yang disebabkan karena terbatasnya 
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lapangan pekerjaan dalam menampung angkatan kerja (Mulyadi, 2003). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2020) dan Badria (2021) 

menunjukkan hasil bahwa tingkat pertisipasi angkatan kerja berpengaruh secara 

negatif dan signifikan terhadap pengangguran artinya meningkatnya TPAK 

mampu menurunkan angka pengangguran. Namun, berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Rambe et al. (2021) dari hasil regresi menunjukkan bahwa 

TPAK berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka 

di Provinsi Jambi. 

8. Pengaruh Penduduk Usia Produktif Terhadap Pengangguran 

Pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa pengaruh penduduk usia produktif 

terhadap tingkat pengangguran memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,8659 dan 

berpengaruh secara positif. Berdasarkan dari nilai tersebut dapat disimpulkan 

bahwa penduduk usia produktif tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pengangguran dikarenakan nilai signifikansinya > 0,05. 

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong 

maupun penghambat bagi perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah 

akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan 

suatu negara menambah produksi. Sedangkan akibat buruk dari pertambahan 

penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi adalah masalah kelebihan penduduk 

(Sukirno, 2013). 

Menurut Idris (2016) peningkatan populasi atau jumlah penduduk 

biasanya akan sejalan atau searah dengan jumlah pengangguran. Hal tersebut 

dikarenakan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diikuti 
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dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup dan memadai. Atau yang 

biasa diistilahkan sebagai permintaan akan pekerjaan yang dikehendaki oleh 

masyarakat tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. 

Pertumbuhan jumlah penduduk yang terjadi setiap tahunnya akan 

menyebabkan kenaikan jumlah angkatan kerja. Namun apabila kenaikan jumlah 

angkatan kerja ini tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah kesempatan kerja 

maka hal ini akan menimbulkan peningkatan jumlah pengangguran. Itulah 

sebabnya jumlah penduduk yang tinggi bukan menjadi hal untuk dikatakannya 

sebuah pembangunan yang berhasil, justru dengan jumlah penduduk yang tinggi 

akan menjadikan suatu beban bagi pembangunan tersebut. Namun apabila 

pemerintah dapat menyediakan lapangan pekerjaan maka pertambahan penduduk 

akan menjadi momentum yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi disuatu 

daerah. 

9. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pengangguran 

Pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa pengaruh tingkat kemiskinan 

terhadap tingkat pengangguran memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,0058 dan 

berpengaruh secara negatif. Berdasarkan dari nilai tersebut dapat disimpulkan 

bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran 

dikarenakan nilai signifikansinya < 0,05 

Upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan menurunkan tingkat 

pengangguran adalah sama pentingnya. Secara teori jika masyarakat tidak 

menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan 

penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 
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hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin. Sehingga 

dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka 

tingkat kemiskinan juga rendah.  

Penganguran berdampak mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga 

akan menurunkan tingkat kemakmuran yang mereka capai. Seseorang yang 

menganggur tidak memiliki pendapatan dari pekerjaannya. Kebutuhan masyarakat 

yang banyak dan beragam membuat mereka berusaha untuk memenuhi 

kebutuhannya, hal yang dilakukan adalah bekerja untuk mendapatkan 

penghasilan. Jika mereka tidak bekerja atau menganggur, konsekuensinya tidak 

dapat memenuhi kebutuhandengan baik dan menyebabkan para penganggur harus 

mengurangi pengeluaran konsumsinya. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi 

dampaknya mereka masuk dalam kategori penduduk miskin serta mengakibatkan 

jumlah penduduk miskin meningkat. 

Hal ini sejalan sengan penelitian yang dilakukan oleh Retnowati (2020) 

yang menunjukkan hasil bahwa kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pengangguran, ketika pengangguran meningkat akan diikuti pula oleh 

peningkatan kemiskinan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, maka tingkat 

pengangguran juga harus diturunkan, pengurangan angka kemiskinan akan 

berhasil apabila lapangan pekerjaan dapat menyerap tenaga kerja yang ada, 

terutama pada sektor-sektor padat karya dan menyebar pada setiap golongan 

pendapatan, termasuk digolongan penduduk miskin.  

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi et al. (2022) yang 

menemukan bahwa variabel pengangguran berpengaruh negatif tidak signifikan 
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terhadap kemiskinan yang juga diukur dengan penambahan jumlah penduduk. Hal 

ini bisa disebabkan karena penduduk yang termasuk dalam kelompok 

pengangguran terbuka ada beberapa macam penganggur, yaitu mereka yang 

mencari kerja, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari 

pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang terakhir 

mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Diantara empat 

kategori pengangguran terbuka tersebut bahwa sebagian diantaranya ada yang 

masuk dalam sektor informal, dan ada juga yang mempunyai pekerjaan dengan 

jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Selain itu ada yang berusaha atau 

mempersiapkan usaha sendiri, sedang menunggu mulainya bekerja, ada juga yang 

mempunyai pekerjaan paruh waktu (Part Time) namun dengan penghasilan 

melebihi orang bekerja secara normal, dan yang mana semua golongan tersebut  

masuk dalam kategori pengangguran terbuka.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diketahui, dapat disimpulkan 

seperti berikut: 

1. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten 

Soppeng 

2. PDRB Sektor Pertanian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Kemiskinan di Kabupaten Soppeng 

3. TPAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten 

Soppeng 

4. Penduduk Usia Produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kemiskinan di Kabupaten Soppeng 

5. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran di Kabupaten 

Soppeng 

6. PDRB Sektor Pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pengangguran di Kabupaten Soppeng 

7. TPAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran di Kabupaten 

Soppeng 

8. Penduduk Usia Produktif tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran 

di Kabupaten Soppeng 

9. Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di 

Kabupaten Soppeng.
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B. Saran 

Berkaitan dengan hasil dari penelitian ini, maka peneliti memberikan 

sedikit saran yang berkaitan dengan topik penelitian ini, yaitu : 

1. Dalam penanganan pengangguran dan kemiskinan perlu di tindaki secara 

serius dan menyeluruh. Kebijakan yang tepat dalam penangangan 

pengangguran dan kemiskinan adalah dengan menyediakan labor of market 

agar tetap tersedia, penyediaan lapangan kerja bisa saja dalam bentuk 

mengundang invetasi masuk ke dalam daerah sehingga dapat mendorong 

permintaan akan tenaga kerja lebih besar. 

2. Perkembangan pembangunan infrastruktur perlu di kembangan lebih lanjut 

terutama di bidang infrastruktur pertanian. Upaya ini akan dapat mendorong 

produksi pertanian akan berkembang pesat 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, dalam menganalisis fenomena terkait tingkat 

kemiskinan dan pengangguran agar melihat pengaruh variabel lain diluar dari 

variabel independen penelitian ini. 
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Series: Residuals

Sample 2002 2021

Observations 20

Mean      -1.34e-15

Median  -0.332754

Maximum  4.764510

Minimum -4.379186

Std. Dev.   2.412315

Skewness   0.224772

Kurtosis   2.377334

Jarque-Bera  0.491502

Probability  0.782117


 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.410827     Prob. F(2,12) 0.6721 

Obs*R-squared 1.281666     Prob. Chi-Square(2) 0.5269 

     
     

     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 10/11/22   Time: 15:31   

Sample: 2006 2021   

Included observations: 16   
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Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 4.661834     Prob. F(5,14) 0.3203 

Obs*R-squared 12.49514     Prob. Chi-Square(5) 0.5286 

Scaled explained SS 12.74208   

     
Test Equation:    

Dependent Variable: ARESID   

Method: Least Squares   

Date: 10/11/22   Time: 15:32   

Sample: 2006 2021   

Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.069370 38.77491 0.027579 0.9784 

X1 -2.446940 1.669902 -3.607936 0.0310 

X2 1.670351 0.639655 2.611331 0.0205 

X3 0.764788 1.936242 0.394985 0.6988 

X4 0.559703 3.254940 0.171955 0.8659 

Y1 -1.314227 0.712127 -2.741252 0.0058 
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 X1 X2 X3 X4 

X1  1.000000  0.183196 -0.568483  0.385128 

X2  0.183196  1.000000 -0.568808 -0.300172 

X3 -0.568483 -0.568808  1.000000  0.011287 

X4  0.385128 -0.300172  0.011287  1.000000 

 

Dependent Variable: Y1   

Method: Least Squares   

Date: 10/11/22   Time: 15:34   

Sample: 2006 2021   

Included observations: 16   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 18.67741 13.20580 1.414334 0.1777 

X1 -5.878513 1.386491 -4.239850 0.0007 

X2 -0.609496 0.170360 -3.577705 0.0027 

X3 -0.593926 0.685078 -0.866947 0.3996 

X4 1.063423 1.147772 3.926511 0.0388 

     
     R-squared 0.768248     Mean dependent var 2.003580 

Adjusted R-squared 0.706448     S.D. dependent var 0.281427 

S.E. of regression 0.152478     Akaike info criterion -0.711272 

Sum squared resid 0.348744     Schwarz criterion -0.462339 

Log likelihood 12.11272     Hannan-Quinn criter. -0.662677 

F-statistic 12.43111     Durbin-Watson stat 2.482173 

Prob(F-statistic) 0.000117    

     
      

Dependent Variable: Y2   

Method: Least Squares   

Date: 10/11/22   Time: 15:35   

Sample: 2006 2021   

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.069370 38.77491 0.027579 0.9784 

X1 -2.446940 1.669902 -3.607936 0.0310 

X2 1.670351 0.639655 2.611331 0.0205 

X3 0.764788 1.936242 0.394985 0.6988 

X4 0.559703 3.254940 0.171955 0.8659 
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Y1 -1.314227 0.712127 -2.741252 0.0058 

     
     R-squared 0.614251     Mean dependent var 1.736311 

Adjusted R-

squared 0.476483     S.D. dependent var 0.581227 

S.E. of regression 0.420544     Akaike info criterion 1.348788 

Sum squared 

resid 2.475996     Schwarz criterion 1.647507 

Log likelihood -7.487876     Hannan-Quinn criter. 1.407101 

F-statistic 4.458603     Durbin-Watson stat 1.412923 

Prob(F-statistic) 0.012221    
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