
 

 PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, 

PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENGELUARAN 

PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN 

ENREKANG 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  

Sarjana Ilmu Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ilmu Ekonomi 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) 

Alauddin Makassar  

Oleh: 

MUH AKMAL  

90300118042 
 

  

 

 

JURUSAN ILMU EKONOMI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

2022



 

vi 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Muh. Akmal 

NIM  :  90300118042 

Tempat/Tgl. Lahir :  Tontonan, 29 September 2000 

Prodi/Jurusan :  Ilmu Ekonomi 

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam 

Alamat : Perumahan Green Cakra Residence Blok K3 No.6, Taeng 

Judul : Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli 

Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap 

Kemiskinan Di Kabupaten Enrekang 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan 

duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, 

maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. 

Makassar, 10 November   2022 

Penyusun, 

 

 

Muh.Akmal 

  NIM. 90300118042 



 

vi 

 

 

 

 

 



 

vi 

PENGESAHAN 

 

 



 

vi 

 

KATA PENGANTAR 

حِيْمِ  نِ الرَّ حْمه ِ الرَّ
ه

 بسِْمِ اٰللّ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji & syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan 

salam tak lupah kita curhakan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw, 

yang telah membawa umatnya dari zaman jahilyah menuju zaman peradaban yang 

sekarang ini kita rasakan. Semoga beliau tetap menjadi obor bagi perjalanan hidup 

manusia, sehingga kita selamat dunia & akhirat.  

Dengan kehendak dan izin Allah SWT skripsi sebagai salah-satu syarat 

untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan studi (S1) pada program Studi Ilmu 

Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, yang berjudul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, 

Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap 

Kemiskinan Di Kabupaten Enrekang” telah selesai sesuai dengan waktu yang 

ditentukan.  

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tak luput dari 

kesalahan dan kekurangan baik itu dari sistematikan penulisan hingga bahasa 

yang termuat didalamnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati 

penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca sebagai bahan masukan 

yang berguna bagi penulis maupun pembaca. 

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini adalah atas izin 

Allah SWT dan penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa 



 

vi 

adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima 

ksih kepada ibu tercinta Fatriani. yang senang tiasa mendoakan anaknya dan 

untuk ayah tercinta Sukirman yang menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan 

kuliah saya sesuai keinginan beliau untuk melihat saya sarjana, yang selalu 

mendoakan dan memberikan dukungan serta kasih sayangnya. Dan penulis juga 

ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan bantuan, 

dukungan, serta saran-saran sehingga skripsi ini terselesaikan. Rasa terima kasih 

ini penulis sampaikan kepada: 

1. Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D selaku rektor 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para pembantu rektor 

beserta seluruh jajarannya yang senangtiasa memberikan dedikasinya 

dengan penuh keikhlasan dalam  penegmbangan mutu dan kualitas 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag selaku dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

dan para Wakil Dekan. 

3. Bapak Dr. Hasbiullah, SE.,M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi dan 

Bapak Dr. Baso Iwang, S.E., M.Si selaku sekretaris jurusan Ilmu 

Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar atas segala kontribusi bantuan dan bimbingannya. 

4. Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Rizka 

Jafar, S.E., M.Si selaku pembibing II, yang telah memberikan arahan, 

waktu, pikiran dan kesabaran sehigga saya bisa menyelesaikan skripsi 

ini. 



 

vi 

5. Bapak Dr. Siradjuddin, S.E., M.Si., selaku penguji I dan Bapak Dr. Baso 

Iwang S.E., M.Si., Ph.D selaku penguji II yang telah meluangkan 

waktunya memberikan saran dan kritik bagi penulis. 

6. Bapak Dr. Baso Iwang S.E., M.Si., Ph.D., Bapak Dr. Hasbiullah, 

SE.,M.Si dan ibu Dr. Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M.Ag. selaku 

penguji komprehensif yang telah mengajarkan kepada penulis untuk 

menjadi seorang sarjana tidaklah mudah, semua kesuksesan yang ingin 

dicapai butuh proses yang Panjang dan disiplin waktu. 

7. Bapak Abdul Rahman S.Pd., M.Si.selaku dosen penasehat Akademik 

saya, yang telah begitu banyak memberikan pembelajaran yang 

bermakna dan bermanfaat untuk saya kedepannya. 

8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan 

ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas 

Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 

9. Segenap jajaran Bapak/Ibu Dosen, Pimpinan, Karyawan, dan Staf 

lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

10. Tante saya Indah Sukmawati yang selama ini yang telah memberikan 

dukungan dalam menggapai cita-cita. 

11. Saudara-saudara saya Ella, Putti dan Amar yang menjadi penyemangat 

saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Untuk Andi islawati Hamri, terimakasih kasih selalu menyemangati dan 

menemani dalam mengerjakan skripsi saya. Semoga kedepannya bisa 

sukses dan menggapai cita-cita nya, dan selalu di berikan kesehatan dan 

umur panjang aminnn 



 

vi 

13. Teman-teman barisan Ilmu Ekonomi angkatan 2018 terkhusus Ilmu 

Ekonomi A yang selama ini menjadi teman seperjuangan saya dalam 

menulis skripsi. 

14. Sahabat saya Farhan, Rehan, Arianda, Iffah, Nadia, Reski yang selama 

ini bersama-sama berjuang mulai pagi hingga larut malam mengerjakan 

skripsi ini. 

15. Semua teman-teman saya yang belum sempat saya sebutkan sebelumnya 

yang selalu support saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.  

Akhir kata, penulis berharap semoga isi skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap 

orang yang membacanya, Aamiin. 

Wassalamualaikum warahmatulahhi wabarakatuh 

 

 

        Gowa, 10 November 2022 

 

                                                                         

                      Muh.Akmal 

                       NIM. 90300118042 
 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

DAFTAR ISI 

SAMPUL 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .......................................................................... ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI ...................................................... iv 

PENGESAHAN  .............................................................................................................   iv 

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... iv 

DAFTAR ISI.................................................................................................................... vii 

DAFTAR TABEL ............................................................................................................ ix 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................... x 

ABSTRAK ........................................................................................................................ xi 

BAB I      PENDAHULUAN ............................................................................................. 1 

A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1 

B. Rumusan Masalah ............................................................................. 9 

C. Tujuan Penelitian ............................................................................ 10 

D. Manfaat Penelitian .......................................................................... 10 

BAB II     TINJAUAN TEORI ....................................................................................... 11 

A. Kemiskinan ...................................................................................... 11 

B. Indeks Pembangunan Manusia ...................................................... 16 

C. Pendapatan Asli Daerah ................................................................. 22 

D. Pengeluaran Pemerintah ................................................................ 26 

E. Hubungan Antar Variabel ............................................................. 28 

H. Penelitian Terdahulu: ..................................................................... 30 

I. Kerangka Pikir ................................................................................ 32 

J. Hipotesis ........................................................................................... 32 



 

viii 
 

BAB III   METODE PENELITIAN  ............................................................................. 35 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian ............................................................ 35 

B. Jenis dan Sumber Data ................................................................... 35 

C. Metode Pengumpulan Data ............................................................ 36 

D. Metode Analisis Data ...................................................................... 36 

E. Definisi Operasional Variabel ........................................................ 40 

BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN ...................................................................... 41 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ............................................. 41 

B. Deskripsi Variabel Penelitian ........................................................ 43 

1. Indeks Pembangunan Manusia ...................................................... 43 

2. Pendapatan Asli Daerah ................................................................. 44 

3. Pengeluaran Pemerintah ................................................................ 45 

4. Tingkat Kemiskinan ....................................................................... 47 

5. Hasil Analisis Data .......................................................................... 48 

6. Uji Hipotesis ..................................................................................... 51 

7. Hasil Pembahasan ........................................................................... 54 

BAB V     PENUTUP ....................................................................................................... 60 

A. KESIMPULAN .................................................................................. 60 

B. SARAN .............................................................................................. 60 

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................... 62 

LAMPIRAN..................................................................................................................... 67 

RIWAYAT HIDUP ......................................................................................................... 71 

  

 



 

ix 
 

 

DAFTAR TABEL 

No. halaman 

Teks 

 

1.1 Jumlah Penduduk Miskin di kabupaten Enrekang tahun 2017-2021  3 

1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Enrekang tahun        

2017-2021      5 

1.3  Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang tahun 2017-2021          7 

1.4 Pengeluaran Pemerintah  di Kabupaten Enrekang tahun 2017-2021          

9 

2.1 Penelitian Terdahulu  31 

4.1 Struktur  kompenen komsumsi rumah tangga kabupaten Enrekang  

 pada tahun 2017-2021  44 

4.2 Nilai indeks pembangunan manusia kabupaten enrekang tahun  

 2012-2021  46 

4.3 Nilai pendapatan asli daerah kabupaten enrekang tahun 2012-2021  47 

4.4 Nilai pengeluaran pemerintah kabupaten enrekang tahun 2012-2021  48 

4.5 Nilai Kemiskinan kabupaten enrekang tahun 2012-2021  49 

4.6 Uji multikolienaritas dengan matriks korelasi  51 

4.7 Uji Heterokedastisitas dengan Uji Glejser  52 

4.8 Uji Autokorelasi dengan uji durbin-watson  53 

4.9 Uji Koefisien Determinasi R2  53 

4.10 Uji Simultan F  54 

4.11 Uji Parsial t  55 



 

x 
 

 

DAFTAR GAMBAR 

No. halaman 

Teks 

2.1 Kerangka Pikir   29 

4.1 UjiNormalitas dengan Uji Jarque-Bera(J-B)   33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

 

ABSTRAK 

Nama   : Muh.Akmal 

Nim    : 90300118042 

Jurusan  : Ilmu Ekonomi  

Judul Skripsi : Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan 

Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap 

Kemiskinan Di Kabupaten Enrekang 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan 

Manusia, Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran pemerintah terhadap 

Kemiskinan di Kabupaten Enrekang. Jenis Penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang diolah adalah data sekunder 

dari Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran 

Pemerintah dan Kemiskinan di Kabupaten Enrekang. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 

analisisnya berpokus pada data numerik (angka) yang diproses dengan metode 

statistik. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu regresi linear 

berganda, yang meneliti ketergantungan satu variabel (variabel terikat) pada dua 

variabel (bebas) lainnnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Indeks 

Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah 

berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Enrekang hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikasi lebih kecil dari probabilitas (0.000 < 0.05).  

Secara parsial Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negative dan 

signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Enrekang, dibuktikan oleh nilai 

signifikasi lebih kecil dari probabilitas signifikasi (0.000> 0,05). Pendapatan Asli 

Daerah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di 

Kabupaten Enrekang, dibuktikan oleh nilai signifikasi lebih kecil dari probabilitas 

signifikasi (0.017 > 0,05). Dan Pengeluaran Pemerintah secara parsial 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten 

Enrekang, dibuktikan oleh nilai signifikasi lebih besar dari probabilitas signifikasi 

(0.252 > 0,05).  
Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah, 

Pengeluaran Pemerintah, Kemiskinan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengentasan Kemiskinan menjadi tujuan pembangunan ekonomi. Ke-

miskinan telah membuat masalah yang terus-menerus terjadi di bidang ekonomi, 

dan telah menjadi faktor utama dalam keberhasilan banyak pemerintah dalam 

pem-bangunan nasional. Apalagi khususnya negara berkembang seperti 

Indonesia. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) kemiskinan dipandang sebagai 

ketidak-mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan 

bukan pangan yang ditaksir dari sisi pengeluaran (Sundari Rahma Sari 2019). 

Dalam pembangunan manusia, kemiskinan telah memberikan dampak 

yang sangat besar. Pendidikan, kesehatan, dan kemampuan dalam melakukan 

daya beli yang sulit dilakukan oleh masyarakat miskin membuat hal tersebut 

stagnan dalam tiga indikator pembangunan manusia tersebut Sidabutar et al., 

(2020). Rendahnya kualitas sumber daya manusia berdampak pada kemampuan 

untuk memenuhi ke-butuhan, rendahnya produktivitas masyarakat dipengaruhi 

oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia (Sidabutar et al., 2020). 

Ada tiga parameter yang digunakan untuk mengukur kemiskinan. 

Indikator-indikator ini dapat digunakan dalam banyak penelitian untuk membantu 

mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah tertentu (Purnama, 2019). Pertama, 

kejadian kemiskinan: rasionya adalah persentase populasi yang tinggal dalam 

keluarga dengan pengeluaran pembeli per kapita di bawah garis kemiskinan. 

Kedua, Depth of Poverty, tingkat kemiskinan daerah diukur dengan 

menggambarkan Distance to Poverty Index (IJK) atau yang dikenal dengan Indeks 
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Kesenjangan Kemiskinan. Indeks ini mengukur selisih gaji masyarakat miskin 

dari garis kemiskinan sebagai batas garis kebutuhan Ketiga, tingkat keparahan 

kemiskinan yang diukur dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK). Indeks ini 

setara dengan IJK, tetapi selain mengukur garis kemiskinan, IKK juga mengukur 

kesenjangan di antara orang miskin/penyebaran pengeluaran di antara populasi 

orang miskin. Indeks ini juga disebut sebagai Indeks Sensitif Distribusi yang 

dapat digunakan untuk menentu-kan kapasitas kemiskinan. 

Beberapa eksplorasi menunjukkan bahwa IPM berdampak pada tingkat ke-

miskinan, termasuk Sofilda et al. (2013) memberitahukan bahwa IPM berdampak 

negatif terhadap tingkat kemiskinan, dan sMirip dengan penelitian Siswanto 

bahwa IPM memiliki dampak yang sangat positif terhadap pengentasan 

kemiskinan di In-donesia dan karenanya menurut Khasanah (2016) bahwa IPM 

memiliki dampak yang sangat positif terhadap kemiskinan. Ada juga penelitian 

yang menyatakan bahwa HDI tidak secara fundamental mempengaruhi 

kemiskinan dan tidak ada korelasi sebab akibat antara IPM dan kemiskinan di 

Indonesia (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2020). 

Tabel 1.1 memberitahukan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten 

Enreka-ng pada tahun 2017-2020 mengalami penurunan dapat dilihat angka 

kemiskinan tahun 2017 sebesar 13.16 % kemudian pada tahun 2018 turun sebesar 

12.49 setelah itu pada tahun 2019 turun menjadi 12.33 kemudian pada tahun 2020 

juga mengalami penurunan sebesar 12.17 namun angka kemiskinan pada tahun 

2021 mengalami kenaikan sebesar 12.47.  
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Tabel 1.1. 

Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Enrekang pada tahun 2017-2021 

Tahun Tingkat Kemiskinan (%) 

2017 26,71 

2018 25,53 

2019 25,40 

2020 25,25 

2021 26,13 

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang 2022 

Di antara penurunan jumlah angka kemiskinan dari tahun 2017-2021, pe-

ningkatan angka kemiskinan mengalami kenaikan pada tahun 2021 yaitu  26.13%.  

disebabkan karena adanya dampak Covid-19. Mereka selama ini dibatasi untuk 

me-lakukan aktivitas keluar rumah, termasuk aktivitas dalam perdagangan ya ng 

otomatis mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat. 

Mahendra (2020) Mengatakan bahwa terdapat relasi yang sangat penting 

antara kemiskinan dengan IPM mengingat hasil pembangunan manusia merupak-

an penentu yang sangat utama. Hal yang mengurangi kemampuan orang miskin 

dalam bekerja yakni mereka hanya menggunakan pekerjaan dalam mencari nafkah 

yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan, gizi, dan kesehatan yang baik. Ma-

syarakat miskin tidak dapat memanfaatkan peluang pendapatan produktif ketika 

IPM seseorang tergolong rendah. Sehingga, pengentasan kemiskinan disediakan 

layanan sosial sebagai elemen utama (Mahendra, 2020).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Pembangunan merupakan suatu perubahan yang lebih baik yang mem-

butuhkan proses secara terus menerus agar dapat mensejahterakan masyarakat. 

Dalam hal ini, manusia akan menjadi pelaku utama di semua program tujuan dari 
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pembangunan di setiap pembangunan. Salah satu indikator kemajuan negara 

adalah pembangunan manusia. Negara bukan hanya dari segi harapan hidup dan 

tingkat pendidikan masyarakat yang dapat dikatakan sebagai negara maju 

melainkan juga dari produk domestik bruto. Dengan kapasitas yang diperluas, 

imajinasi dan efisiensi manusia akan meningkat dengan peningkatan kreativitas, 

kemampuan dan produktivitas yang menyebabkannya menjadi sumber 

pertumbuhan yang efektif (Hauzan et al., 2021). 

Ukuran tingkat kesejahteraan suatu wilayah atau negara atau yang dikenal 

dengan Indeks Pembangunan Manusia (IMP) dilihat dari 3 ukuran, yaitu: harapan 

hidup saat lahir, tingkat melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah, 

serta kemampuan daya beli. Kesehatan dapat dihitung dengan melihat harapan 

hidup, pendidikan dihitung dengan melihat tingkat melek huruf penduduk dewasa 

dan rata-rata lama sekolah, dan untuk standar hidup dihitung dengan melihat 

standar hidup (Hauzan et al., 2021). 

Dalam mengembangkan indeks pembangunan manusia dapat dilakukan 

dengan melakukan kebijakan belanja pemerintah, khususnya di bidang pelatihan 

„dan kesejahteraan. Lagi pula, dalam mengurangi kemiskinan yang didorong per-

tumbuhan ekonomi, infrastruktur dan strategi pemerintah, IPM juga meningkat 

karena kebijakan tersebut (Senewe et al., 2021). 
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Tabel 1.2. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Enrekang 

Tahun 2017-2021 

Tahun Indeks Pembangunan Manusia (%) 

2017 71.44 

2018 72.15 

2019 72.66 

2020 72.76 

2021 72,91 

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang 2022 

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Enrekang 

me-ngalami peningkatan mulai tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017 IPM Ka-

bupaten Enrekang sebesar 71,44, kemudian pada tahun 2018 meningkat sebesar 

72,15 dan juga pada tahun 2019 sebesar 72,66 dan pada tahun 2020 meningkat 

sebesar 72,76 dan pada tahun 2020 juga meningkat sebesar 72.91 Hal ini terjadi 

karena rata-rata penduduk di Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan ke-

kayaan yang diikuti dengan peningkatan IPM setiap tahun. 

Pendapatan Asli Regional (PAD) merupakan penerimaan yang dihasilkan 

oleh daerah itu sendiri, yang berencana untuk membiayai daerah dengan me-

ningkatkan kualitas pelayanan publik atau dengan kata lain memenuhi kebutuhan 

masyarakat pada daerah tersebut. Semakin tinggi PAD yang diperoleh dari 

berbagai sumber, maka otonomi daerah semakin memanfaatkan aset yang ada 

melalui alokasi belanja modal. Dalam suatu daerah, Semakin besar pendapatan 

PAD maka berdampak besar terhadap pembangunan dalam sektor kualitas 

pelayanan publik yang menyebabkan dampak terhadap peningkatan jumlah IPM 

(Paramita, 2021). 
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Terdapat hubungan antara kemiskinan dengan PAD, Pendapatan awal 

daerah mencerminkan kesiapan untuk administrasi regional. Pendapatan daerah 

semakin tinggi semakin besar anggarannya, terutama untuk kesejahteraan ma-

syarakat. Ini menjadi salah satu indikator kemiskinan, jika suatu daerah memiliki 

ke-makmuran yang tinggi maka semakin rendah kemiskinan daerah tersebut 

(Kawulur et al., 2019).  

PAD bertujuan untuk pemberdayaan pemerintah lingkungan untuk mem-

biayai pelaksanaan kemerdekaan provinsi mengingat potensi teritorial sebagai jenis 

desentralisasi (Nurhabibaha et al., 2022). Dalam UU Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah & Bea Masuk Daerah, pendapatan Regional 

merupakan sumber pembiayaan daerah dari daerah yang bersangkutan, PAD 

bersumber dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan aset daerah tersendiri dan pen-

dapatan  lainnya yang sah.(Liswatin, 2022). 

Santosa (2003) dalam (Kawulur et al., 2019) Menurut peneliti, penerimaan 

daerah yang tinggi akan membantu mengurangi kemiskinan daerah. Jika suatu 

daerah dikelola dengan baik potensinya dapat memperoleh pendapatan yang lebih 

besar, dan kemudian bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan mengurangi jumlah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. 
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Tabel 1.3. 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang pada tahun 2017-2021 

(Satuan Milyar) 

Tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2017 Rp99.669.276 

2018 Rp66.043.332 

2019 Rp73.225.814 

2020 Rp104.657.875 

2021 Rp170.754.975 

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang 2022 

Tabel 1.3 Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Enrekang berdasarkan 

Tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Dapat dipandang dalam tabel dalam 

Tahun 2017 PAD pada Kabupaten Enrekang sebanyak Rp99.669.276 lalu 

mengalami pe-nurunan pada Tahun 2018 sebanyak Rp66,043,332 & naik lagi 

dalam tahun 2019 sebanyak Rp73,225,814 lalu terjadi lagi kenaikan dalam Tahun 

2020 sebanyak Rp104,657,875. Kemudian pada tahun 2021 juga mengalami 

kenaikan sebesar Rp170.754.975. 

Penanggulangan kemiskinan juga bergantung pada besaran belanja 

pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Belanja publik telah 

meningkat selama bertahun-tahun, dengan harapan akan meningkatkan ke-

sejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Pengeluaran pemerintah 

tidak hanya bergantung pada totalnya, tetapi juga pada keakuratan target 

pengeluaran sektor publik (Pratama & Utama, 2019). 

Pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting untuk mengurangi 

jumlah penduduk miskin. Menurut teori Adolf Wagner, dikatakan dalam suatu 

ekonomi, ketika pendapatan per kapita bertambah secara proporsional, pe-
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ngeluaran publik pun bertambah terutama karena pemerintah harus mengatur 

hubungan yang muncul di masyarakat, seperti hukum, pendidikan, hiburan, 

budaya, dll. pada. Mengenai hukum Wagner, Beberapa alasan yang dapat dilihat 

dari pe-ningkatan belanja sektor publik, yaitu peningkatan fungsi keamanan dan 

ke-polisian, peningkatan fungsi kesejahteraan, peningkatan aktivitas perbankan 

dan peningkatan aktivitas pembangunan. Belanja pemerintah secara langsung 

mem-pengaruhi sektor konsumsi publik barang dan jasa. Berkat dukungan 

pemerintah dalam bentuk subsidi, produk/jasa dinikmati oleh masyarakat dalam 

posisi yang lebih kurang mampu dapat menikmati, serta masyarakat yang sudah 

mampu dapat mengkonsumsi lebih banyak produk/jasa.(Pratama & Utama, 2019). 

Dalam upaya yang dilakukan pemerintahan guna kesejahteraan masyarak-

at disebut sebagai pengeluaran pemerintah dengan nilai belanjanya (Sidabutar et 

al., 2020). Guna kepentingan masyarakat, pemerintah menggunakan pengeluaran. 

Kebijakan pemerintah diartikan sebagai pengeluaran pemerintah. Investasi konkrit 

untuk meningkatkan produktivitas masyarakat adalah salah satu bentuk belanja 

publik (Sidabutar et al., 2020). 

Perpajakan yang mencakup belanja publik adalah bagian dari kebijakan 

pemerintah mengatur model ekonomi dengan menetapkan jumlah pendapatan, 

yang terjabarkan dalam arsip APBD negara untuk pemerintahan pusat/daerah. 

yang me-rupakan tujuan dari kebijakanan fiskal yang juga berguna menstabilkan 

harga. Ke-bijakan perpajakan merupakan bagian pengeluaran pemerintah. Dalam 

mengendali-kan jalannya perekonomian dengan memutuskan pendapatan 

merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah, yang dapat dilihat dalam arsip 

anggaran negara untuk pemerintahan pusat dan daerah. Kebijakan fiskal bertujuan 
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guna memajukan laju pertumbuhan ekonomi, menstabilkan harga dan 

meningkatkan tingkat produksi (Sukirno, 2016). 

Tabel 1.4. 

Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Enrekang pada tahun 2017-2021 

(Satuan Milyar) 

Tahun Pengeluaran Pemerintah 

2017 1.006.750.835 

2018 1.021.193.268 

2019 1.052.704.287 

2020 1.163.683.208 

2021 1.021.193.268 

Sumber: BPS Kabupaten Enrekang 2022 

Tabel 1.4 belanja publik di Kabupaten Enrekang tahun 2017-2021 selalu 

mengalami kenaikan tiap tahunnya. Dapat dilihat pada tahun 2017 pengeluaran 

pemerintah sebesar Rp1.006.750.835 kemudian meningkat pada tahun 2018 

sebesar Rp1.021.193.268 kemudian pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan 

Rp1.052.704.287 dan pada tahun 2020 peningkatan yang cukup besar sebesar Rp 

1.163.683.208 dan pada tahun 2021 mengalami Penurunan sebesar 1.021.193.268. 

Berdasarkan uraian latar belakang indeks pembangunan manusia, pe-

nerimaan daerah dan belanja publik dalam kemiskinan di atas, dalam menurunkan 

angka kemiskinan, penting bagi pemerintah yang mendukung kerana pem-

bangunan manusia sebagai salah satu faktor produksi. Sehingga peneliti terdorong 

untuk mengkaji “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Penerimaan 

Daerah dan Belanja Publik Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Enrekang”.  

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah indeks pembangunan manusia mempengaruhi kemiskinan? 
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2. Apakah pendapatan asli daerah mempengaruhi kemiskinan? 

3. Apakah pengeluaran pemerintah mempengaruhi kemiskinan? 

C. Tujuan Penelitian  

1.  Guna mengetahui dampak Indeks Pembangunan Manusia terhadap 

kemiskinan? 

2. Guna mengetahui dampak Pendapatan Asli Daerah terhadap kemiskinan? 

3. Guna mengetahui dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap kemiskinan? 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

Sebagai landasan teori, penelitian ini dapat menjadi kontribusi yang dapat 

dijadikan landasan teori dalam penelitian berikut ini. 

b. Manfaat Praktis 

Selain menjadi acuan penelitian ke depan, penelitian ini juga diharapkan 

menjadi khazanah keilmuan
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Kemiskinan 

1.  Teori Kemiskinan 

Kemiskinan adalah keadaan dimana kebutuhan dasar, misalnya, makanan, 

pakaian, penginapan, pelatihan dan kesejahteraan tidak dapat dipenuhi. Ke-

miskinan dapat disebabkan oleh tidak adanya kebutuhan pokok atau kesulitan 

untuk pergi ke sekolah dan bekerja (Alhudhori, 2017). 

Dari sudut pandang ekonomi, ada tiga faktor kemiskinan. Pertama-tama, 

pada tingkat mini, kebutuhan muncul dari tanggung jawab yang tidak konsisten, 

yang mendorong sirkulasi pembayaran yang tidak konsisten. Orang miskin hanya 

mampu mendapatkan sumber daya yang terbatas dan berkualitas rendah. Kedua, 

kemelaratan muncul dari kontras dalam sifat SDM. Kualitas SDM yang buruk 

juga akan menyebabkan rendahnya efisiensi yang berdampak pada rendahnya 

upah. Penyebab kualitas SDM yang buruk adalah karena instruksi yang rendah, 

ke-terbelakangan wilayah tujuan, segregasi atau keturunan. Ketiga, kemelaratan 

tumbuh dari perbedaan dalam penerimaan aset (Mudrajad, 2014). 

Dari ketiga faktor kemiskinan tersebut yang dijelaskan sebelumnya, 

bermula dari teori lingkaran setan kemiskinan “The Vicious Circle of Poverty” 

dimana paradigma siklus kemiskinan menjelaskan bahwa kemiskinan disebabkan 

oleh kemiskinan itu sendiri. Teori dikatakan oleh Ragnar Nurkse (1953) dalam 

(Mudrajad, 2014) Ragnar Nurkse mengatakan negeri miskin adalah miskin karena 

miskin (a poor country is poor because it is poor), tidak ada, dan efek tidak me-

milikinya adalah negara mengalami kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di suatu 
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negeri tidak memiliki ujung pangkal, dengan kata lain negara yang masuk dalam 

kategori miskin itu disebabkan karena negara tersebut tidak memiliki apa-apa dan 

dari ketidak punyaan nya itu yang menyebabkan negara mengalami kemiskinan. 

Dari sudut pandang Islam, kemiskinan bukanlah kesenangan, tetapi bukti 

kehidupan. Upaya untuk menghindarinya harus dilakukan dengan kapasitas dan 

peluang yang ada, dan jika kemiskinan terus berlanjut, harus dihadapi dengan ke-

sabaran dan tawakal serta menyertakan upaya (ikhtiar) untuk keluar darinya 

(Setiawan, 2018) 

Rasulullah saw bersabda dalam  hadits yang diriwayatkan Abu Na‟im: 

 كَادَ اْلفقَْشُ أنَْ يكَُىْنَ كُفْشًا                                                                                                                 

Artinya:  

Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran.  

Hadits ini pada dasarnya memiliki tiga implikasi yang menyertainya: 

Pertama, orang miskin harus selalu tahu tentang kemelaratan mereka. Kedua, 

sebagai pemberitahuan terlebih dahulu kepada orang kaya bahwa kemelaratan 

yang dialami oleh keluarganya yang tidak beruntung dapat memicu kekufuran, 

baik ke-kufuran dalam perasaan melalaikan atau mengingkari kehadiran Tuhan, 

maupun kekufuran dalam perasaan mengabaikan permintaan dan larangan. dari 

Tuhan swt. Ketiga, ada dua jenis kemelaratan, yaitu kebutuhan materi dan 

kebutuhan yang mendalam. Yang dimaksud dengan kebutuhan material adalah 

kondisi kebutuhan atau kemelaratan sumber daya bersama sedangkan yang tersirat 

dari kemelaratan yang mendalam adalah kemelaratan yang tidak ada hubungannya 
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dengan ketiada-an harta milik bersama, melainkan ketiadaan rasa percaya diri atau 

jiwa. 

2.  Ukuran Kemiskinan  

Kemiskinan memiliki makna yang luas & susah diukur. Namun, dua jenis 

perkiraan kemiskinan yang biasa digunakan, yakni kebutuhan langsung yang 

spesifik dan kemiskinan relatif, yaitu (Mustika, 2018):  

a) Kemiskinan Absolut 

Pada dasarnya, gagasan kemiskinan mengacu pada penilaian tingkat dan 

ke-butuhan upah. keperluan berharga terbatas pada keperluan dasar/ keperluan 

esensial kecil yang memungkinkan kehidupan yang baik. Mengingat kebutuhan 

yang paling mendasar, misalnya, makanan, pakaian, kesejahteraan, penginapan 

dan pendidikan yang penting. 

b) Kemiskinan Relatif  

Memiliki penghasilan yang bisa dikatakan mencukupi kebutuhan pokok 

yang minim tidak serta merta berarti anda tidak miskin. Ada ahli berpendapat 

bahwa walaupun kompensasi telah sampai pada tingkat kebutuhan yang paling 

mendasar, namun masih jauh lebih rendah dari kondisi daerah sekitarnya., 

individu masih dalam kondisi yang buruk. Hal ini terjadi dengan alasan bahwa 

kemiskinan masih mengudara oleh keadaan ekologis daripada iklim individu yang 

ber-sangkutan.  

Mengingat gagasan ini, garis kemiskinan akan berubah dengan asumsi 

cara hidup individu berubah. Ini jelas merupakan peningkatan dari gagasan 

kemiskinan langsung. Gagasan tentang kebutuhan umumnya kuat, sehingga 

kemelaratan akan terus ada (Arsyad, 2016). 
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Kemiskinan dalam dimensi ekonomi paling mudah diperhatikan, diukur 

dan dipikirkan. Teknik yang berbeda untuk memperkirakan tingkat kemiskinan 

telah dibuat di Indonesia, khususnya (Suryawati, 2017): 

1. Biro Pusat Statistik: Angka Kemiskinan sangat bergantung pada jumlah 

rupiah yang dimakan sebagai makanan yang di bawah 2.100 kalori per orang 

per hari (dari 52 jenis produk yang diakui memenuhi syarat untuk 

penggunaan kelas bawah) & penggunaan bukan makanan (dari 45 macam 

sumber makanan pokok) seperti yang ditunjukkan oleh rencana terbuka untuk 

daerah pedesaan dan metropolitan. Proporsi kecukupan 2100 kalori ini 

berlaku untuk evaluasi usia bergabung, jenis kelamin & tingkat kerja aktif, 

berat badan dan kondisi fisiologis populasi. 

2. Pangkat kemelaratan tergantung pada penggunaan pengeluaran rumah tangga 

dalam rupiah, misalnya, jumlah kilogram beras yang digunakan per orang per 

tahun dibagi dengan luas desa dan kota Sayogyo dalam Suryawati, (2017) 

wilayah pedesaan: 

a) Miskin: Jika produksi kurang dari 320 kg beras dengan kurs per orang tiap 

tahun.  

b) Sangat miskin: jika produksi di bawah dari 240 kg beras dengan kurs per orang 

tiap tahun.  

c) Amat Miskin: jika produksi dibawah dari 180 kg beras dengan kurs per orang 

tiap tahun 

Wilayah perkotaan:  

a. Miskin: Ketika produksi dibawah dari 480 kg beras dengan kurs per orang tiap 

tahun.  
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b. Sangat miskin: ketika produksi dibwah dari 380 kg beras dengan kurs per 

orang tiap tahun.   

c. Termiskin: Ketika produksi dibawah dari 270 kg beras dengan kurs per orang 

tiap tahun.  

3. Bank Dunia: Bank Dunia memperkirakan gariss kemiskinan mengingat gaji 

individu di bawah US$1 setiap hari (sebanding dengan Rp8.500 setiap hari) 

4. Lembaga Koordinasi Umum Keluarga Berencana (BKKBN): mengukur ke-

butuhan dengan menggunakan standar “Keluarga Pra Sejahtera” (Pra KS) dan 

“Keluarga Sejahtera I” (KS 1). Model untuk keluarga pra-KS merupakan 

keluarga yang tidak dapat menyelesaikan pesanan ketat dengan tepat, makan 

tidak kurang dari dua kali tiap hari, membeli lebih dari satu ikat pakaian untuk 

setiap individu setiap tah un, memiliki lebih dari 80% rumah beton, dan 

mengantar Anda ke Puskesmas ketika Anda sakit. Kriteria Keluarga Kaya 1 

(KS 1), khususnya KK tidak bisa melakukan perintah agama dengan benar, 

makan daging/telur/ikan tidak kurang dari satu kali setiap minggu, mendapat 

satu ikat pakaian setiap tahun, luas rumah khas 8 m2 untuk setiap kerabat, tidak 

ada kerabat yang dewasa 10-60 tidak terampil, anak yang berusia 5-15 tahun 

bersekolah, satu kerabat mempunyai gaji tetap, dan tidak ada yang dihapuskan 

untuk waktu yang cukup lama. 

3.  Faktor Penyebab Kemiskinan  

Kemiskinan bermuara pada lingkaran setan teori kemiskinan. Kegagalan 

pasar, keterbelakangan, & sedikitnya dana menyebabkan efisiensi yang rendah. 

Efisiensi rendah mendorong upah rendah. Gaji rendah akan mempengaruhi dana 
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ca-dangan dan spekulasi rendah, usaha rendah akan mendorong keterbelakangan, 

dll. Nurkse membayangkan negara yang malang itu miskin karena miskin (a poor 

country is poor because it is poor) (Suryawati, 2017). 

Menurut Kuncoro kemiskinan dapat disebabkan oleh (Sartika et al., 2016):  

1. Pada tingkat makro, Kemiskinan berasal dari kepemilikan sumber daya yang 

tidak merata dan menyebabkan pembagian penghasilan yang tidak merata, 

dengan orang miskin memiliki aset yang terbatas & berkualitas rendah. 

2. Kebutuhan muncul dari kontras dalam sifat SDM, karena pekerjaan pribadi 

berkualitas rendah berarti efisiensi rendah dan upah rendah.  

3. Kebutuhan muncul dari penyimpangan dalam akses dan permodalan. 

B. Indeks Pembangunan Manusia  

1. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia 

Proses perluasan pilihan masyarakat merupakan proses untuk mengajarkan 

pelajaran tentang perkembangan manusia (UNDP). Ukuran pembangunan yang 

sangat luas mencakup istilah dan pengertian pembangunan manusia secara 

mendasar. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia harus 

diamati dan dipahami dari perspektif manusia dalam konsep pembangunan 

manusia (Suriadi, 2019). 

Badan Pusat Statistik (BPS) IPM dapat memberikan penjelasan tentang 

bagaimana kelompok penduduk yang berbeda memperoleh hasil pembangunan, 

seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan & sebagainya. penerimaan riil per 

kapita yang disesuaikan termasuk kemajuan manusia yang merupakan indeks 

yang berencana untuk mengukur pelaksanaan peningkatan sosial budaya dalam 
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suatu wilayah dengan menghubungkan seluruh sektor kesehatan, pendidikan dll  

(Michael, 2015). 

2.  Indeks Pembangunan Manusia dalam Islam  

Iman, jiwa, akal dan harta merupakan tempat kesejahteraan manusia (Al 

Ghazali). Meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah bukan merupakan ajaran 

Islam. Sebagaimana  Firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa/4:9. 

َ وَلْيقَىُلىُا يَّةً ضِعَافاً خَافىُا عَليَْهِمْ فلَْيتََّقىُا اللََّّ  سَذِيذ قىَْلً  وَلْيخَْشَ الَّزِينَ لىَْ تشََكُىا مِنْ خَلْفهِِمْ رُسِّ

Terjemahnya: 

Dan takutlah (Allah) mereka yang meninggalkan keturunan yang lemah, 

karena yang mereka takuti (kesejahteraan mereka). Oleh karena itu, 

hendaklah mereka harus bertaqwa kepada Tuhan dan hendaklah 

mengucap-kan tutur kata yang benar. 

Tujuan pendidikan adalah membantu pendidikan akhlak, membentuk 

manusia yang baik, mencapai falah, dan membentuk manusia yang berkualitas 

sesuai dengan ajaran dalam Islam. Manusia hanya dilihat dari bagaimana mereka 

menjalin hubungannya dengan Tuhan. Inklusif (kaffah) sebagaimana dalam islam, 

maka ibadah juga bersifat inklusif, meliputi aspek spiritual dan material, 

sepanjang sejalan dengan petunjuk Tuhan untuk mewujudkan keadilan bagi 

seluruh makhluk (Harditya et al., 2021). 

Dari sudut pandang Islam, pembangunan terjadi atas dasar lima landasan 

filosofis, yakni Tauhid Uluhiyyah, Tauhid Rububiyyah, Khilafah, Tazkiyyah 

Annas & Alfalah. Menurut paradigma Islam, lima landasan filosofis berikut ini 

merupa-kan syarat minimal bagi perkembangannya(Harditya et al., 2021): 
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a. Tawheed Uluhiyyah, segala sesuatu di alam semesta adalah miliknya yang 

dipercaya pada Keesaan Tuhan.  

b. Tauhid Rububiyyah, artinya percaya bahwa hanya Allah yang menentukan ke-

berlangsungan dan kehidupan ciptaan-Nya dan membawa kesuksesan bagi 

setiap orang yang percaya keberadaannya.  

c. Khilafah, yaitu manusia bertindak selaku wakil Tuhan di bumi.  

d. Tazkiyah an-nas, itu menyinggung pembangunan manusia dan sanitasi sebagai 

kondisi penting sebelum orang melakukan kewajiban yang diturunkan kepada 

mereka. 

e. Al-Falah, Secara spesifik gagasan kemajuan dalam Islam bahwa setiap prestasi 

yang diraih dalam kehidupan di dunia ini akan mempengaruhi hasil yang lebih 

besar di luarnya besar selama pencapaian yang dicapai selama hidup di dunia 

ini tidak bergumul dengan pedoman atau petunjuk Allah yang diterapkan. 

3.  Teori Pembangunan Manusia 

Sejak zaman aliran klasik modern, terdapat teori yang ekonomi SDM yang 

dipergunakan, yaitu (Saputra, 2020):  

a. Teori klasik Adam Smith  

Faktor produksi terpenting yang menentukan kemakmuran suatu bangsa 

adalah manusia itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam Smith.  

Dalam menangani alam dengan baik dan kondusif, bumi (alam) tidak berarti jika 

tanpa sumber daya manusia. Ditambah Adam Smith juga mengemukakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang efektif bagi alokasi sumber daya 

manusia.  
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b Teori Keynes  

Di sisi lain, Keynes dalam analisanya (mengenai pasar tenaga kerja) 

menentang  teori sistem klasik yang menurut pandangannya tidak memiliki 

mekanisme dalam menyesuaikan yang menjamin perekonomian dapat seimbang 

pada tingkat full employment. 

4.  Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia  

Indeks komposit pembangunan manusia merupakan instrumen penilaian 

yang digunakan dalam pelaksanaan perbaikan manusia di seluruh wilayah dan 

dari waktu ke waktu. HDI merupakan instrumen penilaian yang dapat 

menunjukkan tingkat pencapaian peningkatan manusia dengan memikirkan tiga 

komponen, di-antaranya keberlangsungan hidup, pengetahuan, dan daya beli. 

Indeks pe-ngembangan manusia berkisar dari 0 hingga 1. Makin dekat ke 1, 

Makin besar skor IPM & semakin tinggi kualitas sumber daya manusia negara. 

Dan sebaliknya, bahwa Indeks Pembangunan Manusia UNDP dikategorikan 

dalam 4 kategori, yakni: 1. IPM yang sangat tinggi: dengan angka IPM ≥ 0,800; 2. 

IPM Tinggi: 0,700 ≤ angka IPM < 0.800; 3. IPM rata-rata: 0,550 ≤ angka IPM < 

0.700; 4. IPM rendah: angka IPM < 0.550 (Irfan, 2016). 

Indikator Pembangunan Manusia, yang hanya melihat pengeluaran per 

kapita, berarti hanya memeriksa kemajuan keadaan keuangan suatu tempat atau 

negara. Hal ini karena pengeluaran perkapita adalah gambaran pertumbuhan 

ekonomi yang tercermin dari pendapatan masyarakat yang meningkat. Menurut 

pe-ndapatan per kapita, tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat diturunkan 

dengan mengurangi jumlah pertumbuhan pendapatan untuk setiap individu. Hal 
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ini akan membantu membuat dimensi kualitas hidup masyarakat menjadi lebih 

beragam (Suriadi, 2019). 

Persamaan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia seperti yang 

ditunjukkan  Soeharto adalah sebagai berikut (Pake et al., 2018): 

IPM = 1/3 (X(1) + X(2) + X(3) ............................ (1) 

Keterangan:  

(X1): Indeks harapan hidup  

(X2): Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata) 

(X3): Indeks standar hidup layak  

Setiap indeks komponen IPM merupakan perbandingan selisih angka suatu 

petunjuk dan angka dasarnya dengan kontras antara angka penanda yang paling 

ekstrim dan paling rendah. Persamaannya seperti dibawah:  

Indeks X (i) = (X(i) – X(i) min) / (X(i) maks – X(i) min) ………… (2) 

Keterangan:  

X (i): Indikator ke-i (i = 1, 2, 3)  

X (i) maks: Nilai maksimum X (i)  

X (i) min: Nilai minimum X (i) 

5.  Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia 

Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) 

telah didistribusikan setiap tahun dalam Laporan Pembangunan Manusia mulai 

sekitar tahun 1996, yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (HDI) 

(Mahrany, 2016): 

a) Indeks Kesehatan 
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Cara dalam mengukur perkembangan manusia suatu negara yaitu dengan 

melihat berapa lama warganya hidup setelah mereka dilahirkan. Tingkat ke-

sejahteraan individu di suatu daerah bisa diukur dengan memeriksa angka harapan 

hidup (AHH). AHH adalah statistik yang memprediksi berapa lama rata-rata 

populasi akan bertahan. Kondisi ekonomi dan kesehatan negara yang lebih baik, 

maka semakin lama orang dapat berharap untuk tinggal di negara itu. Kesehatan 

penduduk di suatu daerah dapat diperkirakan dengan melihat angka harapan hidup 

bayi baru lahir di daerah tersebut. Statistik harapan hidup pada angka produksi 

me-nunjukkan dampak inisiatif kesehatan masyarakat terhadap peningkatan 

harapan hidup di suatu wilayah. IPM adalah ukuran gabungan dari kemajuan yang 

dibuat dalam meningkatkan kesehatan. 

b) Indeks Pendidikan  

Penanda untuk memperkirakan kualitas SDM dan kecepatan kemajuan 

suatu bidang dengan mlihat angka melek huruf & rata-rata lama sekolah. Tingkat 

melek huruf merupkan ukuran seberapa baik penduduk dapat membaca & 

menulis. Dihitung dengan membagi total masyarakat yang bisa membaca & 

menulis dengan baik dengan jumlah penduduk. Tingkat di mana seseorang 

mengalami kualitas hidup yang paling buruk yaitu 100, dan  batas bawahnya 

adalah 0 (standar UNDP). 

Berarti persekolahan menunjukkan tingkat pendidikan tertinggi yang di-

lakukan oleh daerah setempat. Semakin diperpanjang tahun ajaran sekolah, makin 

besar tingkat pengajaran yang akan digapai. Maka derajat pendidikan seseorang, 

makin besar kualitasnya, baik dalam pemikiran maupun tindakan. 
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c) Indeks Daya Beli  

Penunjuk daya beli sangat membantu dalam memperkirakan gaya hidup 

orang, penanda ini juga mempengaruhi informasi yang ada dan peluang berharga 

untuk terus-menerus mengakui informasi dalam berbagai latihan pembuatan untuk 

mengirimkan barang sebagai tenaga dan produk sebagai bayaran. Kemudian, pada 

saat itu, penerimaan yang ada menyebabkan pengeluaran/konsumsi. Pengeluaran 

perkapita penduduk membagikan gambaran tentang daya beli masyarakat dan me-

rupakan bagian dari mempelajari tingkat perkembangan manusia di suatu wilayah 

tertentu. Tingkat gaji yang diperoleh keluarga dapat menggambarkan bantuan 

pemerintah dari masyarakat umum. Meskipun demikian, sulit untuk mendapatkan 

informasi gaji yang tepat, sehingga dalam aksi SUSENAS informasi tersebut 

dijawab dengan informasi penggunaan keluarga. Konsumsi keluarga, terdiri dari 

makanan dan biaya yang berbeda yang dapat menggambarkan bagaimana 

penduduk mengisolasi kebutuhan keluarga. Terlepas dari kenyataan bahwa biaya 

berfluktu-asi antar kabupaten, nilai konsumsi keluarga bagaimanapun juga dapat 

me-nunjukkan kontras dalam tingkat kelimpahan penduduk antar daerah, terutama 

menurut sudut pandang moneter. Penyebaran penggunaan pemanfaatan per kapita 

untuk makanan dan non-makanan dipengaruhi oleh kekayaan individu (pengaruh 

pembelian). Di negara-negara berkembang dengan tingkat diet rendah, memenuhi 

kebutuhan pangan mendasar masih merupakan kebutuhan yang paling penting. 

C. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Dasar Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari sumber-

sumber daerah yang diambil berdasarkan peraturan regional sesuai dengan 
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pedoman daerah dan peraturan perundang-undangan yang ada. Wilayah pem-

bayaran provinsi mengambil bagian esensial, karena bagian ini menunjukkan 

sejauh mana kabupaten dapat mendukung aktivitas pemerintah dan pembangunan 

daerah (Siregar, 2017). 

Kurniasari (2021) dan Arsyad (2016) menyatakan, bahwa pendapatan 

utama daerah adalah penerimaan yang diterima dari sektor pajak, retribusi dan  

ke-untungan usaha lokal, pendapatan dari pengelolaan aset yang dipisahkan, dan 

lain-lain pendapatan utama daerah lainnya yang sah. tujuannya melimpahkan 

urusan kepada pemerintah daerah membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai 

potensi daerah sebagai bentuk desentralisasi. dapat disimpulkan bahwa 

pendapatan awal daerah sebagai sumber penerimaan daerah berasal dari 

pendapatan usaha pemerintah saat ini dan digunakan sebagai modal dasar 

pemerintah kota dalam membiayai aktivitas lokal dan pembangunan daerah. 

1.  Indikator Pendapatan Asli Daerah 

Pajak, retribusi, hasil pengelolaan tersendiri kekayaan daerah, dan pe-

nerimaan lainnya yang sah merupakan indikator pendapatan daerah adalah 

(Statistik, 2019):  

a. Pajak Daerah  

Pajak lokal merupakan pembayaran yang dibayar oleh otoritas kota kepada 

negara di bawah bimbingan peraturan negara. Pajak daerah dibagi menjadi 2 

macam, yakni yang ditetapkan dengan peraturan daerah & yang diserahkan 

kepada pejabat daerah untuk diawasi dan digunakan. Pajak lokal termasuk barang-

barang seperti penginapan, restoran, hiburan, pengumuman penerangan umum, 

dan parkir 
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b. Retribusi Daerah  

Merupakan iuran daerah sebagai hadiah atau pemberian atau pemberian 

kekuasaan tertentu yang dengan tegas diberikan oleh masyarakat otonom untuk 

ke-pentingan perorangan atau badan pengupahan daerah. Pajak daerah terdiri dari 

pajak administrasi publik, pajak administrasi bisnis dan kedaulatan tertentu. Biaya 

kebetulan termasuk biaya perawatan medis, sampah, pembersihan, ID dan biaya 

pendaftaran umum, administrasi layanan peringatan, administrasi pemberhentian 

jalan-jalan umum, pasar, pengujian kendaraan, evaluasi kelompok pemadam 

kebakaran lokal, angsuran pencetakan kartu tanpa henti administrasi pendidikan. 

retribusi administrasi bisnis meliputi retribusi atas pemanfaatan properti lokal, 

hypermarket/toko, terminal, tukang daging, kawasan hiburan/olahraga dan se-

macamnya. Biaya otorisasi tertentu termasuk hibah struktur, izin penggunaan 

lahan, izin kursus, dan lainnya.  

c. Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

Ada tiga sumber pendapatan utama bagi pengelola kekayaan daerah: 

sebagian keuntungan dari berpartisipasi dalam modal di BUMD, bagian dari ke-

untungan dari berpartisipasi dalam saham di perusahaan milik 

pemerintah/BUMD, dan bagian dari keuntungan dari berpartisipasi dalam saham 

di perusahaan swasta. 

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah  

PAD lainnya terdiri, mulai penjualan sumber daya yang tidak dibagi, pen-

dapatan transaksi berjalan, pendapatan premi asuransi, pendapatan cadangan 
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teritorial (TGR), premi, batas & perbedaan skala konversi rupiah, penalti untuk 

ke-terlambatan kerja, denda pajak.  denda atas kompensasi yang dibayarkan untuk 

pe-laksanaan jaminan, penghasilan retur, lembaga sosial dan kemasyarakatan, 

penghasilan pendidikan dan pelatihan, penghasilan kuota penjualan dll. 

Pendapatan daerah dibagi menjadi 4, yaitu: pajak lokal, retribusi lokal, 

pendapatan BUMD tersendiri, & PAD lainnya yang sah (Kurniasari, 2021) 

a. keuntungan atas persyaratan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. 

b. keuntungan atas persyaratan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN. 

c. keuntungan atas persyaratan modal pada kelompok usaha masyarakat 

(perusahaan swasta).  

d. Penerimaan awal daerah lainnya sah 

pendapatan daerah berasal dari beberapa sumber yang dilaporkan oleh 

pemerintah daerah. Catatan ini digunakan untuk mencatat pendapatan daerah 

selain yang tercatat sebelumnya. Pembayaran semacam ini dikenal sebagai hal-hal 

pem-bayaran yang menyertai (Kurniasari, 2021):  

a) Hasil penjualan aset daerah 

b) Penerimaan premi 

c) Jasa giro  

d) Penerimaan atas tuntutan kerugian daerah  

e) Pengakuan komisi, batasan, atau struktur yang berbeda karena tawaran 

tenaga kerja dan perolehan produk oleh lokal.  

f) Penerimaan moneter dari perbedaan standar konversi rupiah terhadap 

standar moneter yang tidak dikenal. 

g) Penerimaan sangsi atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.  
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h) Penerimaan sangsi pajak  

i) Penerimaan sangsi distribusi.  

j) Penerimaan eksekusi atas jaminan.  

k) Penerimaan dari pengambilan.  

l) Fasilitas sosial dan umum.  

m)  Penerimaan dari penyelenggaraan pendidikan & pelatihan.  

n) Penerimaan dari angsuran cicilan penjualan.  

D. Pengeluaran Pemerintah  

Belanja pemerintah termasuk bagian kebijakan fiskal. yaitu suatu langkah 

yang dilakukan oleh otoritas publik mengarahkan jalannya perekonomian dengan 

menetapkan besaran pembayaran dan penerimaan pemerintah setiap tahun, ini 

tercermin dalam Laporan Pengaturan Moneter Negara (APBN). Baik penduduk 

lokal maupun asing (Sukirno, 2006).  

Tujuan di balik pengaturan keuangan, untuk menstabilkan harga, tingkat 

produksi, dan peluang kerja, serta memperkuat atau mendukung perkembangan 

keuangan. Dalam strategi keuangan, seperti diketahui, ada beberapa strategi 

rencana pengeluaran, khususnya rencana keuangan yang wajar, rencana keuangan 

yang berlebih, dan kekurangan rencana pengeluaran (Mangkoesoebroto & 

Guritno, 2016). 

Pengeluaran pemerintah adalah strategi administrasi Ketika otoritas publik 

telah melakukan pendekatan untuk membeli tenaga kerja dan produk, pengeluaran 

pemerintah menggambarkan biaya yang harus digunakan otoritas publik untuk 

me-nyelesaikan strategi (Mangkoesoebroto & Guritno, 2016). 

1.  Teori pengeluaran pemerintah 
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Model Pembangunan terkait dengan perkembangan belanja pemerintah, 

Model ini dibuat oleh Rostow dan Musgrave, yang menghubungkan perluasan 

bantuan pemerintah dengan tahapan pergantian peristiwa moneter, khususnya 

tahap awal, tengah dan tinggi. Pada tahap awal pergantian peristiwa keuangan, 

bagian dari kepentingan pemerintah dalam usaha mutlak sangat besar karena  

tahap otoritas publik harus memberikan kerangka seperti pelatihan, kesejahteraan, 

yayasan transportasi, dan lain-lain (Dumairy, 2016). 

a. Pandangan W.W. Rostow dan Musgrave 

Perspektif WW Rostow dan Musgrave. menyatuhkan belanja publik 

dengan tahapan pembangunan ekonomi. Pada tahap pertama pembangunan 

ekonomi, provorsi investasi publik dalam volume investasi, atau rasio 

pengeluaran sektor publik terhadap pendapatan nasional, cukup tinggi. Karena 

pada tahap awal ini, otoritas publik harus memberikan infrastruktur. 

b. Pandangan Keynes 

keseimbangan pendapatan nasional adalah sumber otentik untuk perspektif 

Keynesian tentang pentingnya intervensi pemerintah dalam perekonomian 

(Dumairy, 2016). Seperti yang ditunjukkan oleh Keynes, ada banyak pertimbang-

an yang mendasari pilihan untuk pengelolaan belanja. Tidaklah cukup bagi 

otoritas publik untuk tidak hanya mencapai hajat akhir dari setiap prosedur 

pengeluaran, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dari mereka yang diuntungkan 

atau di-pengaruhi oleh kebijakan tersebut. 

c. Teori Adolf Wagner (Wagner‟s Law) 

Adolf Wagner (1835-1917) adalah seorang ekonom Jerman yang ber-

kontribusi pada teori pengeluaran publik. Secara teori, Wagner menganalisis dan 
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menjelaskan tren kenaikan belanja publik untuk barang publik. Dia berpendapat 

bahwa ada hubungan fungsional dan kausal antara pendapatan per kapita mas-

yarakat dan pengeluaran publik di sektor publik. (B. Rusydi, 2021). Inti ber-

dasarkan teori Wagner dalam dasarnya bertujuan buat memberitahukan bahwa pe-

ngeluaran pemerintah akan terus semakin tinggi seiring menggunakan peningka-

tan pendapatan perkapita masyarakat. Teorinya terkenal menjadi hukum wagner 

(Wagner’s Law). 

d. Teori Wiseman and Peacock 

Peacock dan Wiseman (1961) adalah orang-orang yang mengajukan teori 

belanja publik, teori mereka menganalisis analisis dialektika pendapatan dan 

belanja pemerintah. Peacock dan Wiseman mengatakan pemerintah selalu 

berusaha melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengeluaran dengan 

penerimaan pajak, meskipun tidak semua orang menyukai pembayaran pajak yang 

meningkat. Berdasarkan teori voting, Peacock dan Wiseman (1961) mengatakan 

bahwa individu memiliki tingkat ketahanan finansial di mana mereka dapat 

memahami berapa banyak tugas yang diharapkan oleh otoritas publik untuk 

mensubsidi pe-ngeluaran (Isman, 2020). 

E. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan  

Kiha et al., (2021) menyatakan bahwa IPM mempengaruhi pengentasan 

ke-miskinan. IPM menggunakan indikator komposit dalam perhitungannya yang 

mencakup masa depan. angka melek huruf & konsumsi per kapita. Perbaikan 

dalam perawatan kesehatan, pendidikan & penerimaan per kapita meningkatkan 

per-kembangan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas penduduk di tempat 
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tertentu, semakin sedikit individu miskin di sekitar sana. Hal ini searah dari 

sebuah pe-nelitian yang dipimpin,  Fadila dkk (2020) yang menunjuk-kan bahwa 

IPM ber-dampak negatif terhadap kemiskinan, khususnya semakin tinggi skor 

IPM cenderung menurunkan jumlah kemiskinan. 

2. Pengaruh Pendapatan asli daerah terhadap Kemiskinan 

Kawulur et al., (2019) menyatakan bahwa. Pendapatan daerah yang 

diterima oleh pemerintah lokal mencerminkan kesediaan daerah untuk mengurus 

urusan lokal. Semakin tinggi pendapatan daerah, semakin besar anggarannya, 

apalagi jika digunakan untuk program masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera 

merupakan salah satu indikator kemiskinan, semakin tinggi masyarakat yanga 

sejahtera di daerah tersebut, semakin rendah kemiskinan masyarakat. Hal ini 

sesuai dengan kajian oleh Fitriyanti & Handayani, (2020). Tingginya pendapatan 

daerah mem-pengaruhi pembangunan dan pengembangan daerah, yang 

diwujudkan melalui perolehan sarana, prasarana dan prasarana secara umum 

untuk meningkatkan ke-sejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat, yang 

pada gilirannya dapat mengatasi kemiskinan daerah. 

3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan 

Pratama & Utama, (2019) menyatakan bahwa dalam memerangi tingkat 

Ke-miskinan juga tidak terlepas dari besarnya belanja masyarakat oleh pemerintah 

daerah. Belanja pemerintah meningkat dari tahun ke tahun dengan harapan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Belanja 

publik tidak hanya dilihat pada jumlah uang yang dialokasikan, tetapi juga pada 

seberapa baik melihat ketepatan sasaran dalam pengeluaran pemerintah. Hal ini 

konsisten dengan penelitian (Ade et al., 2019) Pengeluaran pemerintah untuk 
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pendidikan dan kesehatan memiliki efek negatif dan signifikan pada tingkat ke-

miskinan, artinya, ketika belanja pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan 

meningkat, maka kemiskinan menurun. 

F. Penelitian Terdahulu:  

Di bawah ini adalah salah satu riset sebelumnya yang dapat dijadikan 

acuan dalam mempersiapkan penelitian ini yaitu: 

  Tabel 2.1. 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti & tahun Variabel 

penelitian 

Metode 

penelitian 

Hasil 

1 Made Ade Dwi 

Ariani, dan 

Nengah Kartika 

Tahun (2019) 

Independen:  

PDRB (X1), 

Pengeluaran 

pemerintah 

bidang Kesehatan 

(X2), Pengeluaran 

Pemerintah 

bidang 

Pendidikan (X3) 

Dependen: 

IPM (Y1) 

Kemiskinan(Y2) 

Kuantitatif Pengeluaran 

pemerintah untuk 

pendidikan di 

bidang kesehatan 

dan IPM memiliki 

efek negatif dan 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan, 

sedangkan PDRB 

memiliki efek 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan. 

2 Putra Alfi 

Ramadhan Tahun 

(2019) 

Independen:  

Belanja Daerah 

(X1), 

Pendapatan asli 

daerah (X2) 

kuantitatif Belanja Daerah, 

Pendapatan asli 

Daerah dan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 
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Pertumbuhan 

ekonomi (X3) 

Dependen:  

Kemiskinan(Y1) 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Kemiskinan. 

3 eliza Millenia 

Putri, Dewi Zaini 

Putri Tahun 

(2021) 

Independen:  

Upah Minimum 

(X1) 

Tingkat 

Pengangguran 

(X2) 

Pendidikan (X3) 

Pengeluaran 

pemerintah (X4) 

Dependen: 

Kemiskinan 

(Y1) 

Model regresi 

data panel 

Upah minimum, 

pengangguran 

terbuka, 

pendidikan dan 

pengeluaran 

pemerintah 

bersama-sama 

memiliki dampak 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan di 

Indonesia 

4 SUNDARI 

RAHMA SARI 

PUTRI tahun 

(2019) 

Independen:  

Jumlah Penduduk 

(X1), 

Pengangguran 

(X2), Pengeluaran 

Pemerintah (X3) 

Dependen: 

 Kemiskinan (Y1) 

Kuantitatif secara bersamaan 

menunjukkan 

bahwa populasi, 

pengangguran dan 

pengeluaran 

pemerintah 

memiliki dampak 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan. 

5 Radiatul Fadila, 

MarwanTahun 

(2020) 

Independen: 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia (X1) 

Pertumbuhan 

ekonomi (X2)  

Dependen:  

Analisis 

Deskriptif 

 Indeks 

Pembangunan 

Manusia (IPM) 

memiliki efek 

negatif dan 

signifikan 
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Kemiskinan(Y1) terhadap angka 

kemiskinan 

Sumber: Diolah 2022 

G. Kerangka Pikir  

Kerangka Pikir merupakan gambaran arah teori dalam memberikan solusi 

dan permasalahan secara sistematis. Kerangka ini menjelaskan hubungan antar 

variabel yaitu dampak indeks pembangunan manusia (X1), pendapatan daerah 

(X2), dan belanja publik (X3) yang secara langsung berpengaruh terhadap ke-

miskinan di Kabupaten Enrekang (Y1). Kerangka konsep penelitian ini kemudian 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah 2022 

H.  Hipotesis  

Berdasarkan teori-teori yang ada, dengan ini hipotesis yang akan diujikan 

antara lain yaitu: 

 

 

 Pengeluaran Pemerintah(X3) 

 

Indeks Pembangunan 

Manusia(X1) 

Kemiskinan(Y) 

 

Pendapatan Asli Daerah (X2) 
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1. Diasumsikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (X1) mempengaruhi 

Kemiskinan (Y1) 

Ade et al., (2019) menyatakan bahwa Dalam rangka menaikan IPM pe-

merintah direkomendasikan, selalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan 

menginflementasikan kebijakan ekspansif, khususnya di sektor investasi pe-

merintah, dan menjaga harga sembako, yang juga mempengaruhi kesejahteraan 

ma-syarakat dan dapat menurunkan kemiskinan. Hal ini sejalan penelitian (Fadila 

et al., 2020) mengatakan bahwa penurunan angka kemiskinan akibat peningkatan 

IPM menunjukkan bahwa IPM bisa meningkatkan produktivitas tenaga kerja 

manusia, yang meningkatkan pendapatan untuk kebutuhan hidup yang layak. 

H1: Indeks Pembangunan Manusia mempengaruhi Kemiskinan 

2. Diasumsikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X2) mempengaruhi 

Kemiskinan(Y1). 

Fitriyanti & Handayani, (2020) Pendapatan daerah yang tinggi mem-

pengaruhi pembangunan dan pembangunan daerah, yang diwujudkan melalui 

fasilitas kepentingan umum, infrastruktur dan akuisisi infrastruktur untuk me-

ningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, yang pada gilirannya dapat 

mengatasi kemiskinan daerah. Hal ini sejalan oleh penelitian Dewi et al., (2016). 

studi ini menemukan bahwa Pendapatan Daerah memiliki efek negatif pada 

tingkat kemiskinan dan signifikan secara statistik. Penelitian ini menunjukkan 

pendapatan asli lokal dapat menurunkan angka kemiskinan di Kota Bitung. 

H2: Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Kemiskinan.  

3.    Pengeluaran Pemerintah (X3) diduga berpengaruh Terhadap Kemiskinan 

(Y1). 
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Ade et al., (2019) Penyediaan layanan publik seperti pendidikan dan  

pelayanan kesehatan dapat memfasilitasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga ber-

kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang cepat dan membantu mengurangi 

kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan manusia. Hal inii sesuai penelitian 

Pratama & Utama, (2019) mengatakan bahwa Belanja pemerintah lebih diarahkan 

pada pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan infrastruktur publik daerah, 

sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa depan, sehingga 

belanja daerah bertujuan untuk kesejahteraan sosial dan penanggulangan ke-

miskinan, yang tercapai. melalui pertumbuhan ekonomi. 

H3: Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang metodenya memakai 

informasi yang dikumpulkan secara sistematis, terstruktur mulai awal sampai 

akhir penelitian dan biasanya memakai analisis statistik. Metode kuantitatif 

dipakai untuk mempelajari populasi/sampel tertentu, pengambilan sampel 

biasanya dilakukan secara random, instrumen penelitian digunakan guna 

mengumpulkan informasi, analisis data adalah kuantitatif/ statistik, tujuannya 

adalah guna menguji hipotesis tertentu (Ali, 2020). 

2. Lokasi dan waktu Penelitian 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang, Badan Keuangan Aset Daerah 

(BKAD) Kabupaten Enrekang.waktu penelitian mulai dari tanggal 01-Agustus-

2022 sampai dengan tgl 30 Agustus 2022.  

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis dan sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 

analisisnya berfokus pada data numerik (angka) yang diproses dengan metode 

statistik. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Sumber data 

sekunder tersebut didapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang. Data 

pe-ndapatan asli daerah, belanja publik, kemiskinan dan Indeks Pembangunan 

Manusia yang tersedia di Kantor Pusat Statistik Kabupaten Enrekang (bps.go.id) 

dan dokumen dari lembaga & sumber lain yang terkait dengan penelitian ini. 
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C. Metode Pengumpulan Data 

1. Studi Pustaka  

Penelitian literatur mengacu pada setiap upaya oleh seorang peneliti guna 

menggabungkan berita yang terkait dengan topik atau masalah yang sedang di-

selidiki atau diteliti. Berita didapat dari buku-buku ilmiah, jurnal, skripsi, laporan 

penelitian, sumber tertulis dan elektronik lainnya. 

2. Dokumen  

Dokumen merupakan pengumpulan data dengan membaca, merekam dan 

mengumpulkan informasi dari sumber data tertulis. Selain itu, sumber tertulis 

dibaca dengan cermat dan kemudian pernyataan yang relevan dipilih untuk di-

analisis. Data dikumpulkan dan kemudian disesuaikan dengan pernyataan masalah 

untuk dianalisa. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan 

Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Enrekang. 

D. Metode Analisis Data 

Cara analisis yang dipakai dalam karya ini merupakan analisis regresi 

berganda, yang meneliti ketergantungan satu variabel (variabel terkait) pada dua 

variabel (bebas) lainnya (Fadila et al., 2020). Ini menyiratkan bahwa analisis 

regresi berganda memastikan hubungan antara variabel bebas & variabel terikat, 

apakah setiap variabel bebas terkait positif atau negatif, & memprediksi nilai 

variabel bebas ketika nilai variabel bebas meningkat atau menurun. 

1. Persamaan Regresi 

Pengujian hipotesis dilaksanakan dengan memakai analisis regresi 

berganda, yang berguna memprediksi efek daya variabel bebas pada variabel 

terikat. Persamaan regresinya adalah: 
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Y = α + β1X1 + β2LnX2 + β3LnX3 + µ……………….(3) 

Keterangan:   

X1 = Indeks pembangunan manusia  

X2 = Pendapatan asli daerah 

X3 = Pengeluaran pemerintah 

 Y1 = Kemiskinan  

α : Konstanta 

β1, β2, β3 = Koefisien regresi  

µ: Error Term 

Pengujian yang dipakai dalam analisis regresi berganda merupakan 

sebagai berikut: 

A.  Uji Asumsi Klasik 

Pengujian hipotesis klasik diharapkan dapat menghasilkan model yang 

sesuai dengan asumsi dasar analisis regresi linier. Model yang diusulkan mesti ter-

hindar pelanggaran hipotesis klasik. Pengujian hipotesis klasik meliputi hipotesis 

normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, & autokorelasi (Ali, 2020). 

1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan guna mengevaluasi distribusi informasi dalam 

kumpulan data atau variabel, terlepas dari apakah informasi tersebut terdistribusi 

normal/tidak. 

Normalitas dapat dinyatakan dengan distribusi normal/kurva normal. 

Distribusi normal merupakan salah satu fitur terpenting dalam memprediksi 

peristiwa lengkap dan besar (Kurniasari, 2021).  

2. Uji Heteroskedastisitas  
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Kurniasari (2021) mengatakan bahwa alasan Uji heteroskedastisitas di-

gunakan guna memastikan apakah ada ketidaksetaraan varians residual antara pe-

ngamatan dalam model regresi. Tes heteroskedastisitas guna melihat ada tidaknya 

heteroskedastisitas, secara umum akan dilihat dari nilai koefisien hubungan rank 

Spearman antara setiap faktor bebas dan variabel perancu. Jika varians residual 

tetap sama dari satu persepsi kemudian ke persepsi berikutnya, itu dikatakan 

homoskedastic, dengan asumsi berbeda itu dianggap heteroskedastis.   

3. Auto Korelasi  

Autokorelasi merupakan suatu nilai dalam suatu contoh atau pengamatan 

tertentu yang secara tegas dipengaruhi oleh nilai dari pengamatan masa lalu, 

sehingga perlu dilakukan pada informasi time series atau runtun waktu  

(Kurniasari, 2021). 

4. Uji Multikolinearitas 

Tujuan dari tes multikolinearitas ini yaitu guna menguji apakah ada 

hubung-an yang tinggi atau ideal antara variabel bebas dalam model regresi 

(Hauzan et al., 2021). Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi hubungan yang 

tinggi antara variabel independen, salah satunya adalah dengan menggunakan 

tolerance and variance inflation factor (VIF). Toleransi yang rendah sesuai 

dengan nilai VIF tinggi. Asumsi faktor toleransi dan varians inflasi (VIP) dapat 

diungkapkan sebagai berikut:   

a). Bila VIF > 10 dan nilai tolerans < 0,10, terjadi multikolinearitas. 

b). Bila VIF < 10 dan nilai tolerancs > 0.10 tidak terjadi multikolinearitas. 

B.  Uji Hipotesis  

1. Analisis Statistik R
2
 (Koefisien Determinasi)  
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Pengujian koefisien determinasi (R2) dipakai guna menentukan besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait. Bila nilai R2 kecil/mendekati 0, 

maka kemampuan variabel bebas untuk menggambarkan variabel terikat sangat 

terbatas (Ali, 2020). Namun jika asumsi nilainya mendekati 1, ini menyimpulkan 

bahwa Variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang diharap-

kan guna memprediksi variabel terikat. Evaluasi dilakukan untuk mengukur 

distribusi/persentase total variable dengan menggunakan model regresi. 

2. Uji Simultan (Uji F)  

Pada dasarnya, ukuran Uji-F memberitahukan apakah setiap variabel 

independen dimasukkan ke dalam model mempengaruhi variabel dependen. 

Ketika melakukan uji-F statistik, nilai Prob (Fstatistik) = 5% (Ftable) dibandingkan, 

jika nilai Prob (Statistik) kurang dari = 5% (Ftable), maka dikatakan bahwa variable 

bebas mempengaruhi variabel terkait bersama-sama, sebaliknya, jika angka Prob 

(F-statistic) lebih besar dari = 5% (Ftable) dengan kata lain, tidak ada variabel 

bebas yang digunakan mempengaruhi variabel terkait (Kurniasari, 2021). 

3. Uji Parsial (Uji t)  

Uji t pada dasarnya dipakai guna menentukan besarnya pengaruh masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Yanto et al., 2018). Pada 

akhirnya, guna melihat apakah setiap variabel indipenden secara signifikan dapat 

menjelas-kan perubahan variabel terkait. Aturan untuk mengukur uji-t adalah 

dengan mem-perhatikan pengujian kebesaran kemungkinan nilai t (Uji-t) dengan 

nilai 0 (Ttabel). Dengan asumsi jika nilai probabilitas t variabel independen kurang 

dari = 5%, maka variabel indipenden dikatakan ber efek signifikan secara statistik 

terhadap variabel dependen. Guna menguji pengaruh variabel bebas pada variabel 
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terikat satu per satu, bias dipandang dari hipotesis bahwa H0:B1 = 0 tidak 

berpengaruh, H1 = B1 > 0 efek positif, H1:B1 < 0 efek negatif dimana B1 adalah 

koefisien variabel indipenden pertama yakni angka parameter hipotesis biasanya 

angka B dianggap 0 dengan kata lain tidak ada pengaruh variabel X dan Y jika, t 

statistik > t tabel maka Ho (signifikan) diterima dan bila F-statistik < F tabel Ho 

ditolak (tdk signifikan). 

E. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Kemiskinan (Y) merupakan persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten 

Enrekang, pada tahun 2011-2021. 

2. Indeks Pembangunan Manusia (X1) merupakan persentase kemajuan 

sosial dan ekonomi di Kabupaten Enrekang pada tahun 2011-2021. 

3. Pendapatan Asli Daerah (X2) merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah 

pemerintah Kabupaten Enrekang dalam satuan milyaran rupiah pada tahun 

2011-2021. 

4. Pengeluaran Pemerintah (X3) adalah realisasi dari total belanja di 

Kabupaten Enrekang yang diukur dalam satuan milyaran rupiah pada 

tahun 2011-2021
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukotanya di kota Enrekang, ± 236 km utara 

Makassar. Terdapat 12 kecamatan atau 129 desa/lurah atau 17 lurah dan 112 desa 

dengan luas wilayah 1786,01 km². Dilihat dari kerangka pembangunan wilayah 

dan geografisnya, Kab Enrekang  dapat dibagi menjadi 2 wilayah, yakni Wilayah 

Enrekang Barat  dan Wilayah Enrekang Timur. KBE yakni kecamatan Alla, 

Anggeraja, Enrekang dan Cendana sedangkan KTE yakni kecamatan Curio, 

Malua, Baraka, Bungini dan Maiwa. Luas wilayah KBE sekitar 659,03 km2 atau 

36,90% dari luas Wilayah Kabupaten Enrekang, dan luas wilayah KTE sekitar 

1126,98 km2 /63,10% dari luas Kabupaten Enrekang. 

Kabupaten Enrekang memiliki total penduduk sebanyak 227.520 jiwa 

pada tahun 2021, antara lain 115.836 jiwa laki-laki dan 111,68 jiwa perempuan. 

Ma-yoritas beragama Islam, yang mata pencaharian utamanya adalah sektor 

pertanian (±65%). Musim di Kabupaten Enrekang hampir serupa dengan daerah 

lain pada provinsi Sulawesi Selatan yakni musim hujan dan musim kemarau, 

musim hujan dari bulan November hingga Juli sedangkan musim kemarau dari 

bulan Agustus hingga Oktober. Tabel konsumsi rumah tangga Kabupaten 

Enrekang adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1. 

Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Enrekang pada 

tahun 2017-2021 

Kelompok Konsumsi 2017 2018 2019 2020 2021 

Makanan, Minuman dan 

Rokok 

51,94 51,57 51,77 51,81 51,82 

Pakaian dan Alas Kaki 5,16 5,13 5,02 4,63 4,62 

Perlengkapan dan 

Penyelenggaraan Rumah 

Tangga 

 

7,72 

 

7,64 

 

7,37 

 

7,90 

 

8,06 

Kesehatan dan Pendidikan 8,28 8,34 8,34 9,01 9,04 

Transportasi,Komunikasi, 

Rekreasi dan Budaya 

 

19,09 

 

19,58 

 

19,86 

 

19,29 

 

19,19 

Hotel dan Restoran 2,86 2,83 2,68 2,56 2,54 

Lainnya 4,95 4,91 4,96 4,79 4,73 

Total Konsumsi 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber: (Bps, Kabupaten Enrekang 2022) 

Lebih dari 50 persen pengeluaran konsumsi rumah tangga dihabiskan 

untuk memenuhi kebutuhan pangan yaitu pada kelompok Makanan, Minuman, 

dan Rokok. Selanjutnya pemenuhan kelompok Transportasi, Komunikasi, 

Rekreasi, dan Budaya yang selalu berada diatas 19 persen. Paling rendah pada 

kelompok Hotel dan Restoran mengingat rendahnya aktivitas rumah tangga pada 

kelompok tersebut sehingga tidak pernah lebih dari tiga persen tiap tahunnya. 

Komponen konsumsi rumah tangga tahun 2021 tidak mengalami peningkatan atau 

penurunan yang signifikan dibanding 2020 menunjukkan bahwa pola konsumsi 

rumah tangga tidak mengalami perubahan. Pada beberapa kelompok non makanan 
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seperti kelompok Kesehatan dan Pendidikan terdapat peningkatan di tahun 2020 

dan 2021 dipengaruhi oleh kondisi pandemic Covid-19. Kemudian kelompok 

Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya cenderung menurun akibat 

kebijakan pem-batasan sosial masyarakat. 

B. Deskripsi Variabel Penelitian 

Menurut hasil penghimpunan data yang didapatkan dari beberapa situs 

web, maka dengan ini peneliti akan menggambarkan variabel-variabel 

penelitiannya, di-antaranya: variabel bebas yakni: indeks pembangunan manusia, 

pendapatan asli lokal dan Pengeluaran Pemerintah yang akan dilihat pengaruhnya 

terhadap variabel dependen, yaitu: Kemiskinan. Deskripsi variabel yang 

digunakan untuk penelitian ini, yakni: 

1. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia merupakan standar yang menaksir per-

kembangan pada sala satu wilayah dan selama periode waktu tertentu. Laju per-

tumbuhan penduduk mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. 

Dalam bahasa Inggris, Human Development Index (HDI), yang secara sosial 

dikenal sebagai HDI merupakan indikator yang menaksir kualitas atau tingkat per-

kembangan manusia berdasarkan hasil pembangunan ekonomi. Indeks Pem-

bangunan Manusia awal mula diperkenalkan sama UNDP pada tahun 1990. IPM 

memakai taksiran sosial-ekonomi yang makin luas daripada PDB dan me-

mungkinkan dapat membandingkan Negara berbagai cara yang berbeda. 
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Tabel 4.2. 

Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Enrekang tahun 2012-2021 

Tahun IPM (%) 

2012 67,38 

2013 68,39 

2014 69,37 

2015 70,03 

2016 70,79 

2017 71,44 

2018 72,15 

2019 72,66 

2020 72,76 

2021 72,91 

Sumber:(Bps, Kabupaten Enrekang 2022) (Data Diolah)  

Tabel 4.2 menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Kabupa-

ten Enrekang mulai tahun 2012 hingga 2021 telah meningkat per tahunnya. Pe-

ningkatan indeks pembangunan manusia tertinggi terjadi pada 2021, yaitu 

72,91%. Dan tingkat perkembangan manusia terendah adalah pada 2012, yaitu 

67,38%. 

2.  Pendapatan Asli Daerah 

Penerimaan awal daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari 

pajak daerah, biaya daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang berbeda dan pen-

dapatan daerah yang sah lainnya, dengan tujuan guna menyerahkan fleksibilitas 

daerah sebagai semacam prinsip dalam menentukan permodalan untuk pelaksana-

an otonomi daerah sebagai wujud Desentralisasi. 

Empat komponen sangat penting dan masing-masing meningkatkan pen-

dapatan awal daerah. tingginya penerimaan awal daerah amat menetapkan tingkat 
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perkembangan otonomi daerah. Semakin tinggi pendapatan awal daerah, semakin 

tinggi kemungkinan daerah mewujudkan pembangunan dan pembangunan daerah 

menuju terwujudnya otonomi daerah yang riil dan bertanggung jawab. Di bawah 

ini merupakan informasi tentang pendapatan asli daerah Enrekang: 

Tabel 4.3 

Nilai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2012-2021 

Tahun PAD (Ribu Rp) 

2012 17.229.721 

2013 21.262.899 

2014 32.455.808 

2015 49.214.800 

2016 91.793.908 

2017 99.669.276 

2018 66.043.332 

2019 73.225.814 

2020 104.657.875 

2021 170.754.975 

Sumber:(Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Kab.Enrekang, 2022) (Data Diolah) 

Pada Tabel 4.3 menpresentasikan bahwa pendapatan awal Kabupaten 

Enrekang bervariasi antara tahun 2012 dan 2021. Dari tahun 2012 hingga 2017 

cenderung meningkat tiap tahunnya, tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan 

sebesar Rp.66.043 332 dan pada 2019-2021 kembali meningkat setiap tahunnya. 

Pendapatan asli regional tertinggi pada 2021 dengan nilai Rp170,754,975 dan 

pen-dapatan asli regional terendah pada tahun 2012 dengan nilai Rp17.229.721. 

3. Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran publik dapat dibagi 2 bagian, yakni: 1, pembelian faktor-

faktor produksi (input) dan pembelian produk (output). 2, belanja konsumsi sektor 
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publik (belanja rutin) dan investasi sektor publik (development/investment 

expenditure). Pengeluaran sektor publik, ditaksir dari pengeluaran rutin & belanja 

pembangun-an, memiliki peran dan tugas yang cukup besar untuk membantu 

tujuan pem-bangunan, mendukung aktivitas pemerintah, dan meningkatkan ruang 

lingkup dan kegiatan jasa yang terkait langsung dengan pembentukan modal 

untuk me-ningkatkan produksi. .Seperti belanja publik, melalui efek pengganda, 

belanja publik meningkatkan permintaan agregat dan selanjutnya meningkatkan 

output atau pasokan agregat sehingga PDB meningkat. 

Tabel 4.4 

Nilai Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Enrekang tahun 2012-2021 

Tahun Pengeluaran Pemerintah (000 Rp) 

2012 605.066.331 

2013 641.911.044 

2014 758.072.895 

2015 903.111.742 

2016 1.149.853.332 

2017 1.006.750.835 

2018 1.021.193.268 

2019 1.052.704.287 

2020 1.163.683.208 

2021 1.021.193.268 

Sumber: (Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Kab.Enrekang, 2022) (Data Diolah) 

 Tabel 4.4 Mempresentasikan bahwa Pengeluaran Pemerintah Kabupaten 

Enrekang mengalami fluktuasi dari tahun 2012-2021. Pada tahun 2012-2016, 

cenderung meningkat setiap tahun. Namun pada 2017 mengalami penurunan 

dengan nilai sebesar Rp1.006.750.835 dan pada tahun 2018-2021 kembali 
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mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pengeluaran Pemerintah Kabupaten 

Enrekang yang terbesar adalah pada tahun 2020, Rp1.163.683.208 dan pengeluar-

an sektor publik terkecil pada tahun 2012, Rp605.066.331. 

4. Tingkat Kemiskinan  

Tingkat kemiskinan adalah proporsi penduduk miskin dalam total 

penduduk. Dengan meningkatnya angka kemiskinan, kemiskinan di wilayah 

tersebut semakin memburuk. Kemiskinan melahirkan salah satu permasalahan 

yang mendatangi pemerintah, khususnya di wilayah pemerintahan Enrekang 

Berikut data kemiskinan pada tahun 2012 sampai pada tahun 2021. 

Tabel 4.5 

Nilai Kemiskinan Kabupaten Enrekang tahun 2012-2021 

Tahun Kemiskinan 

2012 28,73 

2013 28,20 

2014 27,60 

2015 27,60 

2016 26,98 

2017 26,71 

2018 25,53 

2019 25,40 

2020 25,25 

2021 26,13 

Sumber:(Bps, Kabupaten Enrekang 2022) (Data Diolah)  

Tabel 4.5 mempresentasikan bahwa presentase kemiskinan secara umum 

di Kabupaten Enrekang mengalami penurunan dari tahun 2012-2021, untuk 

persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Enrekang paling besar terjadi 

pada Tahun 2012 sebesar 28,73% buat total penduduk miskin paling sedikit 
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terjadi pada Tahun 2020 sebesar 25,25%. Namun dari tahun 2012-2021 

mengalami pe-nurunan hingga pada tahun 2020, dan pada Tahun 2021 persentase 

penduduk miskin di Kabupaten Enrekang mengalami kenaikan 26,13% 

dibandingkan dengan tahun 2020 yang nilainya hanya 25,25%. 

5. Hasil Analisis Data 

Penelitian ini memakai data kuantitatif, sedangkan analisis data variabel 

yang mempengaruhi kemiskinan wilayah Enrekang menggunakan teknik analisis 

regresi berganda melalui aplikasi Eviews.vSebelum melakukan anailisis regresi 

linier berganda, tes hipotesis klasik dilakukan sebagai berikut: 

1. Uji Asumsi Klasik   

a. Uji Normalitas 

test untuk normalitas menggunakan residual oleh tes jarque-ber (J-B). 

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah = 0, 05. Dasar untuk membuat 

keputus-an yakni memperhatikan nilai probabilitas statistik J-B. Nilai probabilitas 

yang di-peroleh dari statistik J-B yaitu 0,763976.  

Gambar 4.1. 

 Uji Normalitas dengan Uji Jarque-Bera (J-B) 
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Sumber: (Output Eviews Yang Diolah Tahun, 2022) (data diolah) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas adalah 0,763976 

atau lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05. Ini menunjukkan bahwa asumsi 

normalitas terpenuhi (Gambar4.1). 

b. Uji Multikolinearitas  

 multikolinearitas bisa diartikan dengan nilai korelasi antara variabel pada 

matriks korelasi. Jika ada korelasi yang cukup besar, lebih besar dari 0, 8 antara 

variabel independen, maka menunjukkan terdapat gejalah multikolinearitas. 

Tabel 4.6 

Uji Multikolinearitas dengan Matriks Korelasi 
 X1 X2 X3 

    

    

X1  1.000000  0.918155  0.933733 

X2  0.918155  1.000000  0.975962 

X3  0.933733  0.975962  1.000000 

    

Sumber: (Output Eviews Yang Diolah Tahun, 2022) (data diolah) 

Dari hasil Uji multikolinearitas menunjukan bahwa ada gejala multikolinearitas 

antara variabel bebas. Ini menunjukkan nilai korelasi 0, 8 untuk variabel 

independen. 

c.   Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dipakai dalam menentukan ada tidaknya gejala 

heteroskedastisitas pada pengujian yang dilakukan uji Glejser. Dari Hasil uji 

heteroskedastisitas memakai uji Glejser yang dilakukan oleh Peneliti dapat di-

simpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini. Hal ini 
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di-sebabkan nilai probabilitas pada penelitian ini lebih tinggi dari 0,05. kemudian 

dapat dikatakan tidak ada heteroskedastisitas. 

Tabel 4.7 

Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 0.220541     Prob. F(3,6) 0.8788 

Obs*R-squared 0.993185     Prob. Chi-Square(3) 0.8029 

Scaled explained SS 0.221061     Prob. Chi-Square(3) 0.9741 

Sumber:(Output Eviews Yang Diolah Tahun, 2022) (data diolah) 

d.   Uji Autokorelasi 

asumsi independensi residual (non-autokorelasi) bisa diperiksa mengguna-

kan tes Durbin-Watson.  angka statistik tes Durbin-Watson berkisar dari 0-4. 

Angka statistik tes Durbin-Watson kurang dari 1 atau lebih tinggi dari 3 

menunjukkan autokorelasi.  

Tabel 4.8 

Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson 
   

   

    Mean dependent var 26.81300 

    S.D. dependent var 1.221475 

    Akaike info criterion 0.003264 

    Schwarz criterion 0.124298 

    Hannan-Quinn criter. -0.129510 

    Durbin-Watson stat 2.558913 

   

   

   

 Sumber: (Output Eviews Yang Diolah Tahun, 2022) (data diolah) 
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Nilai statistik Durbin-Watson yaitu 2.558913 maka nilai DW di antara 1 

dan 3, yakni 1 < 2.558913 < 3, sehingga asumsi non-autokorelasi terpenuhi, 

dengan kata lain, tidak adanya terjadi gejala autokorelasi yang tinggi pada residual 

(Tabel 4.8). 

 

6. Uji Hipotesis  

a. Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

Nilai R
2
 yang disesuaikan dekat dengan satu menunjukkan variabel bebas 

penelitian ini yakni Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan asli Lokal dan 

belanja publik yang menyediakan hampir seluruh informasi yang diperlukan 

dalam memprediksi variabel terikat, yakni kemiskinan. Hasil pemrosesan 

koefisien de-terminasi bisa dilihat pada Tabel 4.8 di bawah ini: 

Tabel 4.9 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 
  

  

R-squared 0.980344 

Adjusted R-squared 0.970516 

  

Sumber: (Output Eviews Yang Diolah Tahun, 2022) (data diolah) 

Estimasi yang didapatkan dengan aplikasi Eviews 10, memberikan nilai 

koefisien determinasi (R
2
) 0, 970516, yang menyatakan variabel bebas dari indeks 

pembangunan manusia Pendapatan Asli Daerah dan pengeluaran pemerintah yang 

tampak pada persamaan bisa menjelaskan pengaruhnya mengenai variabel terikat 

pertumbuhan ekonomi sebesar 97% dan sisanya (100-97) = 3% yang mem-

pengaruhi oleh faktor lain diluar variabel penelitian. 
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b. Pengujian Signifikansi Simultan (Uji-F) 

Tujuan dari uji-F yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang 

pakai pada penelitian ini yaitu. Indeks Pembangunan Manusia (X1), Pendapatan 

Primer Daerah (X2) dan Pengeluaran Pemerintah (X3) secara bersamaan terhadap 

Variabel terikat yaitu kemiskinan (Y) signifikan untuk setiap variabel. Hasil per-

hitungan uji-F dibuktikan pada tabel 4.9 di bawah ini: 

Tabel 4.10 

Uji Simultan (Uji-F) 
  

  

F-statistic 99.74991 

Prob(F-statistic) 0.000016 

 

 

 

Sumber: (Output Eviews Yang Diolah Tahun, 2022) (data diolah) 

 

Hasil estimasi yang diolah dari nilai F-statistik sebesar 99.74991 bernilai 

probabilitas F-statistik 0.000016 < 0.05, maka hipotesis diterima yang mem-

perlihatkan secara bersamaan variabel bebas, Indeks Pembangunan Manusia, Pen-

dapatan Asli Lokal dan pengeluaran sektor publik yang digunakan dalam model 

persamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu kemiskinan pada 

tingkat kepercayaan 97%. 

c. Pengujian Parsial (Uji-t) 

Pengujian parsial dipakai dalam menentukan mengenai koefisien regresi 

variabel bebas yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Lokal dan 

pe-ngeluaran pemerintah secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap 
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variabel dependen yakni kemiskinan dengan menilai variabel lain konstan. 

Adapun hasil pengujian parsial (Uji-t) melalui Tabel 4.10 berikut ini: 

Tabel 4.11 

Uji Parsial (Uji-t) 

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C 100.7588 19.80568 5.087370 0.0022 

X1 -0.879706 0.100687 -8.737008 0.0001 

X2  -1.413889 0.434969 -3.250549 0.0175 

X3 -1.789802 1.413558 -1.266168 0.2524 
                         Sumber: (Output Eviews Yang Diolah Tahun, 2022) (data diolah) 

 

a. Indeks Pembangunan Manusia 

Hasil pengolahan data yang dilaksanakan memberikan angka t-statistik 

negatif sebesar -8,737008 dan angka probabilitas 0,0001, dapat diartikan bahwa 

nilai probabilitas variabel indeks pembangunan manusia t-statistik lebih kecil dari 

a (0,0001<0,05) dengan ini hipotesis diterima. Oleh sebab itu, variabel indeks 

pem-bangunan manusia memiliki efek negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan. 

b. Pendapatan Asli Daerah   

Hasil pengelolahan data yang dilakukan menghasilkan nilai t-statistik yang 

bernilai negatif -3.250549 dengan probabilitasnya sebesar 0.0175, dapat diartikan 

angka probabilitas t-statistik variabel Indeks Pembangunan Manusia lebih rendah 

dari a (0.0175<0.05) dengan ini hipotesis diterima. Dengan demikian, untuk pen-

dapatan asli daerah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan. 
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c. Pengeluaran Pemerintah 

Hasil pengelolahan data yang dilakukan menghasilkan nilai t-statistik yang 

bernilai negatif -1.266168 dengan probabilitasnya sebesar 0.2524, dapat diartikan 

bahwa nilai probabilitas t-statistik variabel pengeluaran pemerintah lebih besar 

dari a (0.2524>0.05). dapat diartikan bahwa pengeluaran publik berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan sehingga bahwa jika nilai 

pengeluaran publik meningkat, hal itu tidak mempengaruhi kemiskinan. 

7. Hasil Pembahasan 

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan 

Dari analisis regresi menunjukkan, indeks pembangunan manusia terhadap 

kemiskinan mempunyai angka signifikansi 0,0001 < 0,05 dengan angka koefisien 

regresi -0,879706 yang berarti indeks pembangunan manusia mempunyai dampak 

negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di wilayah Enrekang dari tahun 2012 

hingga 2021. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi laju pembangunan 

manusia, semakin rendah kemiskinan di wilayah Enrekang begitu pun sebaliknya. 

Hasil penelitian menunjukan, Indeks Pembangunan Manusia, merupakan 

salah satu faktor pengentasan/menurunkan kemiskinan yang ada di Kabupaten 

Enrekang, yang artinya jika IPM (tingkat kesehatan, Pendidikan dan daya beli) 

meningkat akan mengakibatkan tingkat produktivitas masyarakat menjadi tinggi 

karena dipengaruhi oleh sumber daya alam yang berkualitas, sehingga IPM 

merupakan elemen penting dalam menurunkan angka Kemiskinan di Kabupaten 

Enrekang. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pertumbuhan baru yang me-

nekankan arti pentingnya peran dari pemerintah dalam meningkatkan pem-
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bangunan modal manusia (IPM) dan juga meningkatkan produktivitas manusia. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa investasi yang dilakukan pada pendidikan maka 

akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adanya peningkatan pada 

pendidikan maka akan mendorong produktivitas kerja sehingga perusahaan akan 

memberikan gaji yang lebih tinggi yang tentunya akan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat tersebut hingga akhirnya mengurangi angka 

kemiskinan. 

Kiha et al (2021) mencatat bahwa IPM memiliki implikasi untuk pe-

ngurangan kemiskinan. Perhitungan IPM menggunakan indikator komposit 

termasuk harapan hidup, tingkat melek huruf & pengeluaran per kapita. di bidang 

kesehatan dan pendidikan, seperti halnya peningkatan pendapatan per kapita yang 

mendorong pembangunan manusia, sehingga peningkatan kualitas penduduk di 

wilayah tersebut akan dapat mengurangi jum1ah penduduk miskin di wilayah ter-

sebut. Hal ini sesuai penelitian Fadila et al., (2020) menunjukan Indeks Pem-

bangunan Manusia (IPM) memiliki efek negatif dan signifikan terhadap angka ke-

miskinan. Dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks pembangunan manusia, 

cenderung diikuti oleh penurunan jumlah tingkat kemiskinan. Selain itu penelitian 

ini juga searah dengan penelitian yang dilaksanakan Rian Hidayat (2017) dan  

Zuhdiyaty & Kaluge (2018) juga menunjukan bahwa IPM memiliki efek negatif 

dan signifikan terhadap kemiskinan. 

Akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan studi Palaneven, (2018) 

yang menurutnya indeks pengembangan masyarakat memiliki efek positif dan 

tidak sig-nifikan terhadap kemiskinan. 

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan 
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Dari analisis regresi memberitahukan bahwa pendapatan daerah terhadap 

kemiskinan memiliki angka signifikan 0.0175 <0.05 dengan angka koefisien 

regresi sebesar -1,413889, yang berarti pendapatan primer daerah memiliki 

dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan kabupaten Enrekang sejak 

tahun 2012 hingga 2021. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan 

awal daerah akan menurunkan angka kemiskinan di kabupaten enrekang begitu 

pun sebaliknya. Hal ini juga nampak pada masing-masing data Tabel 4.2 dan 

Tabel yang mem-perlihatkan bahwa PAD di Kabupaten Enrekang mengalami 

kenaikan selama sepuluh tahun terakhir demikian pula dengan total penduduk 

miskin pada Kabupa-ten Enrekang mengalami penurunan.  

Hasil penelitian ini memberitahukan jika pendapatan awal daerah berperan 

penting dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Enrekang. Semakin besar 

pe-ndapatan daerah awal, semakin besar pula anggarannya, terutama dalam me-

ngarahkan pengeluaran dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. 

Kesejahteraan merupakan bagian dari indikator kemiskinan, makin tinggi 

kesejahteraan di daerah tersebut, semakin rendah kemiskinan masyarakat. 

Paramita, (2021) mengatakan bahwa Penerimaan awal Daerah (PAD) me-

rupakan pendapatan yang di buat oleh daerah itu sendiri dengan tujuan membiayai 

daerah dengan peningkatan kualitas pelayanan publik atau dengan kata lain me-

menuhi kebutuhan masyarakat pada daerah tersebut. Semakin tinggi PAD yang 

di-peroleh dari berbagai sumber, maka otonomi daerah semakin memanfaatkan 

aset yang ada melalui alokasi belanja modal. Dalam suatu daerah, Semakin besar 

pen-dapatan PAD maka berdampak besar terhadap pembangunan dalam sektor 



57 
 

 

kualitas pelayanan publik yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan pada 

suatu daerah tersebut akan menurun.  

Teori Peacock dan Wiseman juga mengatakan bahwa PAD memiliki 

pengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 

ekonomi mengakibatkan pungutan pajak meningkat dan meningkatnya 

penerimaan pajak memberikan kontribusi terhadap PAD. Hal ini menandakan 

PAD berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan ekonomi 

akan mengurangi kemiskinan di suatu daerah apabila dibarengi dengan 

pengurangan kesenjangan atau ketimpangan pendapatan. Penurunan kemiskinan 

dapat lebih cepat jika penduduk miskin mendapat kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam pertumbuhan. Menurut growth model dari Rostow menyatakan bahwa 

memperbesar ke pem-bangunan terlebih dahulu kemudian di distribusikan. 

Berdasarkan hal tersebut pe-merintah daerah terlebih dahulu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi yang ke-mudian didistribusi atau memberikan dampak 

terhadap daerah-daerah dalam tingkat kesejahtraan dan menurunkan tingkat 

kemiskinan yang terdapat di daerah. 

Hal ini sesuai penelitian yang dilakukan Dewi et al., (2016) mengatakan 

bahwa pendapatan awal daerah (PAD) memiliki efek negatif pada tingkat ke-

miskinan dan signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan 

asli daerah tersebut dapat menurunkan angka kemiskinan Kota Bitung. 

3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan 

Dari analisis regresi memberitahukan belanja pemerintah terhadap ke-

miskinan dengan angka signifikan 0.2524>0.05 dengan angka koefisien regresi 

sebesar -1.789802, artinya belanja pemerintah berpengaruh negatif dan tidak sig-
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nifikan terhadap kemiskinan Kab Enrekang pada tahun 2012 hingga tahun 2021. 

Hal ini menunjukkan semakin tinggi rendahnya pengeluaran pemerintah pada Ka-

bupaten Enrekang tidak memberikan efek terhadap kemiskinan. Hal itu tidak 

sesuai hipotesis penelitian. 

 Pengeluaran pemerintah tidak signifikan karena pengeluaran pemerintah 

Kabupaten Enrekang hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur yang tidak 

bisa dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat dan juga pengeluaran pe-

merintah berupa bantuan langsung tunai (BLT) hanya digunakan masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan belanja/konsumsi bukan untuk dijadikan untuk modal 

usaha sehingga tidak mampu mendongkrak perekonomiannya. Implementasi 

kebijakan untuk pengentasan kemiskinan harus didefinisikan untuk menentukan 

kebijakan apa yang dibutuhkan suatu daerah untuk meningkatkan kesejahteraan 

dan me-ngurangi kemiskinan melalui pengeluaran publik seperti pendidikan, 

kesehatan, in-frastruktur, dan subsidi. perumahan, teknologi dll, Serta program 

pemberdayaan masyarakat, masyarakat miskin harus terbukti lebih produktif agar 

dapat memiliki pendapatan yang lebih baik. Dengan meningkatnya pengeluaran 

masyarakat yang tepat waktu, dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di 

Kabupaten Enrekang. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah mempunyai 

hubungan yang negatif dan tidak signifikan. Artinya peningkatan belanja publik 

tidak mempengaruhi angka kemiskinan. Di sisi lain, kemiskinan adalah ke-

mampuan orang miskin untuk menerima pelayanan sesuai dengan taraf hidupnya. 

Sama seperti mereka menerima layanan kesehatan dan pendidikan, peran negara 
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di sini adalah memberikan dana melalui pengeluaran mereka, misalnya layanan 

publik yang memudahkan bagi orang miskin.  

Hal ini sejalan dengan studi Isman (2020) yang menemukan bahwa belanja 

pemerintah memiliki efek negatif dan tidak signifikan tentang angka kemiskinan 

pada provinsi Kalimantan Selatan. Pemprov Kalimantan Selatan harus lebih me-

ningkatkan belanja atau pengeluarannya, terutama untuk pengentasan kemiskinan 

dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur secara lebih merata. 

Hal ini tidak sesuai pada sebuah penelitian Khamilah, (2015) yang 

menemu-kan jika belanja pemerintah memiliki efek positif dan tidak signifikan 

terhadap ke-miskinan pada provinsi Kalimantan Selatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Dari hasil diskusi mengenai dampak indeks pembangunan manusia, pen-

dapatan primer daerah dan pengeluaran pemerintah terhadap angka kemiskinan 

Ka-bupaten Enrekang, penulis dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai efek negatif dan sig-

nifikan terhadap angka kemiskinan Kabupaten Enrekang. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ketika laju pembangunan manusia 

meningkat, juga akan berdampak pada kemiskinan di Kabupaten 

Enrekang. 

2. Pendapatan Daerah mempunyai efek negatif dan signifikan terhadap 

angka kemiskinan di daerah Enrekang. Dengan demikian, dapat di-

simpulkan bahwa ketika pendapatan primer daerah meningkat, maka 

akan berdampak pada kemiskinan di wilayah Enrekang. 

3. Pengeluaran pemerintah memiliki efek negatif dan tidak signifikan 

terhadap angka kemiskinan kabupaten Enrekang. Sehingga dapat di-

simpulkan bahwa jika belanja pemerintah meningkat, maka tidak akan 

mempengaruhi kemiskinan di wilayah Enrekang 

B. SARAN 

Setelah melakukan serangkaian pengujian dan diskusi "Dampak Indeks 

Pembangunan Manusia, Pendapatan Daerah dan Pengeluaran Publik terhadap 

Angka Kemiskinan di Kabupaten Enrekang” berikut saran yang diajukan oleh 

penulis: 
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1.    Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan belanja publik 

dalam kaitannya dengan program pengentasan kemiskinan sehingga 

program yang dilaksanakan ditargetkan dan tepat waktu serta ber-

manfaat bagi penurunan masyarakat miskin. 

2. Harapannya. Penelitian ini akan mempengaruhi pemerintah Kabupaten 

Enrekang untuk mengkaji & menentukan langkah-langkah dalam me-

ningkatkan indeks pembangunan manusia dan mengurangi kemiskinan. 

3. diharapkan dapat mengidentifikasi faktor apa yang menyebabkan 

kemiskinan dan mengidentifikasi sumber kemiskinan yang terjadi pada 

Kabupaten Enrekang. 

4. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat dipakai sebagai bahan 

referensi dalam kegiatan mengajar atau penelitian bagi para peneliti 

dan peneliti berikut. Karena penelitian ini masih mempunyai 

kekurangan, di-harapkan penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi 

variabel indivenden lainnya dan penelitian bertahun-tahun untuk 

memperoleh hasil penelitian yang lebih baik. 
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Data statistik Kemiskinan (Y), Indeks Pembangunan Manusia (X1), 

Pendapatan Asli Daerah (X2), dan Pengeluaran Pemerintah (X3) pada 

Tahun 2012-2021 

 

UJI ASUMSI KLASIK’ 

1. UJI NORMALITAS 

0

1

2

3

-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

Series: Residuals

Sample 2012 2021

Observations 10

Mean       4.26e-15

Median  -0.040159

Maximum  0.312729

Minimum -0.248743

Std. Dev.   0.171251

Skewness   0.421125

Kurtosis   2.236545

Jarque-Bera  0.538437

Probability  0.763976


 

 

tahun kemiskinan (Y)  IPM (X1) PAD (X2)  pengeluaran pemerinta (X3) 

2012 28,73 67.38 17.229.721 605.066.331 

2013 28,20 68.39 21.262.899 641.911.044 

2014 27,60 69.37 32.455.808 758.072.895 

2015 27,60 70.03 49.214.800 903.111.742 

2016 26,98 70.79 91.793.908 1.149.853.332 

2017 26,71 71.44 99.669.276 1.006.750.835 

2018 25,53 72.15 66.043.332 1.021.193.268 

2019 25,40 72.66 73.225.814 1.052.704.287 

2020 25,25 72.76 104.657.875 1.163.683.208 

2021 26,13 72.91 170.754.975 1.237.852.207 
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2. UJI MULTIKOLINEARITAS 

Uji Korelasi Langsung  

 

 X1 X2 X3 

    
    X1  1.000000  0.918155  0.933733 

X2  0.918155  1.000000  0.975962 

X3  0.933733  0.975962  1.000000 

 

3. UJI HETEROKEDASTISITAS 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 0.220541     Prob. F(3,6) 0.8788 

Obs*R-squared 0.993185     Prob. Chi-Square(3) 0.8029 

Scaled explained SS 0.221061     Prob. Chi-Square(3) 0.9741 

     
     

 

4. UJI AUTOKOLERASI 

   
       Mean dependent var 26.81300 

    S.D. dependent var 1.221475 

    Akaike info criterion 0.003264 

    Schwarz criterion 0.124298 

    Hannan-Quinn criter. -0.129510 

    Durbin-Watson stat 2.558913 
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UJI HIPOTESIS 

1. UJI KOEFISIEN DETERMINAN 

  
  R-squared 0.980344 

Adjusted R-squared 0.970516 

  
  

 

2. UJI F SIMULTAN 

  
  F-statistic 99.74991 

Prob(F-statistic) 0.000016 

  
  

 

3. UJI T / UJI PARSIAL 

 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 100.7588 19.80568 5.087370 0.0022 

X1 -0.879706 0.100687 -8.737008 0.0001 

X2 -1.413889 0.434969 -3.250549 0.0175 

X3 -1.789802 1.413558 -1.266168 0.2524 
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