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ABSTRAK 

Nama              : Muh. Arief Ariyanto Ahmad 

Nim              : 90300118047 

Jurusan   : Ilmu Ekonomi 

Judul Skripsi    : Analisis Indikator Sosial dan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di 

Sulawesi Selatan 

 

kemiskinan merupakan suatu kondisi kurangnya harta benda dan 

barang yang berharga oleh individu atau sekelompok individu yang hidup dalam 

lingkungan kemiskinan atau kekurangan modal, berupa uang, pengetahuan, 

kekuatan sosial, politik, hukum, dan akses ke fasilitas pelayanan publik, peluang 

bisnis, dan pekerjaan. Lebih lanjut, kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana 

ketidakmampuan individu atau kelompok individu, kebebasan, aset dan 

aksesibilitas untuk kebutuhan kebutuhan mereka di masa depan, dan sangat rentan 

terhadap risiko dan tekanan jika terjadi peningkatan yang tiba-tiba terhadap harga 

makanan dan biaya sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaruh jumlah penduduk, Pendidikan, PDRB dan inflasi terhadap 

tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. penelitian ini jenis dan sumber data yang 

digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggabungan 

data time series dari Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2021. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang berupa 

jumlah penduduk, pendidikan, PDRB dan inflasi memiliki hubungan yang saling 

terkait satu sama lain dengan variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) jumlah penduduk tidak 

berpengaruh terhadap kemiskinan di sulawesi selatan, (2) pendidikan berpengaruh 

terhadap kemiskinan di sulawesi selatan. (3) PDRB tidak berpengaruh terhadap 

kemiskinan di Sulawesi selatan. (4) inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan 

di sulawesi selatan. 

Kata Kunci : Jumlah Penduduk, Pendidikan, PDRB dan Inflasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mengenai konsep pembangunan umumnya berkaitan dengan suatu situasi 

pembahasan mengenai perubahan. Pembangunan yang dimaksudkan ditafsirkan 

sebagai suatu bentuk perubahan yang karakternya direncanakan. Seseorang atau 

sekelompok orang tentunya menginginkan perubahan yang memiliki wujud lebih 

baik atau lebih istimewa dari kondisi yang awal dan untuk mencapai hal ini 

tentunya diperlukan perencanaan. Pembangunan yang dilakukan secara terencana 

pasti lebih disadari sebagai suatu usaha yang lebih logis dan sistematis bagi 

pembangunan masyarakat yang masih belum atau bahkan baru berkembang 

(Suripto & Subayil, 2020). 

pembangunan merupakan tahap menuju suatu perubahan ke situasi yang 

bertujuan mewujudkan maksud atau sasaran secara terus-menerus dna juga lebih 

baik, yakni menciptakan suatu masyarakat Indonesia yang wajar, berdaya pesaing 

yang kuat, maju dan juga sejahtera dalam kehidupannya dan implikasi 

permasalahan ini berkaitan dengan keseluruhan aspek kehidupan masyarakat.  

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan Adam Smith mengenai 

pembahasan pembangunan ekonomi, yakni menganggapnya sebagai 

perkembangan perkembangan jumlah penduduk dengan peningkatan inovasi 

perkembangan zaman (Suryana, 2000 : 55). Definisi pembangunan menurut 

Todaro (dalam Lepi T. Tarmidi, 1992 : 11) merupakan proses yang dianggap 

multidimensional yang melibatkan transformasi besar terhadap bentuk sosial, 
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karakter masyarakatnya, kelembagaan nasional maupun terhadap percepatan 

pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, serta penghapusan dari 

kemiskinan mutlak. 

Menurut Schumpeter (dalam Suryana, 2000), pembangunan ekonomi 

bukan merupakan suatu tahap perubahan yang harmonis ataupun gradual, akan 

tetapi terjadi secara langsung dan tidak terputus. Pembangunan ekonomi terjadi 

karena suatu perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. 

Pembangunan ekonomi memilki keterkaitan antara pendapatan perkapita dan 

pendapatann nasional. 

 Pendapatan perkapita, yaitu suatu pendapatan rata-rata yang dimiliki 

penduduk dalam suatu wilayah, kemudian yang dimaksud dengan pendapatan 

nasional merupakan nilai produksi barang dan jasa yang diciptakan dalam suatu 

perekonomian dalam kurun waktu satu tahun. Perubahan pendapatan perkapita 

dan pendapatan nasional dari waktu ke waktu dapat digunakan agar dapat 

mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan perkembangan tingkat kesejahteraan 

suatu wilayah. Dalam pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah 

proses yang mengakibatkan pendapatan perkapita penduduk mengalami 

perubahan dalam jangka Panjang (Solihin, 2018). 

Menurut pemahaman Mudrajad Kuncoro (1997), kemiskinan merupakan 

ketidakmampuan seseorang atau kelompok orang untuk memenuhi  standar 

kehidupan minimum. Kebutuhan-kebutuhan awal tersebut meliputi papan, 

sandang, pendidikan, dan kesehatan. 

Berdasarkan pola dalam waktu bila diperhatikan, kemiskinan yang 

dimaksudkan dapat dibedakan  menjadi empat bagian, yang meliputi: 1) persistent 
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proverty, yaitu kemiskinan terjadi secara turun temurun dan telah kronis; 2) 

cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang terjadi karena mengikuti pola peredaran 

ekonomi secara keseluruhan; 3) seasonal poverty, yaitu kemiskinan musiman 

yang terjadi pada nelayan dan pertanian; 4) accident poverty, yaitu kemiskinan 

karna adanya bencana alam, konflik dan kekerasan atau dampak dari suatu 

program tertentu dari pemerintah yang mengkibatkan menurunnya tingkat 

kesejahteraan suatu masyarakat. 

 Mengenai pembahasan kemiskinan oleh world bank adalah bahwa 

kemiskinan dianggap sebagai kekurangan yang terdiri dari banyak dimensi dalam 

kesejahteraan, seperti: kesehatan dan pendidikan rendah, serta air bersih yang sulit 

dan sanitasi, keamanan fisik tidak memadai, serta kesempatan kesempatan 

menjadi baik pada hidup kurang. Adapun standar ukur kemiskinan secara global 

yang telah didefinisikan oleh Bank Dunia, yakni kemiskinan merupakan perihal 

kekurangan dengan pendapatan minimum US$ 1 per hari. Sejak tahun 1980-an 

konsep kemiskinan telah berubah dari pertimbangan pendapatan atau konsumsi 

yang sederhana menjadi definisi yang mencakup multidimensi anatara kekurangan 

dan kesejahteraan (Sianturi, 2020).  

Bank Dunia dan UNDP (United Nations Development Programme) 

menerapkan definisi kemiskinan yang mencakup aspek-aspek seperti kebutuhan 

dasar, gaya hidup yang ditentukan sendiri, pilihan, aset, kapabilitas, inklusi sosial, 

ketidaksetaraan, hak asasi manusia, pemukiman, kerentanan, pemberdayaan dan 

kesejahteraan subyektif (Annur, 2013). 

Penyebab dasar kemiskinan menurut Bank Dunia (2002), yaitu: 1) 

kegagalan dalam tanah dan modal untuk dimiliki; 2) bahan kebutuhan dasar, 
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sarana dan prasarana yang tersedia terbatas; 3) kebijakan pembangunan yang bias 

perkotaan dan bias sektor; 4) terdapat perbedaan kesempatan antara anggota 

masyarakat dengan sistem yang kurang mendukung; 5) terdapat perbedaan antara 

sumber daya manusia dan sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi 

modern); 6) minimnya produktivitas dan peningkatan modal dalam masyarakat; 7) 

adanya budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam 

mengelola sumber daya alam dengan lingkunganya; 8) tidak terdapat tata 

pemerintahan yang bersih dan baik (good governance); 9) pengelolaan berlebihan 

terhadap sumber daya alam  dan tidak disertai wawasan lingkungan (Sedán et al., 

2020). 

Indikator kemiskinan yang dikemukakan World Bank memakai ukuran 

kemiskinan atas dasar human poverty index (HPI) atau indeks kemiskinan 

manusia (IKM) yang fokus terhadap 3 dimensi manusia, yakni adanya harapan 

hidup, pengetahuan dan standar hidup yang layak, untuk mengukur dimensi ini 

menggunakan indikator kemungkinan seseorang meninggal sebelum berusia 40 

tahunan, persentase penduduk yang tidak mampu baca tulis, dan minimnya 

kualitas hidup diukur dengan persentase penduduk tanpa adanya akses air bersih, 

kesehatan dan anak lima tahun yang mengalami gizi buruk (Manangkalangi et al., 

2020). 

 Selanjutnya kemiskinan tersebut dimanifestasikan dalam gizi buruk, 

minimnya penyediaan dalam air bersih, minimnya perumahaan layak huni, 

penyebaran tidak merata pada pelayanan kesehatan, rendahnya tingkat 

pendidikan, serta dari keseluruhannya saling mempunyai keterkaitan baik 

langsung maupun tidak langsung (Ala, 1981). Berbagai program kebijakan untuk 
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menanggulangi kemiskinan yang sering kali digunakan kurang atau bahkan tidak 

memperhatikan karakteristik dan konteks lokal masyarakat miskin. Karena itu, 

permasalahan kemiskinan dan penanggulangannya haruslah menjadi agenda yang 

wajib bagi pemerintah. Keikutsertaan pekerja sosial dalam menanggulangi suatu 

permasalahan kemiskinan juga sangat diharapkan terlibat untuk berkontribusi 

dalam masukan (output) dan pelaksanaan suatu perencanaan strategis mengenai 

tindakan apa yang dilaksanakan pemerintah. Di dalam menelah berbagai 

kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, tentunya diperlukan 

terlebih dahulu pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemiskinan, sehingga program kebijakan yang direncanakan pemerintah untuk 

menanggulagi kemiskinan didasarkan pada faktor-faktor tersebut (Aminah, 2019). 

Dan perlu diketahui pula bahwa permasalahan kemiskinan menjadi 

pembahasan yang sangat penting untuk pembangunan di suatu negara, utamanya 

bagi negara yang masih berkembang seperti Indonesia. Bagi Indonesia, masalah 

kemiskinan masih menjadi permasalahan yang menjadi beban pembangunan. 

Pada tahun 2020, ada sekitar 27,549,69 juta jiwa hidup dalam lingkup kemiskinan 

di Indonesia. Rekor ini turun dari tahun sebelumnya, yaitu 26,503,65 juta jiwa 

pada tahun 2021. 

Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang 

masih mengalami permasalahan kemiskinan. Dan berdasarkan data pada tahun 

2017-2021 angka kemiskinan berfluktuatif, namun pada tahun 2019 sampai 2021 

angka kemiskinan meningkat terus menerus, yakni pada tahun 2019 persentase 

kemiskinan sebesar 8,69% hingga tahun 2021 menjadi 8,78%. Data yang 
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menunjukkan mengenai angka kemiskinan di Sulawesi Selatan diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. 

 

Tabel 1.1 

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di 

Sulawesi Selatan Pada Tahun 2017-2021 

Tahun Jumlah penduduk miskin (ribuan) Persentase (%) 

2017 813,07 9,38 

2018 792,63 9,06 

2019 767,80 8,69 

2020 776,83 8,72 

2021 784,98 8,78 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2021 

Tabel 1.1 memperlihatkan jumlah persentase penduduk miskin di Sulawesi 

Selatan berfluktuasi dari tahun ketahun, selama kurun waktu 5 tahun dan selama 

kurun waktu 2017-2021 jumlah angka kemiskinan di Sulawesi Selatan mengalami 

penurunan dari 9,38% angka kemiskinan pada tahun 2017 turun menjadi 8,78% 

pada tahun 2021, berarti ada penurunan kemiskinan sebesar 0,6% selama kurun 

waktu tersebut, pada tahun 2018 turun sebesar 0,32%, dan menurun lagi pada 

tahun 2019 sebesar 0,37%, kemudian meningkat lagi pada tahun 2020 sebesar 

0,03% sampai tahun 2021 sebesar 0,06%. 

 Penduduk miskin atau termasuk di bawah garis kemiskinan dianggap 

sangat menghambat kinerja ekonomi di suatu wilayah sedangkan apabila kinerja 

ekonomi mengalami tren yang positif, maka diharapkan terdapatnya peningkatan 

kesejahteraan kehidupan masyarakat dengan indikasi angka kemiskinan di daerah 

tersebut berkurang. Dapat ditinjau dari berbagai segi, baik dari pendidikan, tenaga 

kerja maupun kesehatan. Untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan di 
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Sulawesi Selatan perlu diketahui sebenarnya faktor faktor apa sajakah yang 

memiliki hubungan atau mempengaruhi tinggi rendahnya kemiskinan di Sulawesi 

Selatan sehingga kedepannya dapat dijadikan formulasi sebagai penentu program 

kebijakan publik yang efektif dalam menanggulangi kondisi kemiskinan di 

daerah. Hal ini merupakan salah satu yang dianggap pemerintah Sulawesi Selatan 

sebagai tantangan agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan 

mengupayakan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 

(Alkamah et al., 2021). 

Kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya yang terbagi atas 

dua bagian, yang pertama adalah kemiskinan kultural atau merupakan unsur yang 

berasal dari kebudayaan yang sedikitnya bisa dikurangi dengan mengindari 

faktor-faktor adat tertentu yang dapat menyebabkan kemiskinan. Kemudian yang 

kedua adalah kemiskinan struktural atau merupakan  suatu kondisi masyarakat  

yang tidak layak terhadap sistem serta tatanan sosial sehingga mengalami 

kesulitan mengakses dan mengembangkan diri (Susanto & Pangesti, 2021). 

Beberapa hal yang menjadi faktor-faktor dan dapat menyebabkan tinggi 

rendahnya kemiskinan di suatu wilayah diantaranya, yakni terdapat jumlah 

penduduk yang banyak di wilayah tersebut. Meningkatnya jumlah penduduk yang 

besar apabila diikuti dengan kualitas yang memadai tentunya diharapkan akan 

menjadi modal pembangunan yang handal, namun sebaliknya apabila kualitasnya 

rendah tentu akan menjadi beban pembangunan. Adapun tujuh akibat negatif dari 

pertumbuhan penduduk, yakni terdapat dampak bagi pertumbuhan ekonomi, 

kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pendidikan, kesehatan, keberadaan bahan 

pangan, lingkungan hidup serta migrasi internasional. Disamping itu, jumlah 
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penduduk yang sangat besar tentunya akan menguras kas pemerintah yang 

terbatas untuk mengadakan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, ekonomi, dan 

sosial bagi generasi baru. Menurut data BPS jumlah penduduk di Sulawesi selatan 

secara terus-menerus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yang diakibatkan 

oleh besarnya kelahiran, kematian, migrasi masuk serta migrasi keluar (Hartanto, 

2017). 

Pertumbuhan penduduk mempunyai peran yang sangat penting dalam 

mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Penduduk merupakan sejumlah manusia 

yang bertempat di wilayah dan di waktu tertentu. Jumlah penduduk biasanya 

dikaitkan dengan pertumbuhan (income per capita) negara tersebut, yang secara 

kasar mencerminkan kemajuan perekonomian di negara tersebut (Subri, 2003 : 

55). Negara biasanya dikatakan miskin apabila ditandai dengan rendahnya tingkat 

pendapatan perkapita, terdapat tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi atau 

lebih dari 2% per tahun, serta sebagian besar tenaga kerjanya bergerak di sektor 

pertanian dan terbelenggu di dalam lingkaran setan kemiskinan (Lestari et al., 

2018). 

Menurut pendapanya Nelson dan Leibstein terdapat pengaruh langsung 

antara pertambahan penduduk terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian 

menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang 

akan mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami efek 

perbaikan serta dalam jangka panjang akan mengakibatkan penurunan 

kesejahteraan yang akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin. 

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi di suatu wilayah merupakan 

permasalahan mendasar, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi serta tidak 
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dapat dikendalikan akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan 

ekonomi seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka 

kemiskinan (Didu & Fauzi, 2016) 

Penelitian dilakukan oleh Solihin (2018) berjudul “Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kepulauan Riau Pada 

Tahun 2010-2016”. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kemiskinan. Sedangkan tingkat penduduk memiliki pengaruh negatif dan 

signifkan terhadap kemiskinan (Solihin, 2018). 

Salah satu faktor penyebab kemiskinan itu diakibatkan minimnya sumber 

daya manusia yang disebabkan tingkat pendidikan yang rendah Sharp (dalam 

Kuncoro, 2006). Kebutuhan yang paling dasar bagi semua masyarakat adalah 

pendidikan karena dengan adanya hal ini setidaknya dapat membuat seseorang 

memiliki kemampuan serta keahlian sehingga dapat terlepas dari lingkaran 

kemiskinan. Tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator 

ukuran tingkat kesejahteraan seseorang. Semakin meningkat pendidikan 

seseorang, maka tentunya kualitas sumber daya manusianya akan semakin baik. 

Hubungan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena dengan pendidikan 

dapat membuat seseorang memiliki kemampuan untuk berkembang lewat 

pengetahuan serta penguasaan ilmu juga keterampilan (Hadi, 2019). 

Pendidikan memiliki suatu pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, 

sehingga jika pendidikan seseorang dikembangkan dapat munurunkan kemiskinan 

(Wahyudi dkk., 2013). Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka meningkat 

juga kualitas SDMnya. Ketika produktivitas seseorang mengalami peningkatan 
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maka akan meningkatkan penghasilan atau upah yang didapat sehingga membantu 

masyarakat keluar dari jerat kemiskinan. 

Pendidikan merupakan suatu proses yang tidak akan ada akhirnya dan 

akan selalu diupayakan oleh siapapun terutama hal tersebut merupakan tanggung 

jawab negara karena dengan adanya pendidikan maka pola pikir dan cara 

bertindak seseorang akan berubah. Seiring berjalannya waktu terdapat perubahan 

cara berpikir dan bertindak masyarakat (Annur, 2013). 

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah 

adalah angka PDRB perkapita. PDRB perkapita sering digunakan sebagai suatu 

indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB perkapita di suatu wilayah, maka 

semakin besar pula potensi sumber penerimaan di wilayah itu, disebabkan 

semakin besarnya pendapatan masyarakat di wilayah itu (Thamrin, 2001). Hal ini 

berarti bahwa semakin meningkatnya PDRB per kapita di suatu wilayah maka 

akan semakin sejahtera penduduknya. Dengan kata lain bahwa jumlah penduduk 

miskin akan mengalami penurunan (Ainunnisa & Hidayat, 2019) 

Perlu diketahui pula bahwa bukan saja indikator sosial yang berpengaruh 

terhadap kemiskinan, ternyata kinerja indikator ekonomi dalam pembangunan 

juga memiliki pengaruh dan diharapkan kontribusinya dalam penurunan tingkat 

kemiskinan. Dalam indikator ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) merupakan pertumbuhan ekonomi yang baik dan bisa diamati dari 

besarnya output produk PDRB yang dihasilkan oleh suatu wilayah dengan 

harapan berkontribusi dalam sumbangan pemikiran untuk penurunan angka 

kemiskinan, PDRB yang mengalami peningkatan akan berpengaruh terhadap 

tingkat kemiskinan karena penambahan nilai tambah suatu barang dan jasa akhir 
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dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan menyerap tenaga kerja yang 

lebih tinggi dan mengurangi kemiskinan (Kuswantoro & Permata Dewi, 2016) 

Penelitian terdahulu oleh Putra, Purnamadewi serta Sahara (2015) 

menyatakan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

kemiskinan di Daerah tertinggal di Indonesia, sedangkan variabel jumlah 

pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan sektor jasa yang 

berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di daerah yang 

tertinggal Indonesia. Kemudian penelitian terdahulu dari Dama, Lapian dan 

Sumual (2016) menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado 

(Wangke et al., 2021). 

Faktor ekonomi selanjutnya yang memiliki pengaruh terhadap tingkat 

kemiskinan adalah Inflasi, tentunya inflasi yang rendah akan meningkatkan 

kemampuan masyarakat untuk membeli berbagai kebutuhan dasar yang nantinya 

diharapkan berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Penelitian yang 

dilaksanakan Amalia (2012) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan, 

pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan Timur 

Indonesia (KTI). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengangguran positif dan 

tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kawasan timur Indonesia, 

sedangkan pendidikan dan inflasi negatif dan signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di Indonesia bagian Timur (Muhammad Ricky Darmawan, 2019). 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut, ketertarikan untuk diteliti 

oleh penulis adalah berjudul “Analisis Indikator Sosial dan Ekonomi Terhadap 

Kemiskinan di Sulawesi Selatan”. 
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B. Rumusan Masalah 

Seperti sudah diuraikan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pokok 

pemasalahan yang menjadi rumusan adalah, sebagai berikut: 

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan di                 

Sulawesi Selatan? 

2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap Kemiskinan di   

Sulawesi Selatan? 

3. Apakah PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan? 

4. Apakah inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah yang dikemukakan 

diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan 

di Sulawesi Selatan. 

2. Mengetahui apakah pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan di 

Sulawesi Selatan. 

3. Mengetahui apakah PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di Sulawesi 

Selatan. 

4. Mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Sulawesi 

Selatan. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 
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Diharapkan memberikan suatu referensi dan juga wawasan terhadap 

keilmuan bagi penelitian selanjutnya serta mampu memberikan kontribusi berupa 

konsep-konsep yang relevan dengan ilmu ekonomi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti. Dapat dijadikan media untuk belajar memecahkan masalah 

secara ilmiah. 

b. Bagi Pemerintah. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi atau 

sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan di dalam 

penurunan angka penduduk miskin. 

c. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai 

bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kemiskinan 

1. Pengertian Kemiskinan 

Dalam teori Adam Smith berpendapat bahwa tidak ada masyarakat yang 

makmur dan bahagia, jika sebagian besar penduduknya berada dalam kemiskinan 

dan penderitaan. Dalam bukunya The Wealth of Nations menyatakan bahwa 

kebutuhan dasar bukan hanya hal-hal yang bersifat alamiah saja, tetapi juga hal-

hal yang ditetapkan oleh suatu norma umum tentang kelayakan yang diatur 

(Sedán et al., 2020). 

Suparlan (2000) berpendapat bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi 

kurangnya harta benda dan barang yang berharga oleh individu atau sekelompok 

individu yang hidup dalam lingkungan kemiskinan atau kekurangan modal, 

berupa uang, pengetahuan, kekuatan sosial, politik, hukum, dan akses ke fasilitas 

pelayanan publik, peluang bisnis, dan pekerjaan. Lebih lanjut, kemiskinan 

merupakan suatu kondisi dimana ketidakmampuan individu atau kelompok 

individu, kebebasan, aset dan aksesibilitas untuk kebutuhan kebutuhan mereka di 

masa depan, dan sangat rentan terhadap risiko dan tekanan jika terjadi 

peningkatan yang tiba-tiba terhadap harga makanan dan biaya sekolah (Alkamah 

et al., 2021). 

Bank Dunia membagi penduduk miskin yang berdasarkan karakteristik 

yaitu komunitas, daerah, rumah tangga dan individu. Dalam masyarakat, 

infrastruktur merupakan salah satu penentu dasar kemiskinan. Kondisi 
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infrastruktur memiliki keterkaitan yang erat terhadap tingkat kesejahteraan 

masyarakat di wilayah. Kondisi Infrastruktur yang memadai tentunya akan 

mendukung masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan 

ekonomi, selain itu juga akan mempermudah para investor untuk menanamkan 

modalnya di daerah yang bersangkutan. Pembangunan Perserikatan Bangsa-

Bangsa atau lebih dikenal PBB mengkaji dari dua sisi mengenai kemiskinan, yaitu 

dari segi pendapatannya dan kualitas sumber daya manusianya. Dilihat dari sisi 

pendapatannya, terdapat kemiskinan absolut, yakni kurangnya pendapatan untuk 

pemenuhan kebutuhan pokok atau kebutuhan minimal kalori yang dibutuhkan 

bagi tubuh. Dari segi kualitas manusia adalah kemiskinan relatif, yakni kurangnya 

pendapatan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan non-makanan, seperti 

sandang, energi dan tempat tinggal (Padambo et al., 2021). 

Menurut Rank bahwa penyebab kemiskinan itu dapat di kelompokkan 

menjadi tiga faktor utama, yaitu faktor individu, faktor budaya dan lingkungan 

serta faktor struktural. Kemiskinan individu merupakan suatu kegagalan yang 

disebabkan karena kurangnya motivasi. Menurut Rank (2004), modal manusia 

memiliki efek besar pada kemiskinan atau kesuksesan individu. Literatur 

menunjukkan bahwa modal manusia berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

publik, dan karena kurangnya modal manusia dapat membuat seseorang berada 

pada risiko kemiskinan (Hinestroza, 2018). 

Definisi kemiskinan sangatlah beragam disebabkan karna permasalahan ini 

telah menyebar pada tingkatan multidimensi, yang artinya kemiskinan berkaitan 

dengan berbagai dimensi kebutuhan sehari hari manusia dan saling berkaitan satu 

sama lain. Ketidakmampuan seseorang atau kelompok orang untuk mencapai 
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tingkat kelayakan manusia dalam memenuhi standar hidup minimum dapat 

dikatakan sebagai kemiskinan (Jayani & Ruffaida, 2020). 

2. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan 

a. Rendahnya taraf pendidikan sehingga kemampuan pengembangan individu 

terbatas, karena rendahnya pendidikan juga membatasi kemampuan dalam hal 

mencari dan memanfaatkan peluang yang ada. 

b. Minimnya taraf kesehatan sehinnga sulit mengembangkan diri karena  

rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan lain-lain. 

c. Sulit memutus lingkaran kemiskinan karena keterbatasan lapangan pekerjaan. 

d. Kehidupan yang terpencil sehingga banyak penduduk miskin, karena sulit 

atau tidak dapat terjangkau oleh pendidikan, kesehatan, dan perkembangan 

zaman yang dinikmati oleh sebagian penduduk (Melda Septera, 2021). 

3. Kemiskinan dalam Perspektif Islam 

Pada dasarnya Islam tidak mentolerir segala bentuk kemiskinan bagi para 

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

infak, membiayai peperangan itu sendiri, diperintahkan untuk menjalankan haji 

dan sebagainya. Bagaimana mungkin, orang miskin bisa melakukan semua 

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

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

dalam QS. Al-Anfal/8 : 60. 

نَ بًِٖ  َْ نِوْ رّبَِاطِ الَْْيلِْ ترٌُْبُِ ةٍ وَّ ََّ ا اسْتَطَعْتُمْ نِّوْ قُ مْ نَّ ٍُ َ وْا ل ِ وعََدُوَّكُمْ وَاعَِدُّ عَدُوَّ اللِّّٰ

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

َْنَ   الََِكُْمْ وَانَْتُمْ لََ تُظْلهَُ
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Terjemahnya: 
Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa 

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

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

mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahui-nya. Apa 

pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh 

kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi. 

 

Dapat ditarik benang merahnya dari pemaparan ayat di atas bahwa ajaran 

Islam itu mendorong para pemeluknya untuk memiliki harta kekayaaan dalam 

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

berkewajiban melawan kemiskinan yang menderanya. Allah swt, tidak pernah 

memerintahkan penganutnya menjadi orang miskin, kalau kita baca seluruh ayat 

dalam Alquran, maka tidak akan pernah menjumpai ayat yang memerintahkan 

umat Islam menjadi miskin. 

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

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

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

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

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

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

men-dapatkan rezeki-Nya. Allah akan memberi jalan keluar dari setiap masalah 

yang dihadapinya, mereka tidak boleh berputus asa dalam menghadapi berbagai 

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

akan me-rasakan suatu keindahan jika mereka tidak pernah merasakan sesuatu 

yang buruk. Orang tidak akan merasakan betapa nikmatnya kekayaan yang 
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dimiliki jika mereka tidak pernah merasakan betapa susahnya menjalani 

kehidupan yang serba ke-kurangan. 

Islam dengan ajarannya yang suci selalu memberikan jalan keluar bagai-

mana seharusnya menghadapi kemiskinan. Umat Islam yang kaya diperintahkan 

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

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

membiarkan sesamanya kelaparan sama saja dengan mendustakan agama yang 

agung. Alquran mewajibkan kepada setiap muslim untuk berpartisipasi 

menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang tidak 

memiliki kemampuan material, maka paling sedikit partisipasinya diharapkan 

dalam bentuk merasakan, memikirkan dan mendorong pihak lain untuk 

berpartisipasi aktif. 

B. Jumlah Penduduk 

1. Pengertian Jumlah Penduduk 

BPS (2005) menyatakan bahwa, pertumbuhan penduduk merupakan 

pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu. Pertambahan jumlah 

penduduk yang sangat cepat dapat memunculkan berbagai masalah yang sangat 

serius terhadap kesejahteraan dan pembangunan. Karena itu, pertambahan jumlah 

penduduk yang jika tidak diimbangi dengan dukungan ekonomi yang tinggi dapat 

menyebabkan permasalahan seperti kemiskinan maupun ketidakstabilan kondisi 

nasional keseluruhan. Karena itu, penekanan pertumbuhan jumlah penduduk dari 

tahun ke tahun perlu diupayakan. Karna salah satu langka penting dalam 

mempercepat laju pertumbuhan ekonomi adalah pengurangan jumlah penduduk 

(Sari, 2014). 
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Menurut kaum Klasik, apabila jumlah penduduk dalam jumlah besar dapat 

menjadi penghambat pembangunan. Dengan demikian yang menjadi bagian 

penghambat pembangunan adalah penduduk. Sedangkan penduduk menurut Said 

(2001), Penduduk adalah sejumlah orang yang bertempat tinggal dari hasil dari 

tahapan demografi seperti fertilitas, mortalitas dan migrasi pada wilayah dan 

waktu tertentu.  

Menurut Nurdiman, penduduk adalah mereka yang menetap dan 

berdomisili dalam suatu negara. Menurut Badan Pusat Statistika bahwa jumlah 

penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di suatu wilayah dalam kurun 

waktu sebulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan 

tetapi memiliki tujuan untuk menetap (Didu dan Fauzi, 2016). 

Jumlah penduduk menurut pendapat Tambunan (2003), bahwa jumlah 

peduduk berpotensi besar bagi pertumbuhan suatu pasar apabila dilihat dari sisi 

permintaan, yang tentunya akan berdampak pada pertumbuhan kegiatan-kegiatan 

ekonomi. Sedangkan jumlah penduduk yang besar disertai pendidikan dan 

kesehatan yang baik dan disiplin serta etos kerja yang tinggi merupakan aset yang 

penting bagi produksi dari sisi penawaran. Jumlah penduduk menjadi penentu 

jumlah permintaan bahan konsumsi yang diperlukan, serta banyaknya fasilitas 

umum yang perlu dibangun di suatu wilayah (Jayani & Ruffaida, 2020). 

Salah satu penyumbang utama pertumbuhan yang cepat adalah kelahiran. 

Sehingga sulit menata maupun mempertahankan tingkat kesejahteraan 

masyarakat. Menurut pandangan Maltus (dalam Lincolin Arsyad, 1997) 

pertambahan penduduk suatu negara untuk bertambah pada umumnya cenderung 

menurut deret ukur, yaitu antara 30-40 tahun sebesar dua kali lipat. Sementara itu, 
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di saat yang sama, hasil dari faktor produksi tanah mengalami penurunan, 

persediaan pangan hanya mengalami perkembangan menurut deret hitung. Karena 

itu, pertumbuhan penduduk yang yang sangat cepat dan tinggi tidak dapat 

diimbangi oleh pertumbuhan persediaan pangan, maka pendapatan akan 

cenderung turun menjadi sangat rendah (Didu & Fauzi, 2016). 

2. Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan 

Perkembangan pertumbuhan ekonomi disertai pertambahan jumlah 

penduduk suatu daerah merupakan masalah mendasar. Karena jika pengendalian 

jumlah penduduk tidak dapat dapat dilakukan maka tujuan pembangunan ekonomi 

yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. 

Menurut pandangan Nelson dan Leibstein (dalam Sadono Sukirno, 1983) 

pertambahan penduduk berpengaruh terhadap perkembangan tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein berpendapat bahwa pertumbuhan 

penduduk yang pesat di suatu negara berkembang akan menurunkan kesejahteraan 

serta meningkatkan kemiskinan. Sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan 

Whisnu Adhi (2011), menganalisis pengaruh variabel jumlah penduduk terhadap 

kemiskinan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah 

penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan, yang berarti bahwa semakin 

meningkat jumlah penduduk maka semakin banyak jumlah penduduk miskin 

(Annur, 2013). 
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C. Pendidikan 

1. Pengertian Pendidikan 

Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai 

pembangunan ekonomi berkelanjutan (Sustainable Development) adalah 

meningkatkan pendidikan. Peranan  pendidikan sangat strategis dalam 

mendukung proses dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam hal ini, alat untuk 

mencapai suatu target pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dianggap 

pendidikan, karena aktivitas pembangunan dapat tercapai dengan adanya 

pendidikan, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan 

akan menjadi lebih baik serta untuk memperoleh serta menggunakan informasi, 

memperdalam pemahaman akan perekonomian, memperluas produktivitas, dan 

memberi pilihan kepada penduduk apakah berperan sebagai konsumen, produsen 

atau warga negara maka dipelukan pendidikan (Alkamah et al., 2021). 

2. Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan 

Untuk mencapai kesejahteraan peranan pendidikan  seseorang sangat 

penting karena dapat meningkatkan kemampuan agar dapat memperoleh 

informasi maupun pemahaman terhadap dunia luar. Distribusi pendapatan 

terhadap pendidikan , yakni jika tingkat pendidikan seseorang rendah misalkan 

hanya sampai pendidikan sekolah dasar maka penghasilan yang mereka akan 

dapatkan juga pas pasan. Sedangkan bagi masyarakat yang tingkat pendidikanya 

tinggi misalnya mencapai universitas maka mereka dapat memperoleh 

penghasilan yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwasanya perbedaan pendidikan 

sangat berpengaruh bagi penghasilan seseorang. Di negara-negara maju, agar 

dapat menyelamatkan diri dari kemiskinan maka sangat penting pendidikan. 
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Dimana jika masyarakat miskin ingin mendapat pekerjaan yang lebih baik dan 

penghasilan tinggi maka mereka harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi 

juga (Muhammad Ricky Darmawan, 2019). 

D. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Badan Pusat Statistika atau lebih dikenal dengan BPS mengartikan bahwa 

PDRB merupakan nilai tambah barang dan jasa atau nilai akhir dari barang dan 

jasa yang diproduksi oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah dari keseluruhan. 

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

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

yang dihasilkan oleh suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu. 

Kemudian, Sukirno (2006) menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi adalah 

kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih 

kecil yang penghitungan-nya tidak hanya berdasarkan jumlah PDRB secara 

keseluruhan, namun juga memper-lihatkan distribusi pendapatan menyebar yang 

telah menyebar ke seluruh lapisan dalam masyarakat (Hinestroza, 2018). 

2. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Dalam buku Sadono Sukirno, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi tanpa melihat naiknya itu lebih besar 

atau lebih kecil. Pembangunan ekonomi  tidak hanya diukur dengan menggunakan 

pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara menyeluruh, tetapi 

juga harus memperhatikan tercapainya pendapatan yang merata ke seluruh 
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masyarakat sehingga tidak menyebabkan kesenjangan (Susanto & Pangesti, 

2021). 

Dalam pembangunan tradisional menurut Kuncoro, peningkatan PDRB 

yang ada di suatu provinsi harus lebih diperhatikan oleh pemerintah, baik 

kabupaten maupun kota. Dalam buku Tambunan Kuznet mengatakan bahwa 

pertumbuhan terhadap kemiskinan sangat erat kaitannya, itu terjadi dikarenakan 

pada masa awal pembangunan tingkat kemiskinan itu akan terus menerus 

meningkat tetapi pada saat pembangunan itu akan berakhir maka kemiskinan akan 

terus menerus kurang (Sedán et al., 2020). 

E. Inflasi 

1. Teori Inflasi 

Isu atau permasalahan yang secara terus menerus menjadi perhatian adalah 

inflasi. Hasyim (2016) mengatakan bahwa inflasi merupakan suatu gejala 

ekonomi yang menunjukkan naiknya tingkat harga secara umum atau menyeluruh 

yang berkesinambungan. Adapun syaratnya sehingga dikatakan inflasi adalah 

terjadi kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Akan tetapi jika 

hanya pada satu atau dua jenis barang saja yang mengalami kenaikan, berarti hal 

tersebut bukan termasuk inflasi. Adapun yang bersifat sementara dan juga tidak 

dapat dikatakan sebagai sebagai inflasi adalah seperti kenaikan harga karena 

musiman, menjelang hari raya dan sebagainya. Kenaikan harga yang tinggi dan 

terus menerus bukan saja menimbulkan beberapa efek buruk ke atas kegiatan 

ekonomi, tetapi juga kemakmuran seseorang maupun kelompok masyarakat dapat 

terdampak (Susanto dan Pangesti, 2021). 
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Menurut Al Magrizi inflasi terdiri dari, pertama, inflasi karena kekurangan 

barang atau natural inflation dan kedua, inflasi karena adanya human error yang 

disebabkan oleh korupsi dan juga karna administrasi yang buruk, kebijakan pajak 

yang berlebihan sehingga berimplikasi pada  beban petani  dan jumlah peredaran 

uang yang berlebihan (Manangkalangi et al., 2020). 

Dalam pandangan Hamilton menyatakan bahwa inflasi telah Digambarkan 

sebagai suatu kondisi ekonomi ketika peningkatan jumlah uang beredar lebih 

cepat daripada  barang dan  jasa yang  diproduksi dalam perekonomian yang  

sama. Dalam teori kuantitas uang menjelaskan analisis  sistematis tentang  

hubungan langsung antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi yang 

dinyatakan dalam rumus: 

      

Keterangan: 

M =     Jumlah uang  yang beredar. 

V = Tingkat  perputaran. 

T = Volume  output. 

P = Tingkat  harga. 

Berdasarkan teori ini, dalam jangka panjang pertumbuhan jumlah uang 

beredar tidak mempengaruhi pertumbuhan output riil, tetapi akan mendorong 

naiknya tingkat harga secara proporsional. Pakar ekonomi moneter yang 

menganut teori kuantitas dalam perkembangannya, lebih dikenal dengan sayap 

ekonom Monetaris. Salah satu pemimpinnya adalah Milton Friedman yang 

mengatakan bahwa inflasi selalu ada dan di mana-mana merupakan suatu 

fenomena moneter. Fisher dan studi empiris membuktikan bahwa ingkat inflasi 
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yang tinggi memiliki korelasi yang tinggi dengan pertumbuhan jumlah uang yang 

beredar. 

2. Faktor-Faktor Inflasi 

Faktor-faktor penyebab inflasi terbagi atas 2, yaitu: 

a. Inflasi tarikan permintaan 

Menurut John Maynard Keynes (1883-1946) kenaikan permintaan 

agregat sebagai sumber demand-pull inflation. Permintaan agregat terdiri dari 

atas pengeluaran konsumsi, investasi dan pemerintah. Ketika penawaran 

agregat lebih kecil dari pada tingkat kesempatan kerja penuh, inflasi akan 

terjadi dan bahkan sebelum pencapaian tingkat kesempatan kerja penuh 

tersebut inflasi juga dapat terjadi. 

b. Desakan inflasi pada biaya atau Cost Push Inflation 

kenaikan biaya produksi yang disebabkan kenaikan harga, termasuk 

meningkatnya tingkat upah. Dimana penyebab dasar dari cost-push inflation 

adalah kenaikan upah uang yang lebih cepat daripada produktivitas tenaga 

kerja. Adapun faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga adalah karena 

perusahaan menginginkan keuntungan yang besar karena terjadinya kenaikan 

upah dan biaya produksi. Perusahaan terdorong untuk menaikkan harga 

karena kenaikan biaya produksi, meskipun harus menghadapi resiko 

pengurangan barang yang diproduksi. Metode penghitungan inflasi dapat 

menggunakan beberapa cara, diantranya adalah Indeks harga konsumen atau 

consumer price index : angka indeks yang membandingkan PDB nominal 

dengan PDB riil untuk tahun tertentu, Indeks harga tunggal keseluruhan 
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(indeks harga grosir), Produk domestik bruto implisit dan menghasilkan 

indeks harga deflator (Sianturi, 2020). 

 

3. Hubungan Inflasi Terhadap Kemiskinan 

Bagi individua atau kelompok masyarakat tentunya berdampak terhadap 

inflasi jika memiliki pendapatan rendah karena akan mengakibatkan daya beli 

uang turun untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Penurunan daya beli terjadi 

karena uang yang dimiliki sedikit yang mengakibatkan secara riil pendapatan 

orang tersebut akan mengalami penurunan seiring kenaikan inflasi. Variabel 

inflasi memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 

Indonesia. Hal ini didukung dengan adanya teori bahwa inflasi akan 

meningkatkan biaya produksi yang menyebabkan kenaikan harga barang-barang 

dan jasa. Sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat menurun yang 

menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan (Susanto & Pangesti, 2021). 

F. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian yang diambil 

oleh penulis, yaitu: 

Manisha Elok Sholikhati dan Wardono melakukan penelitian tentang 

Analisis PDRB, IPM, Jumlah Penduduk, Pengangguran, Investasi PMA Terhadap 

Kemiskinan di Jawa Tengah 2011-2016. Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dilakukan pada tahun 2020, 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh beberapa simpulan, yaitu: 

1) Poduk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
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kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 4,64030%. Hal ini menunjukkan bahwa 

kenaikan PDRB sebesar 1 milyar rupiah akan mengurangi kemiskinan di Jawa 

Tengah sebesar 4,6403%; 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 0,453134.% 

Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan nilai IPM sebesar 1% akan mengurangi 

kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 0,453134%; 3) jumlah penduduk berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 4,039559%. 

Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penduduk sebesar 1 jiwa akan 

menaikkan kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 4,039559%; 4) pengangguran 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah 

sebesar 0,064110. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan nilai pengangguran 

sebesar 1% akan menaikkan kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 0,064110%; 5) 

investasi PMA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ke-miskinan di 

Jawa Tengah sebesar 0,015504%. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan investasi 

PMA sebesar 1 ribu US$ akan menaikkan kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 

0,015504%; dan 6) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, pengangguran, investasi PMA 

secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Jika pengaruh 

PDRB, IPM, jumlah penduduk, pengangguran dan investasi PMA bernilai 0 maka 

kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 66,69469% (Manisha Elok Sholikhati, 

Wardono, 2020). 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Lily Linne Kainde yang berjudul 

The Effect Of Gross Regional Domestic Product, Education, And Unemployment 

On Poverty. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dilakukan 
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pada tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) secara positif tetapi tidak signifikan terhadap 

kemiskinan di Kabupaten/Kota Sulawesi Utara tahun 2010-2018 dimana ketika 

PDRB naik maka tingkat kemiskinan juga akan naik. Hal ini terjadi karena 

pemerataan tidak terjadi di daerah-daerah sehingga pertumbuhan ekonomi hanya 

dirasakan oleh sebagian kecil kelompok, begitu juga komponen pengeluaran yang 

didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan sifat PDRB yang mengesampingkan 

asal dari faktor produksi di daerahnya. 

Pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah berpengaruh secara 

negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Sulawesi Utara tahun 2010-2018 

artiya ketika pendidikan meningkat maka kemiskinan akan menurun. Kota 

Manado menjadi salah satu bukti dari hasil penelitian ini dimana Kota Manado 

menjadi daerah yang memiliki rata- rata lama sekolah tertinggi dan tingkat 

kemiskinan terendah selama tahun 2010-2018 berturut-turut. Ini disebabkan juga 

dengan keadaan geografis dari setiap daerah dan banyaknya sekolah yang ada 

(Lily Linne Kainde, 2021). 

Penelitian yang dilakukan Alif Endy Pamuji yang berjudul Pengaruh 

Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Serta Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap 

Kemiskinan di Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, 

pada tahun 2019. Hasil menunjukkan beberapa pengaruh, yaitu: pendidikan 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/ kota di 

Jawa Timur. Hasil ini memberi dukungan terhadap hipotesis satu yang 

menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Arah positif menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan yang di-
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tunjukkan dari banyaknya masyarakat yang berpendidikan tinggi baik di jenjang 

SMU hingga perguruan tinggi menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi 

di kabupaten/kota di Jawa Timur. 

Pendidikan juga berpengaruh signifikan terhadap tenaga kerja terserap di 

Jawa Timur. Hasil ini memberi dukungan terhadap hipotesis dua yang 

menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tenaga kerja 

terserap. Arah positif menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan yang 

ditunjukkan dari banyaknya masyarakat yang berpendidikan tinggi baik di jenjang 

SMU hingga perguruan tinggi menyebabkan meningkatnya penyerapan tenaga 

kerja di Jawa Timur. Walaupun secara statistis variabel pendidikan berpengaruh 

signifikan terhadap tenaga kerja, tetapi koefisien pendidikan nilainya mendekati 

nol sehingga pada kenyataannya pengaruh pendidikan yang diukur rata-rata lama 

sekolah dengan jenjang pendidikan yang tinggi dapat terhadap penyerapan tenaga 

kerja sangat kecil. Hal ini disebabkan lapangan kerja yang di jawa timur tidak 

sebanding dengan jumlah lulusan pendidikan yang ada. 

Pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur 2008- 2012. 

Hasil ini memberikan dukungan terhadap hipotesis tiga yang menyatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tersera secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Berdasarkan signifikansi 

uji F pada variabel pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap secara 

bersama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan  di 

Jawa Timur 2008-2012. 
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Pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap berpengaruh signifikan 

dan memiliki hubungan yang negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. 

Hasil ini memberikan dukungan terhadap hipotesis keempat yang menyatakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap tingkat kemiskinan. Arah 

hubungan negatif menunjukkan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi 

menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Timur.  

Tesis ini mendukung teori Rasidin dan Bonar yang menyatakan bahwa 

investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian 

juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas 

kerjanya dan pada akhirnya terjadi peningkatan output (Lilis Handayani, 2021). 

G. Kerangka Pikir 

Permasalahan utama yang dihadapi setiap daerah atau wilayah di 

Indonesia termasuk yang dialami di Sulawesi Selatan adalah kemiskinan, 

meskipun banyak program yang telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi 

masalah kemiskinan ini, namun kenyataannya jumlah penduduk miskin semakin 

bertambah dan tidak tidak kunjung selesai di Sulawesi Selatan. 

Berdasarkan data BPS bahwa kurun waktu 5 tahun atau kurun waktu 2017-

2021 angka kemiskinan tidak mengalami penurunan akan tetapi mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Menekan jumlah penduduk adalah salah satu 

upaya yang telah dilakukan pemerintah, karna semakin banyak penduduk akan 

menambah penduduk miskin, selain itu perlu juga diketahui bahwa pendidikan 

merupakan salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan. Karena, semakin tinggi 
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tingkat pendidikan sesorang maka tingkat pendapatan seseoran akan bertambah 

sehingga semakin besar kemampuan seseorang untuk membayar pungutan yang 

harus dibayarkan ke pemerintah. 

Selain itu, menekan tingginya jumlah penduduk miskin dapat pula 

dilakukan dengan meningkatkan PDRB. Sadono Sukirno berpendapat bahwasanya 

laju dari pertumbuhan ekonomi yakni kenaikan PDRB tanpa melihat apakah 

kenaikan itu terjadi lebih besar atau lebih kecil dan pembangunan ekonomi tidak 

semata mata dilihat dari pertumbuhan PDRB secara keseluruhan akan tetapi juga 

harus dilihat dari proses distribusi pendapatan yang telah dilaksanakan apakah 

benar benar terserap dengan baik dan siapa sajakah yang telah menikmati 

hasilnya. Serta upaya yang dilakukan adalah dengan menanggulangi 

permasalahan inflasi karena jika  terjadi kenaikan harga yang tinggi dan terus 

menerus bukan saja menimbulkan efek buruk ke atas kegiatan ekonomi, akan 

tetapi juga kepada kemakmuran individu maupun kelompok masyarakat (Jayani & 

Ruffaida, 2020). 

Berdasarkan uraian di atas jelas bisa dibuat gambar kerangka pikirnya, 

yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Indikator Sosial 

X1 : Jumlah Penduduk 

X2 : Pendidikan 

Indikator Ekonomi 

X3 : PDRB 

X4 : Inflasi 

Y : Kemiskinan 
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H. Hipotesis 

Pernyataan sementara yang keberadaannya masih lemah dan perlu 

dilakukan pengujian disebut hipotesis. Hasil penelitian perlu dijelaskan maka 

hipotesis ini bisa di uji kebenarannya dan kemungkinan hasil dari hipotesis ini 

bisa dijadikan masukan dalam penentuan suatu kebijakan oleh pemerintah untuk 

pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Jumlah Penduduk, Pendidikan, PDRB memiliki pengaruh terhadap 

tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan. 

2. Jumlah Penduduk, Pendidikan, PDRB, dan Inflasi tidak memiliki 

pengaruh terhadap tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian kuantitatif dipakai dalam melakukan penelitian ini untuk 

memberikan gambaran keadaan masa sekarang secara mendalam yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis faktual, dan akurat mengenai 

fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara 

detail.  

Penelitian ini menggunakan sistem rentang waktu atau time series, dimana 

data yang dikumpulkan akan dihitung sesuai data sebelas tahun terakhir, yaitu 

2011-2022. Penelitian ini akan mengolah data dengan menggunakan SPSS 

Statistics Versi 25. 

 Lokasi penelitian dilakukan di Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pendidikan PDRB dan inflasi 

terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. 

B. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu data kuantitatif yang 

analisisnya fokus pada data numerik (angka) yang diproses dengan menggunakan 

metode statistik. Sedangkan Sumber data dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder. Sumber data sekunder tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

Sulawesi Selatan. Data kemiskinan, jumlah penduduk, pendidikan, PDRB & 
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inflasi yang tersedia di Kantor Pusat Statistik Sulawesi Selatan (bps sulsel) dan 

dokumen dari lembaga & sumber lain yang terkait dengan penelitian ini. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan studi pustaka yaitu penelitian literatur 

mengacu pada setiap upaya oleh seorang peneliti guna menggabungkan berita 

yang terkait dengan topik atau masalah yang sedang diselidiki atau diteliti. Berita 

didapat dari buku-buku ilmiah, jurnal, skripsi, laporan penelitian, sumber tertulis 

& elektronik lainnya. Serta menggunkan dokumen yang 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 dianalisis. Data dikumpulkan dan kemudian 

disesuaikan dengan pernyataan masalah untuk dianalisa. Data yang diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis regresi linier berganda merupakan teknik analisis data yang 

digunakan dalam penenlitian ini, uji asumsi klasik  seperti : uji normalitas, uji 

autokorelasi, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, pengujian parsial atau 

uji statistik t, koefisien determinasi, dan pengujian simultan atau uji statistik F. 

Program SPSS adalah alat yang digunakan (Manangkalangi et al., 2020). 

1. Regresi Linear Berganda 

Pada dasarnya analisis regresi linear berganda merupakan perluasan dari 

regresi linier sederhana, yang menambah jumlah variabel bebas menjadi dua atau 
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lebih variabel bebas yang sebelumnya hanya satu (Sanusi, 2011 : 134). Untuk 

menjawab pertanyaan penelitian pada rumusan masalah ini mengenai pengaruh 

indikator sosial dan ekonomi secara parsial dan simultan terhadap kemiskinan di 

Sulawesi Selatan maka digunakan analisis regresi linear berganda.  

Seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen dapat dijelaskan dengan metode analisis ini yang memiliki persamaan 

sebagai berikut: 

Y = β0 + (β1LnX1) + (β2X2) + (β3LnX3) + (β4X4) + e 

Keterangan: 

Y = Tingkat Kemiskinan atau persentase 

X1 = Jumlah Penduduk atau jutaan jiwa 

X2 = Tingkat Pendidikan atau persentase 

X3 = Produk Domestik Regional Bruto atau milyaran rupiah 

X4 = Inflasi atau persentase 

e = Error Term 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari 

populasi normal dapat diketahui dengan menggunakan uji normalitas. Suatu 

data dianggap tidak begitu rumit jika dilakukan dengan pengujian normalitas. 

Beberapa pakar statistik berdasrkan pengalaman empiris menyatakan bahwa 

data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau n > 30 maka sudah dapat 

diasumsikan bahwa berdistribusi normal. Namun, data yang berdistribusi 
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normal atau tidaknya perlu dipastikan dengan dilaksanakan uji normalitas 

karena belum dapat dipastikan berdistribusi normal meskipun lebih dari 30, 

demikian pula sebaliknya data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu 

juga tidak berdistribusi normal. 

Menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal merupakan tujuan uji normalitas. Seperti 

diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Asumsi ini jika dilanggar maka uji statistik 

menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Sedán et al., 2020). 

b. Uji Heterokedastisitas 

Adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan 

pada model regresi disebur heteroskedastisitas. Uji ini memiliki tujuan untuk 

melakukan pengujian apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain dalam bentuk regresi. Disebut 

homokedastis jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap dan ketika berbeda disebut heterokedastisitas. Jika terjadi 

homoskedastisitas maka model regresi ini baik atau tidak terjadi heterokedas-

tisitas. 

c. Uji Multikoleniaritas 

Adanya hubungan linear antara peubah bebas X dalam model regresi 

ganda merupakan multikonealiritas atau koneliaritas berganda. Melalui nilai 

variance inflation factors (VIF) multikoneliaritas dapat dilihat dengan kriteria 

pengujiannya yaitu apa bila nilai VIF < 10 maka tidak terdapat 

multikorealitas diantara variabel independent dan sebaliknya. Pengujian 
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apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen) merupakan tujuan uji multikoneliaritas. Jika tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen  maka model regersi ini baik (Sianturi, 

2020). 

d. Uji Autokorelasi 

Untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya penyimpangan asumsi 

klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu 

pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi digunakan uji 

autokorelasi. Harus dipenuhi persyaratan, yaitu autokorelasi tidak ada dalam 

model regresi. Uji Durbin Watson (uji DW) adalah metode pengujian yang 

sering digunakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Jika terdapat autokorelasi maka d lebih kecil dari dl atau lebih besar dari 

(4-dL) maka hipotesisi nol ditolak. 

2) Jika tidak ada autokorelasi maka d terletak antara du dan (4-dU), maka 

hipotesis nol diterima. 

3) Jika tidak dapat menghasilkan kesimpulan yang pasti maka d terletak 

antara dL dan du atau diantara (4-dU) dan (4-dL)  

Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari table statistik durbin Watson 

yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variable yang 

menjelaskan. Tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) disebut uji autokorelasi. Dapat 

dikatakan problem autokorelasi jika terjadi korelasi (Imam Ghozali, 2011 : 
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110). Uji Durbin-Watson (DW test) digunakan untuk menguji ada atau 

tidaknya gejala autokorelasi (Hadi, 2019). 

3. Pengujian Goodnes of Fit atau Uji Hipotesis 

Dugaan sementara dari rumusan masalah dalam penelitian yang digunakan 

sebagai dasar pembuatan keputusan disebut hipotesis. Hipotesis asosiatif 

digunakan dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh indikator sosial dan 

ekonomi secara parsial dan simultan terhadap kemiskian di Sulawesi Selatan. 

Adapun uji hipotesis terbagi atas tiga, sebagai berikut: 

a. Uji Parsial (Uji T) 

Untuk menguji variabel bebas apakah memiliki pengaruh terpisah atau 

tidak terhadap variabel terikat digunakan uji parsial atau uji t. Signifikan atau 

tidak, dapat diketahui dengan melihat apabila nilai lebih 0,05 maka dikatakan 

bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Jika nilai thitung > ttabel maka dapat diketahui bahwa variabel 

berpengaruh secara parsial. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang 

pertama, yaitu pengaruh indikator sosial dan ekonomi secara parsial terhadap 

kemiskian di Sulawesi Selatan maka penelian ini menggunakan uji t 

(Muhammad Ricky Darmawan, 2019). 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Untuk mengetahui pengaruh dari semua variabel independen secara 

simultan terhadap variabel dependen mka digunakan uji f atau uji simultan 

(Ghozali, 2016 : 96). Uji simultannya dapat diketahui dengan ketentuan jika 

fhitung > ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak dan Jika fhitung < ftabel, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kedua 
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yaitu yaitu pengaruh indikator sosial dan ekonomi secara simultan terhadap 

kemiskian di Sulawesi Selatan maka mengunakan uji f . 1) Jika fhitung > ftabel, 

maka Ho diterima dan Ha ditolak 2) Jika fhitung < ftabel, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. 

c. Uji Koefisien Determinasi atau Uji R
2
 

Untuk mengetahui apakah data terletak pada garis regresi atau dengan 

kata lain bahwa jika semua nilai residual adalah nol maka mempunyai garis 

regresi yang sempurna maka digunakan uji koefisien determinasi atau R
2
. 

Pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen digunakan uji koefisien. Antara nol dan satu adalah 

nilai koefisien determinasinya. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan yang 

dimiliki variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen tersebut memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 

2016 : 95). Uji R
2
 pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 

indikator sosial dan ekonomi secara parsial dan simultan terhadap kemiskinan 

di Sulawesi Selatan (Sianturi, 2020). 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Tingkat kemiskinan (Y) adalah persentase penduduk yang berada di 

bawah garis kemiskinan di Sulawesi Selatan (dalam satuan persen). 

2. Jumlah penduduk (X1) adalah jumlah manusia yang tinggal atau 

berdomisili di suatu wilayah atau daerah dan mempunyai mata pencarian 
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di daerah itu secara menetap serta secara sah tercatat berdasarkan 

peraturan yang berlaku di daerah tersebut (dalam jutaan jiwa). 

3. Pendidikan (X2) dalam melakukan penelitian ini, rata-rata lama sekolah 

(RLS) mewakili tingkat pendidikan. RLS adalah rata-rata jumlah tahun 

yang dihabiskan oleh penduduk dalm menempuh jenis pendidikan secara 

keseluruhan baik formal yang pernah dijalani atau sementara dijalani. 

Rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan adalah rata-rata lama sekolah 

yang digunakan dalam penelitian ini (dalam satuan persen). 

4. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB (X3) adalah seluruh sektor 

perekonomian di daerah tersebut yang memunculkan jumlah nilai tambah 

bruto (dalam jutaan rupiah). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Sulawesi Selatan 

1. Kondisi Geografis 

Salah satu Provinsi di Indonesia adalah Sulawesi Selatan. Secara 

astronomis, Sulawesi Selatan terletak 0
0
 12’ lintang utara dan 8

0 
lintang selatan 

dan antara 116
0
48’ bujur timur dan dilalui oleh garis ekuator atau dapat pula 

disebut dengan garis katulistiwa yang terletak pada lintang 00 luas wilayah 

62.482,54 km
2 

(luas seluruh pulau Sulawesi dari seluruh pulau 42% dan dari luas 

seluruh Indonesia 4,1%). Ibu kotanya adalah Makassar, Sulawesi Selatan 

memiliki 24 kabupaten yang terdiri 304 kecamatan, 783 kelurahan dan 2.240 desa, 

yang memilki 4 suku daerah, yaitu Suku Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. 

Sulawesi Selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 

a. Sulawesi Selatan merupakan perbatasan sebelah utara. 

b. Selatan Makassar merupakan perbatasan dengan sebelah barat. 

c. Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara merupakan perbatasan sebelah timur 

d. Laut Flores merupakan perbatasan sebelah selatan 

2. Kondisi Demografi  

Salah satu Provinsi terbaik di Indonesia yang terletak di antara posisi barat 

dan timur Indonesia adalah Sulawesi Selatan, mengalami perkembangan yang 

pesat dan dinilai paling maju di Kawasan Timur Indonesia dalam beberapa tahun 

ini.  
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Secara keseluruhan merupakan daerah yang dinamis dan kondusif untuk 

pengembangan dunia investasi, hal yang memiliki kaitan dengan sektor pertanian 

perkebuanan, energi dan infrastruktur merupakan yang utama. Masyarakatnya, 

selain sudah maju, juga dikenal memiliki pendirian dan wawasan yang kuat dalam 

menyikapi politik, ekonomi dan hukum di Indonesia dalam perkembangan Zaman 

selama ini. 

Dari segi kependudukan, setiap Provinsi sangat beragam dan bertambah 

dengan laju perumbuhan yang sangat beragam pula dalam hal jumlah penduduk. 

Salah satu Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Sulawesi Selatan. 

B. Deskriptif Perkembangan Variabel 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, maka 

peneliti dapat menggambarkan variabel-variabel yang masuk dalam penelitian ini 

di mana variabel dependennya adalah kemiskinan. Sedangkan variabel 

independennya adalah jumlah penduduk, pendidikan, PDRB dan inflasi. Adapun 

variabel yang digunakan adalah:  

1.  Perkembangan Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan 

Persoalan kemiskinan dijadikan sebagai fokus utama oleh pemerintah 

Provinsi Sulawesi Selatan untuk dituntaskan. membebaskan dan melindungi 

masyarakat dari kemiskinan merupakan tujuan dari penanggulangan kemiskinan, 

mempercepat penurunan kemiskinan serta mewujudkan penghormatan, 

perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyrakat seperti kesehatan, 

pendidikan, dan partisipasi kehidupan ekonomi, sosial,  politik dan budaya secara 

penuh agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat, penanggulangan 

kemiskinan dilaksanakan dalam dua strategi yakni dengan mengurangi beban 
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pengeluaran dan melakukan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivi-

tas kelompok miskin dan rentan. Selain itu, program keluarga harapan (PKH), 

jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), dan program bantuan pendidikan 

diperlukan dalam penanggulagan kemiskinan ini. 

                                                         Tabel 4.1  

                            Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan  

                                                Tahun 2011-2021 

Tahun Persentase penduduk miskin (%) 

2011 10,27 

2012 9,82 

2013 10,32 

2014 9,54 

2015 9,39 

2016 9,40 

2017 9,38 

2018 9,06 

2019 8,69 

2020 8,72 

2021 8,78 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2021 

 Pada tabel 4.1 di atas memperlihatkan bahwa di Sulawesi Selatan jumlah 

penduduk miskin berfluktuatif dari tahun ke tahun, selama kurun waktu 11 tahun 

dan selama kurun waktu 2011-2021 di Sulawesi Selatan angka kemiskinan 

mengalami penurunan dari 10,27 persen angka kemiskinan pada tahun 2011 turun 

menjadi 8,78 persen pada tahun 2021, berarti ada penurunan kemiskinan sebesar 

1,49 persen selama kurun waktu tersebut. 

2. Perkembangan Jumlah Penduduk di Sulawesi Selatan 

Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis republik Indonesia 

selama kurang dari 6 bulan atau bahkan lebih tetapi bertujuan untuk menetap 
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disebut dengan jumlah penduduk. Penduduk yang berumur 15-64 dalam 

penggolongannya dimasukkan dalam penduduk usia produktif. 

Lebih lanjut juga menyatakan bahwa pertambuhan penduduk justru akan 

menambah potensi masyarakat untuk menghasilkan dan juga sebagai sumber 

permintaan baru yang berarti juga dapat menambah luas pasar dan barang-barang 

yang dihasilkan dalam suatu kegiatan ekonomi pada pendapatan dan jumlah 

penduduk bertambah dengan sendirinya luas pasar juga akan bertambah. 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk di Sulawesi Selatan  

Tahun 2011-2021 

Tahun Jumlah penduduk (jutaan jiwa) 

2011 8.115.638,00 

2012 8.190.222,00 

2013 8.342.047,00 

2014 8.432.163,00 

2015 8.520.304,00 

2016 8.606.375,00 

2017 8.690.294,00 

2018 8.771.970,00 

2019 8.851.240,00 

2020 8.928.004,00 

2021 8.956.181,00 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2021 

 Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat kita lihat perkembangan jumlah 

penduduk di Sulawesi Selatan terus mengalami kenaikan dari tahun 2011-2021, 

dimana jumlah penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2011 sebesar 8.115.638,00 

orang, naik sebesar 840.543 orang pada tahun 2021 menjadi 8.956.181,00 orang 

selama kurun waktu 11 tahun. Jika pemerintah mampu memanfaatkan SDM yang 

ada dengan optimal, tentunya dapat menjadi potensi bagi Sulawesi Selatan. 

3. Perkembangan Pendidikan di Sulawesi Selatan 
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Salah satu kebutuhan dasar bagi manusia adalah pendidikan. Manusia 

tentunya membutuhkan asupan untuk akal dan juga bagi pikirannya sebagai bekal 

untuk hidup secara beradab. Bagi setiap warga negara dijamin hak pendidikan 

oleh negara hal tersebut tertuang dalam UUD 1945. Penjabarannya, pemerintah 

sebagai pihak penyelenggara pendidikan di suatu wilayah mengusahakan segala 

yang berkaitan dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggara, sarana maupun 

prasarana. 

      Tabel 4.3  

Rata-rata  lama  sekolah di Provinsi  

Sulawesi Selatan Tahun 2011-2021 

Tahun Rata-rata lama sekolah(%) 

2011 7,33 

2012 7,37 

2013 7,45 

2014 7,49 

2015 7,64 

2016 7,75 

2017 7,95 

2018 8,02 

2019 8,26 

2020 8,38 

2021 8,46 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2021 

Pada tabel 4.3 memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan meningkat terus 

selama kurun waktu 2011-2021, dimana pendidikan di Sulawesi Selatan pada 

tahun 2011 sebesar 7,33 persen, naik sebesar 1,13 pada tahun 2021 menjadi 8,46 

persen selama kurun waktu 11 tahun. Hal ini tentunya dapat menjadi potensi bagi 

Sulawesi selatan, jika pemerintah mampu memanfaatkan SDM yang ada dengan 

optimal.  
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4. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Sulawesi Selatan 

PDRB adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan atau 

tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah. Dengan berkembangnya 

perekonomian tentunya berdampak pada tingkat kesejahteraan penduduk. PDRB 

diperoleh dengan cara nilai produk domestik bruto di bagi dengan jumlah 

penduduk. 

Dengan melihat data PDRB nya merupakan indikator penting untuk dapat 

melihat laju pertumbuhan ekonomi. Aktivitas perekonomian dalam suatu daerah 

digambarkan pendpatan nasional yang dapat diwujudkan dalam bentuk produk 

domestik bruto. Pengukuran PDRB sangat dibutuhkan dalam kebijkan 

makroekonomi. 

Tabel 4.4  

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga  

Konstan Di Sulawesi Selatan Tahun 2011-2021 

Tahun PDRB (milyaran) 

2011 155.093,74 

2012 202.184,59 

2013 217.589,13 

2014 233.988,05 

2015 250.802,99 

2016 269.401,31 

2017 288.814,17 

2018 309.156,19 

2019 330.506,38 

2020 328.192,82 

2021 343.402,51 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2021 

 Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat kita lihat perkembangan PDRB di 

Sulawesi selatan terus mengalami kenaikan dari tahun 2011-2021, dimana PDRB 
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Sulawesi Selatan selatan pada tahun 2011 sebesar 155.093,74 milyar, naik sebesar  

188.308,77 milyar pada tahun 2021 menjadi 343.402,51 milyar selama kurun 

waktu 11 tahun. 

5. Perkembangan Inflasi di Sulawesi Selatan 

Harga-harga barang dan jasa yang dikomsumsi oleh masyarakat secara 

menyeluruh jika mengalami gejala kenaikan maka disebut inflasi. Salah satu 

indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan perubahan harga adalah angka 

inflasi. Laju inflasi biasanya disebabkan oleh naik turunnya produksi barang dan 

jasa, distribusinya dan disebabkan jumlah uang beredar. Bagi pemerintah, dalam 

menyusun kebijakan fiskal dan moneter dapat menggunakan indikator inflasi. 

Bagi swasta, indikator inflasi bisa dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan usaha 

terutama berkaitan dengan penyesuaian tingkat upah dan efisien perusahaan. 

                                           Tabel 4.5  

                            Inflasi di Sulawesi Selatan  

                                   Tahun 2011-2021 

Tahun Inflasi 

2011 2,86 

2012 4,41 

2013 6,22 

2014 8,16 

2015 4,48 

2016 2,94 

2017 4,44 

2018 3,50 

2019 2,35 

2020 2,04 

2021 2,40 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2021 
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 Tabel 4.5 di atas telihat inflasi Sulawesi Selatan dari tahun 2011-2021 

terjadi fluktuatif. Pada tahun 2011 sebesar 2,86 persen, turun sebesar 0,46 pada 

tahun 2021 menjadi 2,40 persen selama kurun waktu 11 tahun dan selama kurun 

waktu 2011-2021. 

C. Hasil Analisis Data  

1. Pengujian Regresi Linear Berganda  

 Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat, serta menguji hipotesis penelitian yang telah 

ditetapkan sebelumnya, persamaan regresi dapat di lihat dari tabel hasil uji 

coefisient berdasarkan output SPSS terhadap kelima variabel jumlah penduduk, 

pendidikan, PDRB dan inflasi terhadap kemiskinan di Sulawesi selatan: 

        PERSAMAAN SELANJUTNYA DARI PERSAMAAN AWAL : 

Ln Y= β0 +(β1LnX1) + (β2X2) + (β3LnX3) + (β4X4) + e 

 Y    =   Kemiskinan  

 Β0  =   Konstanta 

 X1  =   Jumlah Penduduk 

 X2  =   Pendidikan 

 X3  =   Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

 X4  =   Inflasi 

 e     =   Error term 

      Ln  =   Logaritma Natural 

      Β1, β2, β3, β4 = koefisien regresi 
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Variabel 
Koefisien Regresi 

(B) 

T-

hitung 
Sig. Tolerance VIF 

X1 0,376 1,210 0,272 0,547 1,829 

X2 -1,262 -3,427 0,014 0,285 3,507 

X3 -0,013 -0,236 0,822 0,424 2,361 

X4 -0,048 -0,823 0,442 0,559 1,790 

konstanta 19,181 

R 0,938 

R Square 0,879 

Adjusted R Square 0,799 

F-hitung 10,931 

Sig. F 0,006
b 

N 11 

D. Watson 1,799 

Std. Error (μ) 3,335 

Sumber: 0utput SPSS Statistics Versi 25 Data Diolah, 2022 

Dapat dilihat tabel 4.6, berdasarkan koefisien regresi  di atas, persamaan 

regresi diperoleh sebagai berikut: 

Y = α +β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + µ 

Y  =19,181 + 0,376 – 1,262 – 0,013 - 0,048 + 3,335 

Hasil dari persamaan di atas dapat diinterpresentasikan sebagai berikut: 

a. Nilai dari koefisien α = 19,181 jika variabel jumlah penduduk (X1), 

pendidikan (X2), PDRB (X3) dan inflasi (X4) tidak mengalami suatu 

perubahan atau konstan, maka kemungkinan terjadinya peningkatan 

kemiskinan sebesar 19,181. 

b. Nilai dari koefisien β1 = 0,376 hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 

kenaikan pada jumlah penduduk sebesar 1% maka akan menyebabkan 

peningkatan angka kemiskinan sebesar 0,376 %. Arah hubungan antara 
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jumlah penduduk  dengan kemiskinan adalah tidak searah (+), dimana 

kenaikan jumlah penduduk akan menyebabkan penurunan kemiskinan. 

Dengan asumsi bahwa variabel pendidikan, (X2), PDRB (X3) dan inflasi 

(X4) dianggap konstan. 

c. Nilai koefisien β2 = –1,262 hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan 

pendidikan sebesar 1% maka akan menyebabkan angka kemiskinan 

mengalami penurunan sebesar 1,262 %. Arah hubungan antara jumlah 

pendidikan dengan kemiskinan adalah searah (-), dimana kenaikan 

pendidikan akan menyebabkan penurunan angka kemiskinan. Dengan asumsi 

bahwa variabel jumlah penduduk (X1), PDRB (X3) dan inflasi (X4) dianggap 

konstan. 

d. Nilai koefisien β3 = –0,013, hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan 

PDRB sebesar 1% maka akan menyebabkan angka kemiskinan mengalami 

peningkatan sebesar –0,013%. Arah hubungan antara PDRB dengan 

kemiskinan adalah searah (-), dimana kenaikan PDRB akan menyebabkan 

penurunan angka kemiskinan. Dengan asumsi bahwa variabel jumlah 

penduduk (X1), pendidikan (X3) dan inflasi (X4) dianggap konstan. 

e. Nilai koefisien β4 = -0,048, hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan 

inflasi sebesar 1% maka angka kemiskinan akan mengalami penurunan 

sebesar 0,048%. Arah hubungan antara inflasi dengan kemiskinan adalah 

searah (-), dimana kenaikan inflasi akan menurunkan kemiskinan dengan 

asumsi bahwa variabel jumlah penduduk (X1), Pendidikan (X2) dan PDRB 

(X3) dianggap konstan. 
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2. Analisis Uji Asumsi Klasik  

Uji statistik untuk mengukur sejauh mana sebuah model regresi dapat 

disebut sebagai model yang baik, maka digunakan uji asumsi atau classical 

assumptions. Jika model tersebut memenuhi asumsi-asumsi klasik yaitu 

multikonelaritas, autokorelasi, heterokedastis, dan normalitas maka model regresi 

ini dapat disebut sebagai model yang baik. Dengan menggunakan SPSS proses 

pengujian asumsi klasik ini dapat dilakukan bersamaan dengan proses uji regresi. 

Uji asumsi ini terdiri atas: 

a. Uji Normalitas  

Untuk menguji dalam model regresi, apakah variabel terikat dan variabel 

bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak merupakan tujuan uji 

normalitas. Jika memiliki distribusi normal atau mendekati normal maka dianggap 

sebagai model regresi yang baik. Dengan menggunakan metode analisis grafik, 

baik dengan melihat grafik secara histogram ataupun dengan melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik normal probability plot merupakan 

salah satu metode untuk mengetahui normalitas. 
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Sumber: Output IBM SPSS Statistics Versi 25 Data Diolah, 2022 

Gambar 4.1 grafik uji normalitas 

 

Sumber: Output IBM SPSS Statistics Versi 25 Data Diolah, 2022  

Gambar 4.2 grafik uji normalitas 

Dari gambar 4.1 tersebut terlihat bahwa data mengikuti arah garis grafik 

histogramnya maka pola distribusi tersebut mendekati normal. Dari gambar 4.2 
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tersebut sebagaimana terlihat dalam grafik normal P-P plot of regression 

standardized residual, dapat dikatakan data berdistribusi normal karna terlihat 

bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, disertai penyebarannya 

mengikuti arah garis diagonal atau membentuk garis lurus. sehingga model regresi 

tersebut layak dipakai untuk memprediksi pengaruh variabel bebasnya terhadap 

angka kemiskinan. 

b. Uji Heterokedastisitas 

 Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi kesamaan atau 

ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya, jika terjadi kesamaan varians maka disebut homokedastisitas, dan jika 

varians berbeda disebut heteroskedastis. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi heterokedastis. Hasil pengujian ditunjukkan dalam gambar berikut: 

 

 

Sumber: Output IBM SPSS Statistics Versi 25 Data Diolah, 2022 

Gambar 4.3 grafik scatterplot 
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Dari grafik 4.3 scatterplot tersebut, tersebar baik di angka 0 pada sumbu Y 

baik di atas maupun dibawah, sehingga terlihat titik-titik menyebar secara acak 

dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas. hal ini berarti tidak terjadi 

heteroskedastis pada model regresi, sehinga model regresi layak dipakai untuk 

memprediksi pengaruh variabel bebasnya terhadap kemiskinan. 

c. Uji Multikoneliaritas 

Untuk menguji data model regresi apakah terjadi korelasi antara variabel 

independent atau tidak. Jika tidak terjadi korelasi tinggi maka model ini dianggap 

baik karna model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi di antara 

variabel bebas. Untuk mengukur variabel bebas yang terpilih dan tidak dapat 

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya digunakan tolerance. Jadi nilai tolerance 

yang rendah disamakan dengan nilai VIF tinggi atau (VIP = 1/tolerance) dan 

menunjukkan adanya koleneriaritas yang tinggi. Nilai tolerance 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF 10 adalah nilai cotuff yang umum dipakai. 

  Berdasarkan aturan variance inflation factor (VIF) dan tolerance, jika 

dinyatakan terjadi mulikoneliaritas maka VIF melebihi angka 10 atau tolerance 

kurang dari 0,10. Sebaliknya dinyatakan tidak terjadi multikonearitas apabila nilai 

VIF kurang dari 10 atau tolerance lebih dari 0,10. 
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Tabel 4.7 

Uji Multikonearitas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Jumlah penduduk (X1) 0,547 1,829 

Pendidikan (X2) 0,285 3,507 

PDRB (X3) 0,424 2,361 

Inflasi (X4) 0,559 1,790 

Sumber: Output IBM SPSS Statistics Versi 26 Data Diolah, 2022 

 Berdasarkan tabel 4.7, maka dapat nilai VIF untuk masing-masing varibel 

penelitian sebagai berikut:  

 Untuk variabel jumlah penduduk nilai VIF sebesar 1,829 dan 

nilai tolerance sebesar 0,547 sehingga variabel jumlah 

penduduk dinyatakan tidak terjadi multikoneliaritas. 

 Untuk variabel pendidikan nilai VIF sebesar 3,507 dan nilai 

tolerance sebesar 0,285 sehingga variabel pendidikan 

dinyatakan tidak terjadi multikoneliaritas. 

 Untuk variabel PDRB nilai VIF sebesar 2,361 dan nilai 

tolerance sebesar 0,424 dinyatakan tidak terjadi 

multikoneliaritas. 

 Untuk variabel inflasi nilai VIF sebesar 1,790 dan nilai 

tolerance sebesar 0,559 dinyatakan tidak terjadi 

multikoneliaritas 
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d. Autokorelasi 

 Korelasi di antara anggota-anggota dari serangkaian observasi yang 

berderetan waktu dapat dikatakan autokorelasi. untuk mengetahui ada tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi digunakan uji autokorelasi. Pengujian 

ini menggunakan durbin Watson. untuk penelitian ini dapat di lihat pada uji 

durbin Watson nya dari hasil uji autokorelasi berikut: 

Tabel 4.8 Uji Autokorelasi  

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,938
a
 0,879 0,799 0,25630 1,799 

Sumber: Output IBM SPSS statistics Versi 25 Data Diolah, 2022 

Dasar pengambilan keputusan autokorelasi dengan durbin Watson 

test: 

jika DW < dL                   : maka terdapat autokorelasi 

jika dL < DW < dU                           : maka pengujian tidak dapat disimpulkan 

jika dU < DW < (4-dL)    : maka tidak terjadi autokorelasi 

jika (4-dU) < DW < (4-dL)               : maka pengujian tidak dapat disimpulkan 

jika DW > (4-dL)                           : maka terdapat autokorelasi negatif 

Perhitungan yang digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase dari 

variasi total variabel ketimpangan yang mampu dijelaskan oleh model regresi dari 

tabel di atas di lihat nilai durbin watson sebesar 1,799 selanjutnya akan 

dibandingkan dengan nilai tabel signifikasi 5% berdasarkan klarifikasi nilai DW 

yaitu a = 5%, k = 4, n = 11, maka diperoleh hasil dari tabel DW sebagai berikut: 

dL= 0,4441, dU=2.2833, 4-dL = 3,5559, dan 4-dU=1,7167. 
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nilai durbin Watson menunjukkan nilai 1,799. Nilai dL sebesar 0,4441 dan 

nilai dU sebesar 2,2833 jika dilihat dari dasar pengambilan keputusan maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai DW berada di antara dL < DW < dU di mana 0,4441 < 

1,799 < 2,2833 maka tidak dapat disimpulkan ada atau tidaknya masalah 

autokorelasi dalam pengujian ini. 

3. Pengujian Goodness Of Fit atau Uji Hipotesis 

Rumusan masalah dalam penelitian yang digunakan sebagai dasar pembuatan 

keputuan sebagai dugaan sementara disebut uji hipotesis. Hipotesis asosiatif 

digunakan dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh indikator sosial dan 

ekonomi secara parsial dan simultan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan, 

yaitu: 

a. Uji Parsial (Uji T) 

 Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terikat merupakan 

tujuan dari uji parsial atau uji T. Proses pengujian dilakukan dengan melihat pada 

tabel uji parsial dengan memperhatikan kolom signifikan dan nilai ttabel dengan 

thitung. Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu: 

1) Jika nilai signifikan < 0,05 dan thitung> ttabel, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. 

2) Jika nilai signifikan > 0,05 dan thitung < ttabel, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

Tabel 4.9 ini merupakan rekapitulasi hasil dari pengujian variabel bebas yaitu 

jumlah penduduk, pendidikan, PDRB dan inflasi terhadap variabel terikat, yaitu 

angka kemiskinan di Sulawesi Selatan secara parsial. 
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Tabel 4.9 Hasil Uji T 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta  

1 (Constant) 19,181 3,335  5,751 0,001 

Jumlah penduduk 

(X1) 

0,376 0,310 0,232 1,210 0,272 

Pendidikan (X2) -1,262 0,368 -0,910 -3,427 0,014 

PDRB (X3) -0,013 0,056 -0,051 -0,236 0,822 

Inflasi (X4) -0,048 0,058 -0,156 -0,823 0,442 

Sumber: Output SPSS IBM Statistics Versi 25, Data Diolah, 2022 

Berdasarkan tabel 4.9 tersebut di atas maka dapat dilihat pengaruh secara 

parsial dari arah hubungan dan tingkat signifikannya jumlah penduduk, 

pendidikan, PDRB dan inflasi terhadap angka kemiskinan di Sulawesi Selatan. 

Hasil pengujian hipotesis variabel independen secara parsial terhadap variabel 

dependennya dapat dianalisis sebagai: 

1. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan  

Variabel jumlah penduduk (X1) menunjukkan nilai signifikan < α (0,272 

> 0,05) dengan nilai thitung 1,210 < ttabel 1,943 dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel jumlah penduduk terhadap kemiskinan di 

Sulawesi Selatan tidak berpengaruh. 

2. Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan 
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Variabel pendidikan (X2) menunjukkan nilai signifikan < α (0,014 < 

0,05) dengan nilai thitung -3,427 < ttabel 1,943 dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel pendidikan terhadap kemiskinan di Sulawesi 

selatan tidak berpengaruh. 

3. Pengaruh PDRB Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan 

variabel PDRB (X3) menunjukkan nilai signifikan < α (0,822 > 0,05) 

dengan nilai thitung 0,236 < ttabel 1,943 dari hasil tersebut dapat 

disimpullkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel PDRB terhadap kemiskinan di Sulawesi 

selatan berpengaruh. 

4. Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan 

variabel inflasi (X4) menunjukkan nilai signifikan > α (0,442 > 0,05) 

dengan nilai thitung -0,823 < ttabel 1,943 dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel inflasi terhadap kemiskinan di Sulawesi selatan 

tidak berpengaruh. 

b. Uji Simultan atau Uji F 

Untuk mengetahui apakah variabel jumlah penduduk, pendidikan, PDRB 

dan inflasi mempunyai pengaruh yang simultan terhadap angka kemiskinan di 

Sulawesi Selatan. 

sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F ada 

dua cara yang bisa kita gunakan. 

1. Berdasarkan nilai signifikansi (sig.) dari output anova 
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1. Jika nilai sig. < 0,05, maka hipotesis diterima. Secara simultan 

berpengaruh. 

2. Jika nilai sig. > 0,05, maka hipotesis ditolak. Secara simultan tidak 

berpengaruh. 

        2.  Berdasarkan perbandingan nilai fhitung dengan ttabel 

          1. Jika nilai fhitung > ftabel, maka hipotesis diterima. Secara simultan        

berpengaruh   

         2. Jika nilai fhitung < ftabel, maka hipotesis ditolak. Secara simultan 

tidak berpengaruh. 

 

Tabel 4.10 Hasil Uji F 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2,872 4 0,718 10,931 0,006
b
 

Residual 0,394 6 0,066   

Total 3,266 10    

Sumber: Output IBM SPSS Statistics Versi 25 Data Diolah, 2022 

Pada tabel 10 menunjukkan hasil regresi pengaruh variabel jumlah 

penduduk (X1), pendidikan (X2), PDRB (X3) dan inflasi (X4) terhadap angka 

kemiskinan (Y), maka diperoleh nilai signifikan 0,006 < 0,05 dengan nilai fhitung 

> ttabel (10,931 > 4,53). Hal ini menunjukkan bahwa keempat variabel bebas 

terhadap variabel terikat berpengaruh signifikan secara simultan. 
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c. Koefisien Determinasi atau Uji R
2
 

 Pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen digunakan koefisien determinasi. Nol dan 

satu adalah nilai koefisien determinasi. Jika kemampuan variabel-variabel 

indipenden dalam menjelaskan variasi variabel dependent amat terbatas berarti 

nilai R
2 

nya lebih kecil. Jika variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 

berarti nilai mendekati satu. 

Tabel 4.11 Hasil Uji R
2 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0,938
a
 0,879 0,799 0,25630 1,799 

Sumber: Output IBM SPSS Statistics Versi 25 Data Diolah, 2022 

Pada tabel 11 hasil regresi tersebut diperoleh bahwa pengaruh jumlah 

penduduk, pendidikan, PDRB dan inflasi terhadap kemiskinan di Sulawesi 

Selatan diperoleh nilai (R
2
) sebesar 0,879. Hal ini berarti sebesar 87% variasi 

variabel angka kemiskinan di Sulawesi Selatan dijelaskan oleh variasi variabel 

independent atau bebas. Adapun sebesar 13% sisa variasi variabel lain dijelaskan 

di luar model. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Pengaruh Variabel Jumlah Penduduk (X1) Terhadap Kemiskinan (Y) 

Masalah mendasar dalam pembangunan ekonomi suatu daerah adalah 

perkembangan jumlah penduduk. Karena jika terjadi dan tidak dapat 

dikendalikannya pertumbuhan penduduk maka akan menyebabkan tidak 
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tercapainya peningkatkan kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan 

yang merupakan tujuan pembangunan.  

Jumlah penduduk yang diteliti dalam penelitian ini meruapakan salah satu 

faktor penyebab kemiskinan. Siregar dan Wahuniarti (2008) menyatakan bahwa 

peningkatan penduduk miskin terjadi apabila jumlah penduduk semakin banyak. 

Menurut pandangan Nelson dan Leibstein (dalam Sadono Sukirno, 1983) 

perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi pertambahan 

penduduk. Nelson dan Leibstein mengemukakan pendapat bahwa pertumbuhan 

penduduk pesat di negara berkembang akan menurunkan kesejahteraan serta 

meningkatkan kemiskinan.  

Sesuai dengan studi empiris yang dilaksankan oleh Whisnu Adhi (2011), 

dimana menganalisis pengaruh variabel Jumlah Penduduk terhadap tingkat 

kemiskinan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah 

penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan, yang berarti semakin banyak 

jumlah penduduk miskin karna semakin banyak jumlah penduduk 

Dari hasil regresi diketahui bahwa jumlah penduduk memberikan 

pengaruh yang positif dan dan tidak signifikan terhadap angka kemiskinan di 

Sulawesi Selatan. Dengan melihat nilai koefisien sebesar 0,376 maka hal ini 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% jumlah penduduk maka akan 

meningkatkan angka kemiskinan sebesar 0,376 dengan nilai probabilitas (0,272). 

Dalam penelitian ini Jumlah Penduduk tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kemiskinan disebabkan karena peningkatan Jumlah Penduduk di 

Sulawesi Selatan tidak selalu berbarengan dengan meningkatnya tingkat 

kemiskinan di Sulawesi Selatan. 
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Sesuai penelitian oleh Hilmi (2022) bahwa jumlah penduduk berpengaruh 

postif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten Tolitoli bahwa Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang jumlah penduduk 

berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Ada beberapa hal yang menjadikan 

jumlah penduduk menjadi penghambat pembangunan dan berpengaruh positif 

terhadap kemiskinan. Kenaikan jumlah penduduk tanpa dibarengi dengan 

kemajuan faktor-faktor perkembangan yang lain tidak akan menaikan pendapatan 

dan permintaan. Dengan demikian, tumbuhnya jumlah penduduk justru akan 

menurunkan tingkat upah dan berarti pula memperendah biaya produksi. Selain 

itu menurut Malthus, kenaikan jumlah penduduk yang terus-menerus merupakan 

unsur yang perlu untuk menunjang tambahan permintaan, namun disisi lain 

kenaikan jumlah penduduk yang tinggi dikhawatirkan akan menimbulkan efek 

yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi yang imbasnya prospek pengurangan 

kemiskinan dan upaya pembangunan semakin jauh. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Solihin (2018) bahwa 

tingkat penduduk memiliki pengaruh negatif dan signifkan terhadap kemiskinan 

(Solihin, 2018). 

2. Pengaruh Variabel Pendidikan (X2) Terhadap Kemiskinan (Y) 

Seseorang dapat meningkatkan kemampuannya agar dapat memperoleh 

informasi dan pemahaman akan dunia luar karena dengan adanya pendidikan. 

Sehingga pendidikan memiliki peranan sangat penting untuk mencapai 

kesejahteraan. Distribusi pendapatan berkaitan dengan tingkat pendidikan, yakni 

jika tingkat pendidikan seseorang rendah misalkan hanya sampai pendidikan 

sekolah dasar maka penghasilan yang mereka akan dapatkan juga pas pasan. 
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Sedangkan bagi masyarakat yang tingkat pendidikan nya tinggi misalnya 

mencapai universitas maka mereka dapat memperoleh penghasilan yang tinggi. 

Hal ini membuktikan bahwasanya perbedaan pendidikan sangat berpengaruh bagi 

tingkat penghasilan seseorang. Di negara-negara maju, pendidikan merupakan 

suatu hal yang sangat penting agar dapat menyelamatkan diri dari kemiskinan. 

Dimana jika masyarakat miskin ingin mendapat pekerjaan yang lebih baik dan 

penghasilan tinggi maka mereka harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi 

juga  

Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pengurangan 

kemiskinan, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah merupakan salah 

satu komponen penyebab terjadinya kemiskinan. Pembangunan bidang 

pendidikan adalah aspek penting yang perlu dilakukan pemerintah untuk 

mengurangi kemiskinan. Menurut Afzal (2012) pendidikan memiliki pengaruh 

dan manfaat yang besar terhadap pengurangan kemiskinan, sehingga hal ini 

menunjukkan bahwa diperlukannya investasi dalam bidang pendidikan, selain itu 

peningkatan dalam kualitas pendidikan dan akses yang mudah dalam memperoleh 

pendidikan. 

Dari hasil regresi diketahui bahwa pendidikan memberikan pengaruh yang 

negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan di sulawesi selatan. Dengan 

melihat nilai koefisien sebesar -1,262 maka hal ini menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan 1% pendidikan maka akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,262 

dengan nilai probabilitas (0,014). Hubungan antara pendidikan terhadap angka 

kemiskinan negatif dan signifikan yang ditunjukkan dari hasil analisis. 
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Hasil tersebut sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi 

landasan teori dalam penelitian ini. Menurut Simmons (dikutip dari Todaro, 

1994), pendidikan di banyak negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri 

dari kemiskinan. Dimana digambarkan dengan seorang miskin yang 

mengharapkan pekerjaaan baik serta penghasilan yang tinggi maka harus 

mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Tetapi pendidikan tinggi hanya 

mampu dicapai oleh orang kaya. Sedangkan orang miskin tidak mempunyai 

cukup uang untuk membiayai pendidikan hingga ke tingkat yang lebih tinggi 

seperti sekolah lanjutan dan universitas. Sehingga tingkat pendidikan sangat 

berpengaruh dalam mengatasi masalah kemiskinan. Selanjutnya Menurut Ravi 

Dwi Wijayanto (2010), dimana menganalisis pengaruh variabel Pendidikan 

terhadap kemiskinan. Hasil penelitian tesebut menunjukan bahwa pendidikan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan. Hal ini berarti semakin 

tinggi pendidikan maka kemiskinan akan menurun. 

hal ini juga menandakan pendidikan tersebut memiliki kualitas yang bagus 

dan tinggi keberhasilannya, karena Pendidikan yang meningkat akan dapat 

menurunkan tingkat kemiskinan agar memberikan pengaruh signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan karena masih stagnannya dan lambatnya peningkatan kualitas 

pendidikan yang terlihat dari perkembangan rata-rata lama sekolah yang terjadi di 

Sulawesi Selatan. 

Sesuai dengan penelitian oleh Muhammad Ricky Darmawan (2019) bahwa 

pendidikan merupakan suatu usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

dengan menuntut ilmu di sekolah agar mendapatkan pengetahuan, bekal, keahlian 

dan keterampilan dalan meningkatkan kualitas hidup. Hasil pengujian hipotesis 
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kedua menunjukkan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di 

Kota Banjarmasin namun nilai dari koefisien Pendidikan bernilai negatif yang 

menandakan rata-rata lama sekolah meningkat maka tingkat kemiskinan menurun. 

Hasi1 pengujian hipotesis pene1itian ini tidak mendukung hasi1 pene1itian 

sebe1umnya yang di1akukan o1eh Suyani dan Darsana (2018), Solihin (2018), 

dan Arumsari (2017) 

Selain itu hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Bloom (2006) yang menyatakan bahwa pendidikan mampu memperbaiki 

kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Serta sesuai juga dengan teori yang 

dikemukakan Arsyad (2010) yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki peran 

penting dalam mengurangi kemiskinan di suatu negara baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Selain sesuai dengan kedua teori tersebut, hasil penelitian 

ini juga sesuai dengan teori yang dikemukan oleh Dejanvry dan Sadoulet dalam 

Kokila (2000) yang menyatakan bahwa pendidikan mengurangi ketimpangan dan 

kemiskinan secara langsung, yaitu: dengan meningkatkan produktivitas bagi 

golongan miskin, memperbaiki kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan 

dengan upah yang lebih baik. 

Selain itu penelitian oleh Lily Linne Kainde (2021) berpendapat bahwa 

Pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah berpengaruh secara negatif 

dan signifikan terhadap Kemiskinan artinya ketika pendidikan meningkat maka 

kemiskinan akan menurun. Kota Manado menjadi salah satu bukti dari hasil 

penelitian ini dimana Kota Manado menjadi daerah yang memiliki rata- rata lama 

sekolah tertinggi dan tingkat kemiskinan terendah selama tahun 2010-2018 
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berturut-turut. Ini disebabkan juga dengan keadaan geografis dari setiap daerah 

dan banyaknya sekolah yang ada (Lily Linne Kainde, 2021). 

Hasil berbeda oleh penelitian bahwa pendidikan berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhada kemiskinan 

3. Pengaruh Variabel PDRB (X3) Terhadap Kemiskinan (Y) 

         Dalam buku Sadono Sukirno, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi tanpa melihat naiknya itu lebih besar 

atau lebih kecil. Pembangunan ekonomi  tidak hanya diukur dengan menggunakan 

pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara menyeluruh, tetapi 

juga harus perlu memperhatikan tercapainya pendapatan yang merata ke seluruh 

masyarakat sehingga tidak menyebabkan kesenjangan. Karena jika konsumsi 

masyarakat menurun maka akan mengakibatkan penurunan Produk Domestik 

Regional Bruto. 

Tingkat kemiskinan dapat ditekan dengan PDRB yang tinggi, karena 

pembangunan dapat dioptimalkan dengan tingginya PDRB. Hermanto dan Dwi 

(2006) menekankan bahwa komponen penting untuk mengurangi kemiskinan 

adalah pertumbuhan ekonomi. 

Dari hasil regresi diketahui bahwa PDRB memberikan pengaruh yang 

positif dan tidak signifikan terhadap angka kemiskinan di Sulawesi Selatan. 

Dengan melihat nilai koefisien sebesar -0,013 maka hal ini menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan 1% PDRB  akan menurunkan kemiskinan sebesar 0,013 dengan 

nilai probabilitas (0,822). Hal tersebut dikarenakan angka PDRB yang diperoleh 

antar Kabupaten atau Kota di Sulawesi Selatan dalam periode 2011-2021 terdapat 

perbedaan yang mencolok. Terdapat pula kesenjangan atau perbedaan yang sangat 
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mencolok dari beberapa Kabupaten atau Kota dalam kontribusinya dalam 

menyumbang jumlah PDRB di Sulawesi Selatan. 

Dalam penelitian ini PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kemiskinan disebabkan karena peningkatan PDRB di Sulawesi Selatan tidak 

selalu berbarengan dengan meningkatnya tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. 

Hasil pengujian oleh solihin (2018) dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa PDRB tidak memiliki pengaruh secara signifikan dan berkorelasi positif 

terhadap jumlah penduduk miskin di Kepulauan Riau. Hal ini disebabkan karena 

pengentasan kemiskinan tidak hanya dari PDRB saja, tetapi pertumbuhan 

ekonomi yang bagus juga tidak akan berarti adanya terhadap penurunan penduduk 

miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan. 

Hasil Penelitian berbeda oleh Solihin (2018) bahwa pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan (Solihin, 2018). 

4. Pengaruh Inflasi (X4) Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Selatan 

Inflasi bagi individu atau kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan 

rendah tentunya akan mengakibatkan daya beli uang turun untuk membeli 

kebutuhan sehari-hari. Penurunan daya beli uang yang dimiliki akan 

mengakibatkan secara riil pendapatan orang tersebut akan mengalami penurunan 

seiring kenaikan inflasi. Variabel inflasi berpengaruh positif serta signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini didukung dengan adanya teori 

bahwa inflasi akan meningkatkan biaya produksi yang menyebabkan kenaikan 

harga barang-barang dan jasa. Sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat 

menurun yang menyebab-kan peningkatan jumlah kemiskinan 
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Jika inflasi meningkat maka kemiskinan akan meningkat. Sebaliknya, jika 

inflasi menurun, maka angka kemiskinan juga akan menurun. Teori Susanto dan 

Pangesti (2021) juga mendukung hasil ini yang menyatakan meningkatnya biaya 

produksi yang menimbulkan kenaikan harga barang dan jasa  disebabkan karna 

adanya inflasi. Hal ini didukung dengan adanya teori bahwa inflasi akan 

meningkatkan biaya produksi yang menyebabkan kenaikan harga barang-barang 

dan jasa. Sehingga menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan akibat daya beli 

masyarakat menurun. 

 dari hasil regresi diketahui bahwa inflasi memberikan pengaruh yang 

positif dan tidak signifikan terhadap angka kemiskinan di sulawesi Selatan. 

Dengan melihat nilai koefisien sebesar 0,48, maka hal ini menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan 1% inflasi maka kemiskinan juga akan meningkat sebesar 0,048 

dengan nilai probabilitas (0,442). 

Dalam penelitian ini inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kemiskinan disebabkan karena peningkatan inflasi di Sulawesi Selatan tidak 

selalu berbarengan dengan meningkatnya tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. 

Tambunan (2001) menyatakan bahwa inflasi mengganggu daya beli rill 

masyarakat, sehingga membuat masyarakat lebih miskin. Pola konsumsi yang 

turun bukan diakibatkan minimnya jumlah produksi barang-barang, tetapi karena 

daya untuk membeli barang tidak ada sehingga sangat sulit untuk memenuhi 

kebutuhan minimum. Namun jika yang terjadi adalah inflasi ringan, inflasi 

memiliki dampak positif. Dampak positif inflasi, yaitu dapat meningkatkan 

pendapatan nasional, dapat mendorong masyarakat untuk bekerja, menabung dan 

mengadakan investasi. Dampak positif inflasi pada pihak produsen, inflasi juga 
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mendatangkan dampak positif karena pendapatan keuntungan lebih tinggi 

dibandingkan dengan biaya produksi. Dengan demikian produsen juga dapat 

menyesuaikan upah dengan laju inflasi atau bahkan meningkatkannya sehingga 

para pekerja memiliki daya beli yang lebih untuk memenuhi kebutuhannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh jumlah 

penduduk, pendidikan, PDRB dan inflasi terhadap angka kemiskinan di Sulawesi 

Selatan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil regresi diketahui bahwa jumlah penduduk memberikan 

pengaruh yang positif dan dan tidak signifikan terhadap angka 

kemiskinan di Sulawesi Selatan. Dengan melihat nilai koefisien 

sebesar 0,376 maka hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% 

jumlah penduduk maka akan meningkatkan angka kemiskinan sebesar 

0,376 dengan nilai probabilitas (0,272). Dalam penelitian ini jumlah 

penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan 

disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk di Sulawesi Selatan 

tidak selalu berbarengan dengan meningkatnya tingkat kemiskinan di 

Sulawesi Selatan. 

2. Dari hasil regresi diketahui bahwa pendidikan memberikan pengaruh 

yang negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan di sulawesi 

selatan. Dengan melihat nilai koefisien sebesar -1,262 maka hal ini 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pendidikan maka akan 

menurunkan angka kemiskinan sebesar 1,262 dengan nilai probabilitas 

(0,014). Hubungan antara pendidikan terhadap angka kemiskinan 

negatif dan signifikan yang ditunjukkan dari hasil analisis. 
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3. Dari hasil regresi diketahui bahwa PDRB memberikan pengaruh yang 

positif dan tidak signifikan terhadap angka kemiskinan di Sulawesi 

Selatan. Dengan melihat nilai koefisien sebesar -0,013 maka hal ini 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% PDRB  akan menurunkan 

kemiskinan sebesar 0,013 dengan nilai probabilitas (0,822). Hal 

tersebut dikarenakan angka PDRB yang diperoleh antar Kabupaten 

atau Kota di Sulawesi Selatan dalam periode 2011-2021 terdapat 

perbedaan yang mencolok. Terdapat pula kesenjangan atau perbedaan 

yang sangat mencolok dari beberapa Kabupaten atau Kota dalam 

kontribusinya dalam menyumbang jumlah PDRB di Sulawesi Selatan. 

Dalam penelitian ini PDRB tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kemiskinan disebabkan karena peningkatan PDRB di 

Sulawesi Selatan tidak selalu berbarengan dengan meningkatnya 

tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. 

4. dari hasil regresi diketahui bahwa inflasi memberikan pengaruh yang 

positif dan tidak signifikan terhadap angka kemiskinan di sulawesi 

Selatan. Dengan melihat nilai koefisien sebesar 0,48, maka hal ini 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% inflasi maka kemiskinan juga 

akan meningkat sebesar 0,048 dengan nilai probabilitas (0,442). Dalam 

penelitian ini inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kemiskinan disebabkan karena peningkatan inflasi di Sulawesi Selatan 

tidak selalu berbarengan dengan meningkatnya tingkat kemiskinan di 

Sulawesi Selatan. 
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B. Saran 

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus lebih fokus dalam 

pembuatan program-program tim koordinasi peanggulangan kemiskiann 

yang ada di masing-masing derah kabupaten/kota. 

2. Agar pertumbuhan ekonomi dirasakan merata, maka sebaiknya 

pemerintah melakukan pemerataan pembangunan yaitu pembangunan di 

daerah-daerah agar lapangan pekerjaan semakin bertambah dan lebih 

fokus di sana. 

3. Pemerintah diharapkan membangun sekolah-sekolah gratis di daerah 

terpencil agar masyarakat tidak harus bersekolah di luar daerah tempat 

tinggalnya. 

4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen 

agar penelitian semakin jelas melihat pengaruhnya terhadap kemiskinan. 
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Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 X4, X3, X1, X2
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: Y 

b. All requested variables entered. 

 
 

 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,938
a
 ,879 ,799 ,25630 ,879 10,931 4 6 ,006 1,799 

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

Toleranc

e VIF 

1 (Constan

t) 

19,181 3,335 
 

5,751 ,001 
     

X1 ,376 ,310 ,232 1,210 ,272 ,680 ,443 ,172 ,547 1,829 

X2 -1,262 ,368 -,910 -3,427 ,014 -,917 -,814 -,486 ,285 3,507 

X3 -,013 ,056 -,051 -,236 ,822 ,644 -,096 -,033 ,424 2,361 

X4 -,048 ,058 -,156 -,823 ,442 ,513 -,318 -,117 ,559 1,790 

a. Dependent Variable: Y 
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Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 8,4470 10,0774 9,3973 ,53592 11 

Std. Predicted Value -1,773 1,269 ,000 1,000 11 

Standard Error of Predicted 

Value 

,088 ,246 ,165 ,055 11 

Adjusted Predicted Value 8,1009 10,0260 9,4447 ,56323 11 

Residual -,23258 ,33301 ,00000 ,19853 11 

Std. Residual -,907 1,299 ,000 ,775 11 

Stud. Residual -1,421 1,858 -,006 1,205 11 

Deleted Residual -1,28081 ,93479 -,04738 ,61052 11 

Stud. Deleted Residual -1,593 2,603 ,125 1,467 11 

Mahal. Distance ,271 8,282 3,636 2,766 11 

Cook's Distance ,007 4,591 ,774 1,392 11 

Centered Leverage Value ,027 ,828 ,364 ,277 11 

a. Dependent Variable: Y 
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