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ABSTRAK 

NAMA     : FAHIRAH NURINSANA 

NIM         : 90300117014 

JUDUL : PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA,      

TINGKAT INFLASI DAN INVESTASI TERHADAP INDEKS 

PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN KEMISKINAN DI 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

Negara-negara berkembang biasanya menghadapi berbagai masalah mulai 

seperti kemiskinan, dan pengangguran, hingga ke sektor lain tak terkecuali pada 

masalah ketenagakerjaan. Indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Sulawesi 

Selatan mengalami penurunan ditengah kondisi pandemi Covid-19 pada saat ini. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana TPT, tingkat 

inflasi, dan investasi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) dan 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kuantitatif dan data dari penelitian ini merupakan data sekunder yang 

bersifat time series mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2020. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap IPM, tingkat inflasi berpengaruh negatif dan tidak signfikan terhadap 

IPM, investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM, 

pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, tingkat 

inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, investasi 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan IPM berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan 

 

 

Kata Kunci : tingkat pengangguran terbuka, tingkat inflasi, investasi, IPM,  

dan kemiskinan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Negara berkembang, umumnya menghadapi berbagai masalah mulai dari 

kemiskinan dan pengangguran, hingga ke sektor lain tak terkecuali pada masalah 

ketenagakerjaan. Pembangunan ekonomi di negara berkembang pengangguran 

yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang rumit dan lebih 

serius dari masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang 

menguntungkan penduduk yang berpendapatan rendah. Keadaan di negara 

berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukkan bahwa pembangunan 

ekonomi tidak  sanggup menciptakan kesempatan kerja yang lebih cepat dari 

pertambahan penduduk (Syam, 2015). 

Beberapa indikator variabel makro ekonomi suatu negara yang selalu 

menjadi pusat perhatian dan kajian menarik dalam menganalisis upaya keadaan 

ekonomi adalah  kemiskinan dan tingkat pengangguran karena dua variabel ini 

yang selalu menjadi masalah bagi negara-negara berkembang seperti indonesia. 

Upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran terus dilaksanakan 

investasi agar mampu meningkatkan kegiatan ekonomi terutama dengan 

membuka peluang negara lain untuk berinvestasi di Indonesia (Delis, 2015). 

Ayat Al-Qur’an akan pentingnya berusaha (bekerja keras) agar lepas dari 

situasi dan kondisi yang ada seperti kemiskinan yang terdapat di dalam Q.S Al-

Baqarah ayat 198 yakni : 



2 
 

 

ََعَنَدََالَمَشَعَرََلَيَسََعَلَيَكَمََجَنَاحََاَنََتَبَتَغَوَاَفَضَلًََ
ََ
مَنََرَبَكَمََََفَاَذَاََاَفَضَتَمََمَنََعَرَفَاتََفَاذَكَرَواَاللّ

 الَحَرَامََََوَاذَكَرَوَهََكَمَاَهَدَىكَمََََوَاَنََكَنَتَمََمَنََقَبَلَهََلَمَنََالضَاَلَيَنََ

Terjemahan: 

 

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka 

apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di 

Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah 

memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar 

termasuk orang yang tidak tahu” 

 

Ayat diatas menjelaskan kepada manusia akan pentingnya mensejajarkan 

antar kehidupan di dunia demi keselamatan di akhirat. Pada berbagai hadis 

digambar kedudukan antara “tangan diatas” lebih mulia dibandingkan “tangan 

dibawah” sehingga memotivasi setiap orang untuk lepas dari kemiskinan. Karena 

kemiskinan sangat erat dengan kekufuran yang bisa mendorong sesorang untuk 

melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Setelah berusaha dan 

berdoa baulah Allah sebagai penentu dari hasil kerja yang dilakukan setiap umat 

manusia. 

Islam sebagai agama rahmatan lil „alamin menganjurkan setiap muslim 

agar bekerja dengan tangannya sendiri, sehingga bisa memenuhi kebutuhan yang 

mereka inginkan. Kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan primer, sekunder 

maupun tersier. Disaat seorang muslim mampu bekerja, dia telah melaksanakan 

suatu ibadah yang nantinya juga akan menjadi bekal dia menuju kehidupan 

sebenarnya yaitu akhirat. 

Namun sebagian orang menganggap kemiskinan bukanlah hal yang perlu 

diperdebatkan. Sebagian mereka memandang bahwa kemiskinan sebagai latihan 

untuk mendapatkan derajat yang tinggi melalui kesabaran menghadapi apa yang 
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sudah menjadi takdir mereka. Bahkan mereka merasa aman dengan posisi mereka 

dalam kemiskinan. Hadist Rasulullah “Ya Allah, jadikanlah saya hidup dalam 

kemiskinan, matikanlah dalam kemiskinan dan kumpulkanlah saya dalam golon-

gan orang miskin”. Hadist ini menunjukkan bahwa Rasulullah memberikan apre-

siasi pada orang miskin. 

بَنََعَبَدََاللَََّعَنَََحَدََثَنَاَمَوَسَىَبَنََإَسَمَعَيلََحَدََثَنَاَحَمَادََاَخَبَرَنَاَإَسَحَقََ

سَعَيدََبَنََيَسَارََعَنََاَبَيَهَرَيَرَةََأَنََالنَبَيََصَلَىَاَللََّعَلَيَهََوَسَلَمََكَانََيَقَولََ

 اللَهَمََإَنَيَاَعَوذََمَنََأَنََأَظَلَمََأَوََأَظَلَمََ)رواهَالنساني(

Artinya : 

 

Menceritakan kepada kami Musa bin Isma‟il, menceritakan kepada kami 

Hammad, mengabarkan kepada kami Ishaq, dari Abdillah dari Sa‟id bin 

Yasar dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Nabi SAW berdoa: “Ya 

Allah aku berlindung pada-Mu dari kefakiran, kekurangan, dan aku 

berlindung dari menzalimi dan dizalimi.”4 (HR. Al-Nasa‟i) 

 

Dari hadist diatas menyatakan bahwa Rasulullah berdoa memohon agar 

Beliau dijadikan orang miskin, mati dalam keadaan miskin dan berkumpul bersa-

ma orang-orang miskin. 

Pengembangan perekonomian disuatu negara dilakukan untuk 

mewujudkan kemakmuran masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalaan 

pembangunan dan sosial ekonomi yang ada. Kemiskinan merupakan masalah 

sosial ekonomi yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Tingkat 

kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara menjadi salah satu ukuran untuk 

mengukur baik atau buruknya perekonomian suatu negara. Indonesia sebagai 

negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang besar sehinggga tidak 

dapat terhindar dari masalah kemiskinan tersebut. Kemiskinan indonesia 
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disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya tingkat inflasi yang berfluktuasi, 

pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan tingkat pengangguran yang masih tinggi 

(Windra, 2016). 

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan 

suatu wilayah. Pencapaian pembangunan tidak terlepas dari kualitas manausia di 

suatu wilayah. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia 

United Development Programme (UNDP) telah mengeluarkan suatu indikator 

yaitu Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM 

merupakan tolak ukur dalam pencapaian pembangunan manusia yang lebih 

berkualitas. Ada tiga dimensi dasar sebagai acuan untuk mengukur Indeks 

Pembangunan Manusia yaitu meliputi umur yang panjang dan hidup yang sehat, 

pengetahuan dan standar hidup yang layak (Hasibuan, 2020) 

Tabel 1.1 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di  

Sulawesi Selatan Tahun 2006-2020 

Tahun IPM (%) 

2006 68,81 

2007 69,62 

2008 67,78 

2009 68,06 

2010 66,00 

2011 66,65 

2012 67,26 

2013 67,92 

2014 68,48 

2015 69,15 

2016 69,79 

2017 70,34 

2018 70,90 

2019 71,66 

2020 71,93 
                    Sumber: BPS Sulawesi selatan, 2021 
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Indeks Pembangunan Manusia mengalami penigkatan dari tahun ke tahun, 

dalam 15 tahun terakhir (2006-2020). IPM terendah pada tahun 2010 adalah 66,00 

dan tren peningkatan IPM nilainya tidak beda jauh, pada tahun 2019 nilainya 

sebesar 71,66 dan tahun 2020 mencapai nilai sebesar 71,93. 

Indeks kedalaman kemiskinan di Sulsel mengalami penurunan, ditengah 

kondisi pandemi Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulsel tidak hanya berfokus pada 

upaya pencegahan namun juga pada pemulihan, agar aktivitas ekonomi tetap 

berjalan sementara itu, kepala BPS Sulsel mengatakan perkembangan harga-harga 

yang dicerminkan oleh inflasi itu angkanya relatif cukup rendah yaitu rata-rata 

2,07%. Di bulan maret tahun 2021 Covid-19 telatif lebih rendah apabila 

dibandinhkan dengan tahun sebelumnya karna kasusnya rendah, maka aktivitas 

ekonomi bisa kembali bergairah karna orang lebih berani keluar rumah untuk 

beraktivitas secara ekonomi. Dengan demikian, terjadi penurunan jumlah dan 

persentase penduduk miskin (Pemprov Sulsel, 2021) 

Tabel 1.2 

Jumlah Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan  

Tahun 2006-2020 

Tahun Jumlah Penduduk Miskin 

(juta jiwa) 

2006 111,200 

2007 108,340 

2008 104,220 

2009   936,90 

2010   917,40 

2011   835,50 

2012   812,30 

2013   863,20 

2014   806,30 

2015   797,72 

2016   807,03 

2017   813,07 
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               Lanjutan tabel 1.2 

2018   792,63 

2019   767,80 

2020   776,83 

                    Sumber: BPS Sulawesi selatan, 2021            

Jumlah kasus kemiskinan di Sulawesi Selatan sendiri mengalami 

penurunan termasuk dari tahun 2019 ke tahun 2020. Karena adanya pandemi virus 

covid-19 maka kasus kemiskinan di tahun 2020 meningkat. Kemiskinan tahun 

2019 sebanyak 65,120 ke tahun 2020 peningkatannya sangat tinggi yaitu 

sebanyak 69,980. 

Pada tahun 2006 lalu, provinsi Sulawesi selatan mencatatkan jumlah TPT 

sebanyak 12,32% atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat pengangguran 

terbuka nasional per Agustus. Tahun 2016, kondisi ini mulai terbalik dimana 

angka TPT di provinsi Sulawesi Selatan turun menjadi 5,25% atau lebih rendah 

dibanding rata-rata nasional sebesar 5,5%. Dan kemudian pada tahun 2020 TPT di 

provinsi Sulawesi Selatan kembali naik sebesar 7,07%. 

Pengangguran merupakan salah satu masalah yang sering di hadapi oleh 

negara berkembang salah satunya indonesia. Pengangguran terjadi karena 

pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dari pertumbuhan lapangan kerja yang 

ada. Dalam sudut pandang makro ekonomi, pengangguran yang tinggi merupakan 

masalah bagi suatu perekonomian. Pengangguran yang di alami sebagian 

masyarakat inilah yang membuat sulitnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Salah satu gambaran dampak dari tingginya pengangguran adalah akan banyaknya 

sumber daya yang terbuang percuma dan pendapatan masyarakat menjadi 

berkurang bahkan tidak ada sama sekali. Secara teori jika masyarakat menganggur 



7 
 

 

berarti tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan tidak adanya 

penghasilan yang dimiliki menyebabkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. 

Jika kebutuhan hidup tidak terpenuhi, maka menimbulkan kemiskinan (Windra, 

2016). 

Tabel 1.3 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di  

Sulawesi Selatan Tahun 2006-2020 

Tahun 
Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (%) 

2006 12,32 

2007 11,30 

2008   9,00 

2009   8,90 

2010   8,37 

2011   6,56 

2012   5,87 

2013   5,10 

2014   5,10 

2015   5,95 

2016   5,25 

2017   5,61 

2018   5,34 

2019   5,23 

2020   7,07 
                    Sumber: BPS Sulawesi selatan, 2021 

Sulawesi selatan termasuk salah satu provinsi yang berhasil mengurangi 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia. Menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS), dalam 10 tahun terakhir pengurangan TPT di provinsi ini telah 

berkurang setengahnya (BPS, 2016). 

Inflasi merupakan salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap 

kemiskinan, inflasi secara umum berarti suatu keadaan dalam perekonomian di 

mana terjadi kenaikan harga-harga secara umum. Inflasi memiliki dampak positif 

dan negatif tergantung pada parah atau tidaknya tingkat inflasi tersebut. Jika 
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inflasi itu ringan, mempunyai pengaruh yang positif dimana dapat mendorong 

perekonomian lebih baik yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat 

orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi (Windra, 

2016). 

Inflasi berarti perkembangan perekonomian dimana harga dan gaji 

meningkat, permintaan tenaga kerja melebihi penawaran dan jumlah uang beredar 

sangat banyak. Inflasi ditandai dengan kenaikan harga barang secara terus 

menerus dalam rata-rata tingkat harga merupakan fenomena ekonomi yang 

berdampak positif atau negatif terhadap perekonomian Indonesia. Inflasi di dalam 

negeri akan menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik sehingga berdampak 

terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu faktor penyebab terjadinya inflasi 

karena jumlah uang beredar meningkat, depresiasi nilai tukar rupiah, krisis 

ekonomi dan ekspektasi terhadap inflasi yang tinggi (Samuelson, 2013). 

Tabel 1.4 

Tingkat Inflasi di Sulawesi Selatan  

Tahun 2006-2020 

Tahun Tingkat Inflasi (%) 

2006 7,21 

2007 5,71 

           2008             12,40 

2009 3,39 

2010 6,56 

2011 2,88 

2012 4,41 

2013 6,22 

2014 8,61 

2015 4,48 

2016 2,94 

2017 4,44 

2018 3,50 

2019 2,35 

2020 2,04 
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                             Sumber: BPS Sulawesi selatan, 2021 

Laju inflasi Sulawesi selatan sepanjang 2016 dinilai paling terkendali 

dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Inflasi secara kumulatif pada 2016 yang 

berada dilevel 2,94% juga menjadi indikator langkah pengendalian berjalan secara 

efektif, tekanan inflasi yang terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu 

juga ditopang ketersediaan pasokan hingga kelancaran distribusi bahan pangan 

pembentuk inflasi. Capaian inflasi sepanjang tahun 2016 juga turut dipengaruhi 

kebijakan harga BBM oleh pemerintah pusat, meski kontribusi komoditas pangan 

masig relatif besar. Tingkat inflasi Sulawesi Selatan jauh lebih baik dari tahun-

tahun sebelumnya selain itu, penguatan sinergitas Tim Pengendali Inflasi Daerah 

(TPID) melalui serangkaian langkah strategis ikut mendorong tekanan inflasi 

SulSel paling rendah dalam lima tahun terakhir. 

Investasi (modal), kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi satu sama lain 

saling terkait. Sulit bagi pemerintah menciptakan lapangan kerja baru tanpa 

pertumbuhan ekonomi tinggi. Sama sulitnya menciptakan lapangan kerja bagi 

penduduk miskin (masyarakat lokal) jika pertumbuhan ekonomi hanya ditopang 

kegiatan produksi danmembutuhkan tenaga kerja luaran pendidikan tinggi. 

Dimana mayoritas masyarakat miskin adalah luaran pendidikan dasar (SD) atau 

bahkan tidak tamat SD (Patetdo, 2019). 

Selain Pengangguran dan Inflasi, Investasi PMDN mempunyai peran 

penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi selatan 

(Sukirno, 2012), investasi diartikan sebagai pengeluaran atau penanaman modal 

bagi perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-
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perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-

barang dan jasa-jasa. Di Indonesia bentuk investasi umumnya dibedakan menjadi 

dua, yaitu investasi yang dilakukan oleh pemerintah/swasta lebih dikenal dengan 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi dari pihak luar negeri 

dikenal dengan sebutan Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan adanya 

investasi maka kapasitas dalam produksi akan meningkat yang kemudian akan 

mempengaruhi output yang dihasilkan. Meningkatnya output akan menyebabkan 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang dicapai (Meilani, 2020) 

Tabel 1.5  

Reaslisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  

Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2020 

Tahun Realisassi Investasi PMDN (miliar rupiah)  

2006 68,6 

2007    1,1 

           2008 110,52 

2009 113,78 

2010 321,23 

2011 398,63 

2012 231,89 

2013                              921,0 

2014 494,96 

2015 921,53 

2016 333,46 

2017 196,94 

2018 327,59 

2019 567,26 

2020 914,20 
               Sumber: BPS Sulawesi selatan, 2021 

Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 2016 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, kemudian nilai investasi PMDN 

pada tahun 2019 dan 2020 mulai naik dari tahun-tahun sebelumnya. Menguatnya 

tren investasi Sulsel, meski masih dalam kondisi pandemi, namun perbaikan 
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keyakinan investor di tengah pembangunan proyek pemerintah dn swasta yang 

berlanjut, menjadi penopang utama dalam tumbuhnya investasi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap IPM di 

Provinsi Sulawesi Selatan? 

2. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Sulawesi 

Selatan? 

3. Apakah investasi berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Sulawesi 

Selatan? 

4. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap kemiskinan

 di Provinsi Sulawesi Selatan? 

5. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi 

Sulawesi Selatan? 

6. Apakah investasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi 

Selatan? 

7. Apakah IPM berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi 

Selatan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh 

terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Untuk mengetahui apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap IPM di 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Untuk mengetahui apakah investasi berpengaruh terhadap IPM di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

4. Untuk mengetahui apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh 

terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

5. Untuk mengetahui apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

6. Untuk mengetahui apakah investasi berpengaruh terhadap kemiskinan di 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

7. Untuk mengetahui apakah IPM berpengaruh terhadap kemiskinan di 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan 

sebagai : 

1. Kegunaan Teoritis 

Semoga dalam penelitian ini dapat memberi manfaat kepada 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya masalah IPM dan 

kemiskinan masyarakat di Povinsi Sulawesi selatan. 
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2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan secara praktis dapat memberikan konstribusi yang cukup besar 

dalam bidang perencanaan dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah 

ataupun Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan khusunya dalam penentuan 

kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah di masa akan datang.   
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Konsep pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan pada tahun  

1990 oleh United Nation Development Programme (UNDP). dalam laporannya 

“Global Human Development Report” yang berisi bahwa pembangunan manusia 

dirumuskan sebagai perluasan pilihan penduduk dalam upaya untuk memiliki 

peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai 

sehingga mampu menciptakan peluang untuk merealisasikan keterampilannya da-

lam kegiatan produktif untuk meningkatkan taraf hidupnya (Bappeda, 2015). 

Menurut United Nation Development Program (UNDP), Indeks Pem-

bangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis 

sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. 

Dimensi dasar tersebut menvakup :  (a long and healthy life), pengetahuan 

(knowledge), dan standar hidup yang layak (desend standart of living) (Pengesti, 

2018). 

Pembangunan manusia adalah sebuah proses perluasan pilihan bagi 

manusia, khususnya dalam mengakses hasil pembangunan seperti memperoleh 

pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran 

kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui tiga dimensi dasar, 

yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan yang layak. Dimensi umur panjang 



15 
 

 
 

dan sehat dipersentasikan oleh indikator angka harapan hidup, dimensi 

pengetahuan dipersentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata 

lamanya sekolah, sementara dimensi kehidupan yang layak dipersentasikan oleh 

indikator kemampuan daya beli (BPS, 2012). 

Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh 

UNDP pada tahun 1990. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses 

hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan 

sebagainya. IPM didasarkan pada indikator kesehatan, pendidikan dan standar 

hidup layak (Mushonnif, 2019). 

Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator 

yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu 

negara, yaitu: 

a. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi). 

b. Tingkat pendidikan diukur dengan jumlah penduduk uang melek dengan 

huruf atau tingkat pendidikan yang telah dicapai atau lamanya pendidikan 

seorang penduduk. 

c. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun. 

2. Kemiskinan  

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok 

orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak 

untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Cara 

pandang kemiskinan ini baranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui 

bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak 
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dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi 

dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan 

pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau 

sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara 

bermartabat (Soleh, 2018). 

Sharp, et.al (dalam Kuncoro, 1997:131) mencoba mengidentifikasi 

penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kem-

iskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang 

menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya mem-

iliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiski-

nan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sum-

berdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gili-

rannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena ren-

dahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau kare-

na keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.  

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kem-

iskinan (vicious circle of poverty) menurut Nurkse (dalam Kuncoro, 1997:132): 

adanya keterbelakangan, ketidaksempumaan pasar, dan kurangnya modal me-

nyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktivitasnya mengakibatkan 

rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berim-

plikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pa-

da keterbelakangan, dan seterusnya (lihat berikut). 

Gambar 2.1 Lingkaran setan kemiskinan 
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Ketidaksempurnaan pasar, 

Keterbelakngan,  

ketertinggalan 

 

Kekurangan Modal 

 

Investasi Rendah                                                                            Produktivitas Rendah 

 

Tabungan Rendah                          Pendapatan Rendah 

Negara berkembang, sampai kini masih saja memiliki ciri-ciri terutama 

sulitnya mengelola pasar dalam negerinya menjadi pasar persaingan yang lebih 

sempurna. Ketika mereka tidak mengelola pembangunan ekonomi, maka 

kecenderungan kekurangan kapital dapat terjadi, diikuti dengan rendahnya 

produktivitas, turunnya pendapatan riil, rendahnya tabungan, dan investasi 

mengalami penurunan sehingga melingkar ulang menuju keadaan kurang modal. 

Demikian seterusnya, berputar. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi 

kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap 

kemisikinan ini (Kadji, 2012). 

Lilitan kemiskinan hilangnya hak atau, kekayaan yang sukar untuk 

kembali, mungkin disebabkan desakan kebutuhan yang melampaui ambang batas 

kekuatannya, misalnya pengeluaran yang sudah diperhitungkan sebelumnya, 

namun jumlahnya sangat besar, atau tiba-tiba dihadapkan pada krisis yang hebat. 

Lazimnya kebutuhan yang sangat mendorong seseorang yang terlilit kemiskinan, 

berkaitan dengan lima hal; kewajiban, adat, musibah, ketidakmampuan fisik, 

pengeluaran tidak produktif dan pemerasan (Kadji, 2012). 
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Dan uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya 

kemiskinan adalah adanya faktor internal berupa kebutuhan yang segera harus 

terpenuhi namun tidak memiliki kemampuan dalam berusaha mengelola sumber 

daya yang dimiliki (keterampilan tidak memadai, tingkat pendidikan yang minim 

dan lain-lain). Faktor eksternal berupa bencana alam seperti halnya krisis ekonomi 

ini, serta tidak adanya pemihakan berupa kebijakan yang memberikan kesempatan 

dan peluang bagi masyarakat miskin (Kadji, 2012). 

Menurut BPS dan Depsos (2002:4) dalam Suharto, kemiskinan merupakan 

sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standart kebutuhan minimum, 

baik untuk makan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty 

theshold). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap 

individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per 

orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, 

kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya 

(Solikatun, 2014) 

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, pemahaman utamanya 

meliputi: pertama, gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup 

kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. 

Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan 

pelayan dasar. Kedua, gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilaan 

sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk bepartisipasi dalam 

masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial 

biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah 
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politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Ketiga, gambaran 

tentang kurangnya penghasilan dan keadaan yang memadai (Solikatum, 2014).  

Ukuran kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Solikatum, 

2014): 

1. Kemiskinan Absolut 

Konsep kemiskinan pada umumnya selalu dikaitkan dengan pendapatan 

dan kebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan pokok 

atau kebutuhan dasar ( basic need ). Kemiskinan dapat digolongkan dua 

bagian yaitu :  

a. Kemiskinan untuk memenuhi bebutuhan dasar.  

b. Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.  

2. Kemiskinan Relatif  

Menurut Kincaid ( 1975 ) semakin besar ketimpang antara tingkat hidup 

orang kaya dan miskin maka semakin besar jumlah penduduk yang selalu 

miskin. Yakni dengan melihat hubungan antara populasi terhadap distri-

busi pendapatan. 

Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan (Kartasasmita, Ginandjar; 

1996: 240) diantaranya: (a) rendahnya taraf pendidikan, rendahnya taraf 

pendidikan akan mengakibatkan kemampuan dalam pengembangan dari terbatas 

dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dimasuki dan juga akan 

membatasi kemampuan mereka untuk mencari dan memanfaatkan peluang. (b) 

rendahnya derajat kesehatan, taraf kesehatan dan gizi yang rendah akan 

mengakibatkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa. (c) 
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terbatasnya lapangan kerja, kondisi miskin karena pendidikan dan kesehatan 

dipersulit oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama adanya lapangan 

pekerjaan atau kegiatan usaha, maka selama itu pula ada harapan untuk 

memutuskan lingkaran kemiskinan tersebut. (d) kondisi keterisolasian, banyak 

penduduk secara ekonomi tidak bisa berbuat apa-apa karena berada di daerah 

terpencil dan terisolasi. Maka hidup di tempat terpencil sehingga sulit atau tidak 

menjangkau pelayan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati 

masyarakat lainnya. 

Selain itu, kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidimensi karena 

berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik 

dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan memiliki arti yang lebih luas dari 

sekedar rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar 

kesejahteraan terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan, 

akan tetapi kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan dengan 

untuk mencapai aspek di luar pendapatan (non-income factors) seperti akses 

kebutuhan minimum, kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Komplesitas 

kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan pengetahuan dan dimensi saja 

namun berkaitan juga dengan metode yang digunakan untuk mengukur garis 

kemiskinan (Nunung Nurati, 2008). 

3.  Pengangguran 

Definisi pengangguran secara teknis adalah semua orang dalam referensi 

waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam arti 
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tidak mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan, 

dalam arti mempunyai kegiatan aktif dalam mencari kerja tersebut (Novita, 2015) 

Secara umum, pengangguran dapat didefisikan sebagai suatu keadaan 

dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memeiliki 

pekerjaan secara aktif sedang mencari pekerjaan (Nanga, 2001 :253).  

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong 

dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat 

memperolehnya. Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan 

masalah ekonomi dan sosial kepada siapa yang mengalaminya, ketiadaan 

pendapatan menyebabkan para penganggur harus mengurai pengeluaran 

konsumsinya. Selain itu pengangguran juga dapat menganggu taraf kesehatan 

keluarga (Sadono Sukirno, 2004:14). 

Secara teori pengangguran dapat terjadi dikarenakan banyak faktor, 

misalnya saja pengusaha dalam memproduksi suatu barang memerlukan biaya 

yang cukup besar, maka kemungkinan pengusaha tersebut akan mengurangi para 

tenaga kerjanya untuk tetap melanjutkan jalannya operasi perusahaan, sehingga 

dampak dari pengeluaran tenaga kerja ini mengakibatkan pertumbuhan 

pengangguran semakin tinggi (Basmar, 2020) 

Ada beragam faktor yang menyebabkan terjadinyan pengangguran, sebab-

sebab inilah yang menimbulkan beragam klasifikasi pengagguran. Sebagian orang 

menjadi pengangguran hanya dalam jangka pendek yang disebabkan oleh faktor 

perubahan akibat pergantian pekerjaan atai akibat pergantian status dari sekolah 

menjadi bekerja. Sebagian lainnya menjadi pengangguran untuk jangka waktu 
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yang lebih lama, sebagai akibat faktor ketidakmampuan untuk menemukan 

pekerjaan (Kaufman, 2005). 

Pengangguran terbuka tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan 

pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibat dalam 

perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh 

pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang 

mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata 

dan sepenuh waktu oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. 

Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi 

yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga 

kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri. Untuk 

menghitung tingkat pengangguran terdapat rumus yaitu (Sukirno, 2004) : 

   
                                   

                     
      

Dalam kajian ekonomi terdapat beberapa bentuk pengangguran yaitu 

(Harjanto, 2014) : 

1. Pengangguran friksional, pengangguran friksional muncul karena 

perpindahan orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari 

satu pekerjaan ke pekerjaan lain atau karena tahapan siklus hidup yang 

berbeda. Pengangguran friksional akan selalu terjadi walaupun 

perekonomian dalam kondisi pengerjaan penuh. Hal ini terjadi karema 

tenaga kerja baru yang masuk ke pasar kerja maupun para pekerja yang 

berpindah pekerjaan untuk mendapatkan upah yang lebih baik ataupun 

alasan lainnya. 



23 
 

 
 

2. Pengangguran silikal, penagngguran jenis ini terjadi karena permintaan 

total tidak memadai untuk membeli semua keluaran yang dapat 

dihasilakan angkatan kerja dalam kondisi ekonomi dalam pengerjaan 

penuh. Penagngguran silikal dapat diukur sebagai jumlah orang yang 

mempunyai pekerjaan dikurangi orang yang seharusnya mempunyai 

pekerjaan pada kondisiekonomi dalam pengerjaan penuh. 

3. Pengangguran struktural, pengangguran struktural adalah pengangguran 

yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara struktur angkatan 

berdasarkan jenis keterampilan, pekerjaan, industri, atau lokasi geografis 

dengan struktur permintaan tenaga kerja. 

Menurut tipenya pengangguran dapat dikelompokkan 4 bentuk yaitu 

(Harjanto, 2014) : 

1. Pengangguran terbuka, pengangguran ini muncul sebagai akibat dari 

pertumbuhan kesempatan kerja lebih rendah dari pertumbuhan angkatan 

kerja. Hal inni mengakibatkan dalam perekonomian semakin banyak 

tenaga kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan. Tenaga kerja ini dalam 

janga panjang  tidak masuk dalam kegiatan ekonomi, mereka menganggur 

secara nyata dan penuh waktu. 

2. Setengah menganggur (under employment), jenis pengangguran ini terjadi 

karena para pekerja bekerja di bawah jam kerja normal, biasanya sekitar 

36 jam per minggu. Mereka yang bekerja kurang dari jam kerja tersebut 

dikelompokkan dalam kelompok setengah penganggur. 
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3. Pengangguran terselubung (disguid enemployment), pengangguran ini 

muncul karena jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi jumlahnya 

lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan yang sebenarnya untuk 

menghasilkan produksi yang efisien. Dalam teori produksi pengangguran 

ini muncul karena Produktivitas Marginal dari perusahaan sudah dibawah 

nol tetapi perusahaan atau organisasi tetap menambah tenaga kerja karen 

berbagai pertimbangan. 

4. Pengangguran bermusim, pengangguran ini banyak terjadi di sektor 

pertanian, pada musim hujan nelayan dan menyadap karet tidak dapat 

bekerja., mereka terpaksa menganggur menunggu musim hujan selesai. 

Hal ini juga terjadi pada para petani waktu musim kemarau yang 

menyebabkan petani tidak dapat bekerja karena lahannya kering dan tidak 

ada air. Selama musim kemarau ini para petani terpaksa menganggur. 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah 

(Adrriyanto, 2020) : 

1. besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja. 

Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar da-

ripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang 

terjadi.  

2. struktur Lapangan Kerja Tidak Seimbang.  

3. Meningkatnya peranan dan aspirasi Angkatan Kerja Wanita dalam seluruh 

struktur Angkatan Kerja Indonesia.  
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4. penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja antar daerah tidak seimbang. 

Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kes-

empatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan se-

baliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja 

dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara 

lainnya.  

5. Upah Kerja. Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit 

tenaga kerja berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya. Adanya ke-

bijakan pemerintah dalam penetapan upah seperti dalam penetapan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) sangat diharapkan mampu untuk mengatasi 

permasalahan kepentingan antara pengusaha dan pekerja. Adanya perbai-

kan upah berarti akan ada peningkatan pendapatan dan daya beli masyara-

kat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan 

akan barang dan jasa yang kemudian pada gilirannya secara makro men-

dorong pengusaha untuk menambah produksi yang secara otomatis 

menambah karyawan  

4.  Inflasi 

Untuk mencapai perkembangan perekonomian yang lebih baik dan cepat 

pada tingkat perkembangan yang diperlukan, maka perekonomian dalam suatu 

negara akan selalu mengalami inflasi. Inflasi dalam ukuran yang normal, 

diharapkan untuk merangsang produsen agar berproduksi (Adiyadnya, 2017). 

Inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga 

secara umum dan berlangsung secara terus menerus. Dari definisi tersebut ada tiga 
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kriteria yang perlu diamati, untuk melihat telah terjadinya inflasi, yaitu kenaikan 

harga, bersifat umum, dan terjadi terus menerus dalam rentang waktu tertentu. 

Apabila terjadi kenaikan harga satu barang, yang tidak mempengaruhi harga 

barang lain, sehingga tidak naik secara umum, kejadian seperti itu bukanlah 

inflasi. Kecuali bila yang naik itu seperti harga BBM, ini berpengaruh terhadap 

harga-harga lain sehingga secara umum semua produk hampir mengalami 

kenaikan harga. Bila kenaikan harga itu terjadinya sesaat kemudian turun lagi, itu 

pun belum bisa dikatakan inflasi, karena kenaikan harga yang diperhitungkan 

dalam konteks inflasi mempunyai rentang waktu minimal sebulan (Murni, 2006). 

perlu digaris bawahi bahwa definisi inflasi mencakup aspek-aspek sebagai 

berikut (Santosa, 2017): 

1. Tendency, yaitu berupa kecenderungan harga-harga untuk meningkat, 

artinya dalam suatu waktu tertentu dimungkinkan terjadinya penurunan 

harga tetapi secara keseluruhan mempunyai kecenderungan meningkat. 

2. Sustained, kenaikan harga yang terjadi tidak hanya berlangsung dalam 

waktu tertentu saja, melainkan secara terus menerus dalam jangka waktu 

yang lama. 

3. General level of price, harga dalam konteks inflasi dimaksudkan sebagai 

harga barang-barang secara umum, bukan dalam artian satu atau dua jenis 

barang saja. 

Menurut Boediono (2001:161) inflasi adalah kecenderungan dari harga 

yang naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan satu atau dua barang saja 

tidak disebut inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas dan mengakibatkan pada 
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sebagian besar dari harga-harga barang lain. Jika inflasi mengalami fluktuasi, 

maka kegiatan perekonomian akan cenderung menyesuaikan dengan kondisi yang 

terjadi. Dampak dari kenaikan inflasi menyebabkan menurunnya daya beli 

masyarakat. Dikarenakan nilai riil pada mata uang mengalami penurunan 

(Ningsih, 2018) 

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum 

dan terus-menerus. (Boediono, 2001: 155), yang dimaksud dengan inflasi adalah 

proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus selama 

satu periode tertentu. (Nopirin, 2000: 25) inflasi adalah naiknya harga-harga 

barang secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu dan diperlukan 

penanganan khusus untuk menanggulanginya. Masyarakat membutuhkan keadaan 

dimana harga barang dan jasa tetap stabil sehingga dapat menjalankan usahanya 

(Siregar, 2016). 

Apabila terjadi inflasi yang tinggi, Bank Indonesia dapat melakukan 

kebijakan moneter untuk menurunkan jumlah uang yang beredar (JUB). Untuk 

menurunkan jumlah uang yang beredar, kebijakan moneter yang diambil dapat 

berupa menaikkan atau menurunkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

atau pun dengan kebijakan moneter lainnya yaitu reserve requirements. Untuk 

menurunkan laju inflasi berarti jumlah uang yang beredar harus dikurangi.  

Untuk itu, dengan kebijakan reserve requirements, Bank Indonesia menetapkan 

kenaikan cadangan minimum dari bank-bank umum (Siregar, 2016). 

Menurut Nanga (2005:247), atas dasar besarnya laju inflasi, inflasi dapat 

dibagi ke dalam empat kategori, yakni: 
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1. Inflasi Ringan, yaitu inflasi yang masih belum mengganggu keadaan 

ekonomi. Inflasi ini dapat dikendalikan karena harga-harga naik secara 

umum, tetapi belum mengakibatkan krisis dibidang ekonomi. Inflasi 

ringan nilainya dibawah 10% per tahun. 

2. Inflasi Sedang, belum membahayakan kegiatan ekonomi, tetapi inflasi ini 

dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai pendapatan 

yang tetap. Inflasi sedang berkisar antara 10%-30% 

3. Inflasi Berat, inflasi ini sudah mengacaukan kondisi perekonomian. Pada 

kondisi inflasi berat ini orang cenderung menyimpan barang. Orang tidak 

mau untuk menabung karena bunga bank lebih rendah dari laju inflasi. 

Inflasi ini berkisar 30%-100% per tahun. 

4. Hyperinflasi, inflasi ini sudah mengacaukan perekonomian dan susah 

dikendalikan walaupun dengan tindakan moneter dan tindakan fiskal. 

Inflasi sangat berat ini nilainya diatas 100% per tahun. 

Berdasarkan sebab terjadinya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

(Sukirno 2008:152) : 

1. Demand Pull Inflation  

Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat terhadap akan berbagai 

barang terlalu kuat. Demand pull inflation terjadi karena kenaikan permintaan 

agregat dimana kondisi perekonomian telah berada pada kesempatan kerja penuh. 

Jika kondisi produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh. Kondisi 

produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh, maka kenaikan permintaan 

tidak lagi mendorong kenaikan output ataupun produksi tetapi hanya mendorong 
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kenaikan harga-harga yang disebut inflasi murni. Kenaikan permintaan yang 

melebihi produk domestik bruto akan menyebabkan inflationary gap yang 

menyebabkan inflasi.  

2. Cost Push Inflation  

Inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi. Pada Cost Push 

Inflation tingkat penawaran lebih rendah dibandingkan tingkat permintaan. 

Karena adanya kenaikan harga faktor produksi sehingga produsen terpaksa 

mengurangi produksinya sampai pada jumlah tertentu. Penawaran agregat terus 

menurun karena adanya kenaikan biaya produksi. Inflasi dan pengangguran dapat 

memiliki hubungan positif ataupun negatif. Hubungan positif terjadi apabila 

tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi pada harga-harga secara umum, maka 

tingginya tingkat inflasi akan berakibat pada peningkatan tingkat bunga simpanan 

dan pinjaman. Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan 

mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini 

akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya 

kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi. 

Perhitungan tingkat Inflasi menurut IHK dapat dilakukan dengan formula 

(Susanti, 2010), yaitu sebagai berikut:  

Π = IHKt - IHKt-1 / IHKt-1  

Keterangan:  

Π = Inflasi tahun t  

IHK = indeks harga konsumen tahun t atau t-1  
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Teori Inflasi (Santosa, 2008) : 

1. Teori Kuantitas 

Konsep dasar dari teori kuantitas dapat diuraikan sebagai berikut 

(Boediono, 1995) : 

a. Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan jumlah uang beredar 

(penambahan uang kartal atau giral) tanpa disertai perubahan yang 

signifikan dalam jumlah produksi barang. 

b. Laju inflasi juga ditentukan oleh ekspektasi masyarakat terhadap 

kenaikan harga-harga barang dimasa mendatang. Dalam hal inin 

terdapat 3 kemungkinan, Pertama : apabila masyarakat tidak 

mengharapkan harga-harga untuk naik, maka penambahan jumlah 

uang beredar akan diterima masyarakat untuk menambah likuiditasnya. 

Kedua, apabila masyarakat, berdasarkan pengalaman periode waktu 

sebelumnya, mulai sadar adanya inflasi. Ketiga, terjadi pada saat 

inflasi pada kondisi yang lebih parah yaitu hyperinflation. Dalam 

keadaan ini masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap mata 

uang, sehingga ekspektasi masyarakat mengharapkan kondisi yang 

lebih buruk pada masa mendatang. 

2. Teori Keynes 

Konsep dasar teori Keynes dalam inflasi didasarkan pada teori makro-nya. 

Inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan 

ekonominya (disposable income). Hal tersebut diterjemahkan dalam suatu kondisi 

dimana permintaan masyarakat akan barang melebihi jumlah barang yang 
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tersedia, sehingga muncul inflationary gap. Inflationary gap ini muncul karena 

masyarakat berhasil menterjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan efektif 

akan barang-barang. Inflasi akan terus berlangsung selama jumlah permintaan 

efektif dari masyarakat melebihi jumlah output yang bisa dihasilkan oleh 

masyarakat. Inflasi baru akan berhenti apabila permintaan efektif total tidak 

melebihi harga-harga yang berlaku jumlah output tersedia. Dari sisi jumlah uang 

beredar, pertumbuhan yang tinggi sering menjadi penyebab tingginya tingkat 

inflasi. Meningkatnya jumlah uang beredar akan mengakibatkan kenaikan 

permintaan angregate. Apabila kondisi tersebut tidak diimbangi dengan 

pertumbuhan pada sektor riil akan menyebabkan meningkatnya harga (terjadi 

inflasi). 

3. Teori Strukturalis 

Teori strukturalis mengenai inflasi didasarkan pada pengalaman di negara-

negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran (inflexibilities) 

dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Karena inflasi 

dikaitkan dengan faktor-faktor struktural, maka menurut teori ini terdapat 2 (dua) 

ketegaran utama dalam perekonomian negara sedang berkembang yang dapat 

menimbulkan inflasi, yaitu (Boediono, 1995) : 

a. ketegaran berupa "ketidak-elastisan" penerimaan ekspor, yaitu nilai 

ekspor tumbuh secara lembut dibandingkan dengan sektor lainnya. 

b. ketegaran berkaitan dengan "ketidak-elastisan" supply atau produksi 

bahan makanan dalam negeri. Pertumbuhan produksi bahan makanan 

dalam negeri tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk dan 



32 
 

 
 

pertumbuhan pendapatan perkapita. Akibatnya, harga bahan makanan 

dalam negeri cenderung naik terus melebihi kenaikan barang bukan 

makanan. Kondisi tersebut akan mempengaruhi sisi demand 

(permintaan), dalam artian bahwa ongkos produksi, yang berarti pula 

mengakibatkan kenaikan harga barang. Proses tersebut akan 

berlangsung terus dan akan berhenti dengan sendirinya seandainya 

harga bahan makanan tidak naik. 

4. Inflation Targeting 

Seperti telah dijelaskan di muka bahwa inflasi merupakan indikator 

strategis bagi upaya mengeluarkan perekonomian nasional dari resesi yang 

berkepanjangan. Kebijakan Moneter yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia 

sebagai otoritas moneter melalui kebijakan inflation targeting. Pertimbangan lain 

yang digunakan oleh Bank Indonesia menggunakan inflation targeting adalah : 

(Amril Arief, 2005)  

a. Terkait dengan sistem nilai tukar yang digunakan, yaitu free exchange 

rate system. 

b. Inflation targeting lebih fokus pada kestabilan harga, sehingga dapat 

digunakan sebagai "anchor" ekspektasi inflasi bagi masyarakat. 

c. Inflation targeting meningkatkan transparansi kebijakan moneter 

d. Akuntabilitas membaik sehingga pemahaman publik lebih baik yang 

berdampak pada meningkatnya kredibilitas Bank Sentral.  
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5. Investasi 

Investasi adalah pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk 

membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang akan menambah 

kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian 

(Chairul Nizar, 2013). 

Menurut Sunariyah (2003:4) “Investasi adalah penanaman modal untuk 

satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan 

harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.” Investasi 

yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan 

modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran 

agregat. Tabungan dari sektor rumah tangga melalui institusi keuangan akan 

mengalir ke sektor perusahaan. Apabila para pengusaha menggunakan uang 

tersebut untuk membeli barang-barang modal , pengeluaran tersebut dinamakan 

investasi. 

Menurut Sukirno (2000) kegiatan investasi yang dilakukan oleh 

masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan 

kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf 

kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari 

kegiatan investasi, yaitu: 

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, 

sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, 

pendapatan nasional serta kesempatan kerja. 



34 
 

 
 

2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah 

kapasitas produksi. 

3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. 

Jenis-Jenis Investasi (Pateda, 2019) : 

1. Jenis Investasi berdasarkan Asetnya 

Jenis investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi 

dari aspek modal atau kekayaan. Investasi berdasarkan asetnya terbagi atas 

dua jenis, yaitu real asset dan financial asset. 

a. Real Asset adalah investasi yang berwujud seperti gedung-gedung, 

kendaraan dan lain sebagainya. 

b. Financial Assetmerupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung 

dari pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan 

sekuritas tersebut. 

2. Jenis Investasi Berdasarkan Pengaruhnya 

Jenis investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan 

pada faktorfaktor yang memengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan 

investasi. Jenis investasi berdasarkan pengaruhnya dapat dibagi lagi menjadi 

dua macam, yaitu investasi autonomus (berdiri sendiri) dan Investasi Induces 

(memengaruhi atau menyebabkan). 

a. Investasi Autonomus adalah investasi yang tidak dipengaruhi oleh 

tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Contoh investasi ini : 

pembelian surat-surat berharga. 
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b. Investasi Induced ialah investasi yang dipengaruhi kenaikan 

permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Contoh 

investasi ini : penghasilan transitori, yaitu penghasilan yang diperoleh 

selain dari bekerja, seperti bungan dan sebagainya. 

3. Jenis Investasi berdasarkan Sumber Pembiayaannya 

Jenis investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi 

yang didasarkan pada asal-usul investasi yang diperoleh. Jenis investasi ini 

dapat dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu investasi yang besumber dari 

modal asing dan investasi yang bersumber dari modal dalam negeri. 

4. Jenis Investasi Berdasarkan Bentuknya 

Jenis investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang 

didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Jenis investasi ini dapat 

dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung. 

Investasi Portopolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat 

berharga, contohnya seperti saham dan obligasi. Investasi langsung 

merupakan bentuk investasi yang dilakukan dengan membangun, membeli 

total, atau mengakuisi suatu perusahaan. 

 

B. Keterkaitan Antar Variabel 

1. Hubungan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan 

Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan 

keahlian akan mampu meningkatkan hasil produktivitas pertanian, karena dengan 

tenaga kerja yang terampil maka akan dapat bekerja secara efisien. Seseorang 

yang meiliki keahlian produktivitas yang tinggi kesejahteraannnya akan 
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meningkat. Hal ini bisa dibuktikan dari peningkatan pendapatan maupun 

konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh 

rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan 

sebagainya (Sinaga, 2009).  

Menurut UNDP (1996) hubungan antara tingkat kemiskinan dan 

pembangunan manusia, yaitu banyaknya penduduk miskin turut mempengaruhi 

pembangunan manusia. Karena penduduk yang masuk kelompok ini, pada 

umumnya memiliki keterbatasan pada faktor produksi, sehingga akses terhadap 

kegiatan ekonomi mengalami hambatan. Akibatnya produktivitas menjadi rendah, 

pada gilirannya pendapatan yang diterima pun jauh dari cukup. Dampaknya, 

untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, sandang dan 

papan mengalami kesulitan. Apalagi untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, 

kesehatan dan lainnya menjadi terhambat. Implikasinya pada wilayah-wilayah 

yang terdapat cukup banyak penduduk miskin, akan mengalami kesulitan untuk 

mencapai kebehasilan pada pembangunan manusianya. 

2. Hubungan tingkat pengangguran terbuka  terhadap indeks pembangunan 

manusia 

Todaro (2000) mengemukakan bahwa pembangunan manusia adalah 

tujuan dari pembangunan itu sendiri. Dimana pembangunan manusia memiliki 

peran untuk membentuk keberhasilan suatu negara dalam upaya penyerapan 

teknologi-teknologi yang semakin modern sebagai tujuan untuk pengembangan 

kapasitas individu dalam peningkatan kualitas kerja serta mengurangi angka 

pengangguran untuk mencapai pembangunan manusia yang terus berkelanjutan. 
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Berdasarkan diatasinya pengangguran dan berdampak kepada peningkatan 

pendapatan suatu penduduk sehingga akan berdampak kepada peningkatan 

pembangunan manusia dengan berbagai peningkatan kualitas hidup yang berhasil 

dicapai seperti kebutuhan gizi, konsumsi rumah tangga dan pendidikan maka 

pengurangan pengangguran dapat mengalami perubahan indeks pembangunan 

manusia yang semakin meningkat.  

3. Hubungan tingkat inflasi terhadap indeks pembangunan manusia 

Menurut Boediono (2001:161) inflasi adalah kecenderungan dari harga 

yang naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan satu atau dua barang saja 

tidak disebut inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas dan mengakibatkan pada 

sebagian besar dari harga-harga barang lain. Jika inflasi mengalami fluktuasi, 

maka kegiatan perekonomian akan cenderung menyesuaikan dengan kondisi yang 

terjadi. Dampak dari kenaikan inflasi menyebabkan menurunnya daya beli 

masyarakat. Dikarenakan nilai riil pada mata uang mengalami penurunan 

(Ningsih, 2018) 

Tingkat daya beli masyarakat yang tinggi di luar batas kemampuannya 

akan mengakibatkan sebuah jarak yang mengakibatkan inflasi. Perbedaan 

permintaan dan penawaran dari masyarakat penyebabnya, sedangkan barang yang 

disediakan jumlahnya tetap. Jarak inilah yang menyebabkan kebanyakan kaum 

miskin menjadi terbebani. Kaum miskin akan mengeluarkan biaya lebih untuk 

membeli kebutuhannya sehari-harinya. Dengan adanya kenaikan harga yang 

disebabkan oleh jarak inflasi, maka kaum miskin akan tidak mampu untuk 

memenuhi kebutuhan lainnya atau akan mengorbankan kebutuhan sekunder untuk 
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kebutuhan primer atau sebaliknya. Ini yang menyebabkan kaum miskin di 

Indonesia ataupun di perkotaan seperti Kota Makassar banyak yang putus sekolah, 

kesehatan yang buruk, dan standar hidup yang tidak layak. 

4. Hubungan investasi terhadap indeks pembangunan manusia 

Menurut Kuncoro (2000), apabila dilihat secara makro ekonomi adanya 

ketimpangan distribusi pendapatan dapat terjadi karena perbedaan pola 

kepemilikan sumber daya. Pendapatan yang rendah akan mengakibatkan 

menurunnya jumlah tabungan dan investasi. Investasi yang rendah akan 

mengakibatkan terjadinya kekurangan modal yang mengakibatkan rendahnya 

produktifitas. Produktifitas yang rendah akan berdampak pada rendahnya 

pendapatan (Royan, 2015) 

Kenaikan IPM disebabkan adanya berbagai pemerintah baik provinsi 

maupun kabupaten/kota seperti prgram dibidang kesehatan, pendidikan maupun 

ekonomi dan peningkatan kualitas sarana prasarana masyarakat lainnya. 

Keberhasilan program tersebut  juga tergantung pada pola pikir masyarakat 

setempat dalam pemanfaatan sarana. Perlu disadari bahwa investasi pembangunan 

dalam rangka pembangunan manusia  yang dilihat dari IPM, hasilnya tidak 

langsung berdampak di tahun berikutnya. Misalnya, usaha peningkatan rata-rata 

lama sekolah (RLS) yang dimenifestasikan dalam program wajib belajar 

pendidikan dasar 9 tahun. Hasilnya akan terasa pada beberapa tahun kemudian. 

(Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2008). 

Dilihat dari dampaknya, investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat baik itu investasi penanaman modal dalam negeri 
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(PMDN) sektor ekonomi ataupun yang lain, karena investasi akan meningkatkan 

jumlah tenaga kerja yang terserap. Masyarakat yang sebelumya menjadi 

pengangguran akan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan. Seiring dengan 

meningkatnya pendapatan, daya beli masyarakat yang merupakan bagian dari 

komponen IPM juga akan meningkat (Sumanto, 2012). 

5. Hubungan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan 

Angka pengangguran menurut (Sumarsono,2009:6), “adalah persentase 

jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang sedang men-

cari pekerjaan tetapi tidak sedang mempunyai pekerjaan disebut penganggur”. 

Kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak berharta, 

berpenghasilan rendah, dan serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

minimal hidup layak, seperti sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, 

kesehatan, pelayanan air bersih, dan sanitasi (Nugroho, 2004). Kemiskinan meru-

pakan masalah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, anta-

ra lain pengangguran, pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan masyarakat, 

konsumsi, lokasi, dan lingkungan (Putra, 2018). 

Hubungan pengangguran dan kemiskinan sangat erat sekali, jika suatu 

masyarakat sudah bekerja pasti masyarakat atau orang tersebut berkecukupan atau 

kesejahterannya tinggi, namun di dalam masyarakat ada juga yang belum bekerja 

atau menganggur, penganguran secara otomatis juga akan mempengaruhi tingkat 

kemiskinan. (Sukirno dalam Yogatama, 2010:34), efek buruk dari pengangguran 

adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi 

tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan 
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masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan kemiskinan. Apabila 

pengangguran disuatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu 

berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat 

dan prospek pembangun ekonomi dalam jangka panjang (Putra, 2018) 

6. Hubungan tingkat inflasi terhadap kemiskinan 

Inflasi dapat didefinisikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk 

menaik secara umum dan terus menerus, atau bisa juga disebut gejala ketidak 

seimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang dan jasa yang 

tersedia, jumlah uang yang beredar lebih besar dibanding dengan jumlah barang 

dan jasa yang tersedia. Menurut teori Keynes inflasi terjadi karena suatu masyara-

kat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Dengan kata lain proses 

perebutan bagian rezeki diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan 

bagian yang lebih besar daripada yang dapat disediakan masyarakat sehingga 

proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan 

masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang terse-

dia (inflationary gap) (Kolibu, 2019). 

Menurut Boediono (2001;161) inflasi adalah kecenderungan dari harga 

yang naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan satu atau dua barang saja 

tidak disebut inflasi, kecuali kenikam tersebut meluas dan mengakibatkan pada 

sebagian besar dari harga-harga barang lain. Jika inflasi mengalami fluktuasi, 

maka kegiatan perekonomian akan cenderung menyesuaikan dengan kondisi yang 

terjadi. Dampak dari kenaikan inflasi menyebabkan menurunnya daya beli 

masyarakat. Dikarenakan nilai riil pada mata uang mengalami. 
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Menurut Mankiw (2006;194) bahwa inflasi merupakan hal yang wajar, ada 

variasi penting pada tingkat kenaikan harga, publik sering memandang laju inflasi 

yang tinggi ini sebagai masalah yang utama dalam perekonomian. Menurut Nanga 

(2005;247), atas dasar besarnya laju inflasi, inflasi dapat dibagi ke dalam empat 

kategori, yakni : inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat dan hyperinflasi. 

7. Hubungan investasi terhadap kemiskinan 

Menurut sadono Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu 

masyarakat terus menerus meningkatkan kegitan ekonomi dan kesempatan kerja, 

peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan invetasi, yakni (1) 

investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga 

kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional 

serta ksempatan kerja. (2) pertambahan modal sebagai akibat investasi akan 

menambah kapasitas produksi. (3) investasi selalu diikuti dengan perkembangan 

teknologi. 

 

C. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan 

sebelumnya sehingga dapat dikatakan bahwa kemiskinan dan pengangguran 

menjadi sebuah permasalahan yang serius karena kemiskinan membuat banyak 

masyarakat mengalami kesusahan dalam hal pemenuhan terhadap hidupnya. 

Sehingga penulis bermaksud untuk meneliti “Pengaruh Tingkat Pengangguran 

Terbuka, Tingkat Inflasi, dan Investasi Terhadap IPM dan Kemiskinan di Provinsi 

Suleel”. 
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Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

No Peneliti/ 

Tahun 

Judul Penelitian  Variabel dan 

Metode 

Hasil Penelitian 

1. Siti Walida, 

Mustami 

dan 

Agussalim  

Sri Undai 

Nubayani 

(2015) 

Pengaruh 

Variabel 

Ekonomi Makro 

Terhadap 

Kemiskinan Di  

Kota  

Makassar 

Provinsi 

Sulawesi 

Selatan 

 

X1:Belanja 

daerah 

X2:Inflasi 

X3: Investasi 

Y: Kemiskinan 

Metode: 

Pendekatan 

Kuantitatif 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan belanja 

pemerintah berpengaruh 

negatif terhadap 

kemiskinan. & juga hasil 

penlitian ini menyatakan 

bahwa, adanya pengaruh 

negatif antara belanja 

pemerintah terhdap 

kemiskinan disebabkan  

karena adanya 

peningkatan belanja 

pemerintah dari tahun ke 

tahun yang dilakukan oleh 

pemerintah Kota  

Makasaar memberikan 

dampak yang positif 

terhadap penurunan 

tingkat kemiskinan yang 

ada di Kota Makassar. 

2. Fitri Amalia 

(2012) 

Pengaruh 

Pendidikan, 

Pengangguran 

dan Inflasi 

Terhadap 

Tingkat 

Kemiskinan Di 

Kawasan Timur 

Indonesia (KTI) 

Periode 2001-

2010 

 

X1: Pendidikan 

X2: 

Pengangguran 

X3: Inflasi 

Y: Tingkat 

Kemiskinan 

Metode: 

Kuantitatif 

Hasil analisis 

menunjukkan bahwa 

variabel pengangguran 

tidak berpengaruh 

terhadap tingkat 

kemiskinan di Indonesia 

Timur. Sedangkan dua 

variabel lainnya yaitu 

pendidikan dan inflasi 

berpengaruh signifikan 

dengan tingkat 

kepercayaan 95% terhadap 

tingkat kemiskinan. 

Berdasarkan uji F, 

menunjukkan semua 

variabel bebas 

(pendidikan, 

pengangguran dan inflasi) 

secara simultan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat 

kemiskinan di Indoensia 

Timur pada tingkat 

kepercayaan 95%. 
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Lanjutan tabel 2.1 

No Peneliti/ 

Tahun 

Judul Penelitian  Variabel dan 

Metode 

Hasil Penelitian 

3. Yarlina 

Yacoub 

(2012) 

Pengaruh 

Tingkat 

Pengangguran 

Terhadap 

Tingkat 

Kemiskinan 

Kabupaten/Kota 

Di Provinsi 

Kalimantan 

Barat 

 

X: Tingkat 

Pengangguran 

Y: Tingkat 

Kemiskinan 

Metode:  

Deskriptif dan 

Eksplanatory 

Berdasarkan hasil 

penelitian ini menyatakan 

bahwa: 1. Tingkat 

pengangguran 

berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat 

kemiskinan 

kabupaten/kota di Provinsi 

Kalimantan Barat. Data 

empiris menunjukkan pola 

hubungan yang tidak 

selalu searah antara tingkat 

pengangguran dan tingkat 

kemiskinan. 2. penganggur 

yang ada dirumah tangga 

tersebut tidak secara 

otomatis menjadi miskin 

karena ada anggota 

keluarga lai  yang 

memiliki pendapatan yang 

cukup untuk 

mempertahankan 

keluarganya hidup berada 

di atas garis kemiskinan. 

3. pada kelompok keluarga 

yang sangat miskin, justru 

tingkat pengangguran 

rendah karena sebagian 

besar anggota keluarga 

bekerja untuk bisa 

bertahan hidup, terkadang 

anak-anak juga dilibatkan 

dalam bekerja dengan 

alasan penghasilan kepala 

keluarga atau orang tua 

tidak mencukupi 

kebutuhan keluarga, 

terutama pada kelaurga 

petani dengan pendidikan 

yang rendah  
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Lanjutan tabel 2.1 

No Peneliti/ 

Tahun 

Judul Penelitian  Variabel dan 

Metode 

Hasil Penelitian 

4 Lailan 

Syafrina 

Hasibuan, 

Rujiman dan 

Sukardi 

(2020) 

Analisis 

Determinan 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia (IPM) 

Di Indonesia 

X1: Inflasi 

X2: PDRB 

X3: 

Pengangguran 

X4: 

Kemiskinan 

Y: IPM 

Metode: 

Kuantitatif 

Berdasarkan hasil uji 

Chow dan uji Hausman 

maka metode estimasi 

parameter yang tepat 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah Fixed 

Effect Model (FEM). 

Hasil Fixed Effect Model 

(FEM) menunjukkan 

bahwa inflasi berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap IPM di 

Indonesia. Sedangkan 

kemiskinan tidak 

berpengaruh terhadap IPM 

di Indonesia. 

Pengangguran 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap IPM di 

Indonesia. Pertumbuhan 

Ekonomi berpengaruh 

negative dan tidak 

signifikan terhadap IPM di 

Indonesia. 

5. Eka Nurcitra 

Ayu Ningtias 

dan 

Andi Faisal 

Anwar 

(2021) 

Mengukur 

dampak 

pengangguran, 

tingkat 

pendidikan, 

upah minimum, 

dan pengeluaran 

per kapita 

terhadap 

kemiskinan di 

Kota Makassar 

 

X1: 

pengangguran 

X2: tingkat 

pendidikan 

X3: upah 

minimum 

X4: 

pengeluaran 

perkapita 

Y: kemiskinan 

Metode: 

Kuantitatif 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa : 

variabel pengangguran, 

tingkat pendidikan, upah 

minimum, dan 

pengeluaran per kapita 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kemiskinan di Kota 

Makassar.  
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Lanjutan tabel 2.1 

No Peneliti/ 

Tahun 

Judul Penelitian  Variabel dan 

Metode 

Hasil Penelitian 

6. Indah 

Pangesti dan 

Rudy 

Susanto 

(2018) 

Pengaruh Inflasi 

Terhadap Indeks 

pembangunan 

Manusia (IPM) Di 

Indonesia 

X: Inflasi 

Y: IPM 

Metode:  

Kuantitatif 

Hasil penelitian 

menunjukan : terdapat 

hubungan yang negatif 

antara inflasi dengan 

indeks pembangunan 

manusia (IPM) dengan 

katagori sedang dengan 

nilai koefisien korelasi 

sebesar -0,42 dan 

kontribusi yang 

diberikan oleh inflasi 

terhadap indeks 

pembangunan manusia 

(IPM) sebesar 17,64 % ; 

apabila inflasi naik 1 % 

maka indeks 

pembangunan manusia 

(IPM) akan turun 

sebesar 0,36 % dengan 

nilai konstanta sebesar 

73,33 ; inflasi tidak 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap 

indeks pembangunan 

manusia (IPM) dan 

elastisitasnya tidak 

eslatis (inelastis).  

7. Indrasuara 

Luther 

Sirangi, 

Zamruddin 

Mulawarman 

dan Priyagus 

(2019) 

Analisi Faktor-

Faktor yang 

berpengaruh 

Terhadap Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

X1: PDRB 

X2: Belanja 

Langsung 

Pemerintah 

X3 Investasi 

X4: TPT 

Y: IPM 

Metode: 

Deskriptif 

Hasil penelitian yang 

diperoleh menyimpulkan 

bahwa: PDRB Sektor 

Pertanian, Belanja 

Langsung Pemerintah, 

Investasi Swasta, dan 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka secara simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia 

(IPM) di Provinsi 

Sulawesi Barat.  
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Lanjutan tabel 2.1 

No Peneliti/ 

Tahun 

Judul Penelitian  Variabel dan 

Metode 

Hasil Penelitian 

8. Nursiah 

Chalid dan 

Yusbar 

Yusuf 

(2014) 

Pengaruh Tingkat 

Kemiskinan, 

Tingkat 

Pengangguran, 

Upah Minimum 

Kab/Kota Dan 

Laju Pertumbuhan 

Ekonomi 

Terhadap Indeks 

Pembangunan 

Manusia Di 

Provinsi Riau 

X1: Tingkat 

Kemiskinan 

X2: Tingkat 

Pengangguran 

X3: Upah 

Minimum 

Kab/Kota 

X4: Laju 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Y: IPM 

Metode: 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Dari hasil analisis 

diketahui tingkat 

kemiskinan, tingkat 

pengangguran, upah 

minimum kabupaten/ 

kota & laju pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh 

terhadap IPM.Tingkat 

kemiskinan & tingkat 

pengangguran 

berpengaruh negative 

terhadap IPM.Upah 

minimum kabupaten/ 

kota & laju pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh 

positif terhadap 

IPM.Variable yang 

sangat besar 

pengaruhnya terhadap 

IPM adalah laju 

pertumbuhan ekonomi. 

9.    Hasil penelitian ini 

menunjukkan: IPM 

berpengaruh secara 

langsung dan negatif 

terhadap tingkat 

kemiskinan. Sedangkan 

pertumbuhan ekonomi 

tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

penurunan tingkat. 

Kemudian, tampak pula 

bahwa pengangguran 

berpengaruh positif 

terhadap tingkat 

kemiskinan & 

berpengaruh signifikan. 

Dan juga menunjukkan 

bahwa pengangguran 

dapat memediasi antara 

IPM dengan kemiskinan. 

Selain itu, pengangguran 

juga dapat memediasi 

antara pertumbuhan 

ekonomi dengan 

kemiskinan.  
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Lanjutan tabel 2.1 

No Peneliti/ 

Tahun 

Judul Penelitian  Variabel dan 

Metode 

Hasil Penelitian 

10. Anak Agung 

Istri Diah 

Paramita dan 

Ida Bagus 

Putu 

Purbadharma

ja (2015) 

 

Pengaruh Investasi 

Dan 

Pengangguran 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Serta 

Kemiskinan Di 

Provini Bali 

X1: Investasi 

X2: 

Pengangguran 

Y1: 

Pertumbuhan 

Ekkonomi 

Y2: 

Kemiskinan 

Metode: 

Kuantitatif 

Asosiatif 

Hasil penelitian 

menyatakan, secara 

lngsung variabel 

investasi berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

dan variabel 

pengangguran 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Sedangkan secara 

langsung variabel 

investasi dan 

pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

kemiskinan dan variabel 

pengangguran 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kemiskinan. Selanjutnya 

untuk 

pengaruh investasi 

terhadap kemiskinan 

melalui pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh 

negatif dan 

signifikan. Untuk 

pengangguran terhadap 

kemiskinan melalui 

pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh 

positif dan signifikan. 
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Lanjutan tabel 2.1 

No Peneliti/ 

Tahun 

Judul Penelitian  Variabel dan 

Metode 

Hasil Penelitian 

11. Meinny 

Kolibu, 

Vekie A, 

Rumate dan 

Daisy S.M. 

Engka  

(2017) 

 

Pengaruh Tingkat 

Inflasi, Investasi, 

Pertumbuhan 

Ekonomi Dan 

Tingkat 

Pengangguran 

Terhadap Tingkat 

Kemiskinan Di 

Provinsi Sulawesi 

Utara 

X1: Tingkat 

Inflasi 

X2: Investasi 

X3: Pertubuhan 

Ekonomi 

X4: Tingkat 

Pengangguran 

Y: 

Kemiskinana 

Metode: 

Analisis 

Deskriptif 

Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa 

Tingkat inflasi tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap tingkat 

kemiskinan di Sulawesi 

Utara. Investasi 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan di 

Sulawesi Utara. 

Pengaruh investasi 

terhadap tingkat 

kemiskinan adalah 

bersifat positif, yang 

berarti jika investasi 

meningkat maka tingkat 

kemiskinan juga akan 

meningkat. Hal ini 

mengandung arti bahwa 

investasi, inflasi, 

pertumbuhan ekonomi 

dan pengangguran di 

Sulut tidak mampu 

menurunkan tingkat 

kemiskinan. 

Berdasarkan hasil 

penelitian disarankan 

bahwa Investasi harus 

memihak kepada 

kepentingan. Meskipun 

tingkat inflasi tidak 

berpengaruh terhadap 

tingkat kemiskinan 

namun pemerintah harus 

tetap mengontrol dan 

menjaga tingkat inflasi. 

Pertumbuhan ekonomi 

tetap harus dipacu 

pertumbuhannya. 

Tingkat pengangguran 

harus diturunkan setiap 

periodenya. 
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Lanjutan tabel 2.1 

No Peneliti/ 

Tahun 

Judul Penelitian  Variabel dan 

Metode 

Hasil Penelitian 

12. Rizky Yulita 

Sutikno, 

Debby Ch. 

Rotinsulu 

dan Steeva 

Y.L. 

Tumangkeng 

(2019) 

Pengaruh Upah 

Minimum Dan 

Investasi Terhadap 

Kemiskinan Di 

Provinsi Sukawesi 

Utara 

X1: Upah 

Minimum 

X2: Investasi 

Y: Kemiskina 

Metode:  

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Berdasarkan hasil 

penelitian secara 

individu variabel upah 

minimum memberikan 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

jumlah kemiskinan, 

sementara untuk variabel 

investasi pemerintah 

tidak memberikan 

dampak yang signifikan, 

dan secara slimutan 

variabel upah minimum 

dan investasi secara 

bersama memberikan 

pengaruh yang positif 

terhadap kemiskinan di 

Provinsi Sulawesi Utara.  

 

D. Kerangka Pikir 

Dalam analisis ekonomi, analisis jalur adalah keterkaitan antara variabel 

independent, variabel intermediate, dan veriabel dependent yang biasanya 

disajikan dalam bentuk diagram. Didalam diagram ada panah-panah yang 

biasanya menunjukkan arah pengaruh antara variabel-variabel exogenous, 

intermediary, dan variabel dependent. Analisis jalur merupakan perluasan dari 

analisis regresi linier berganda, untuk mengira hubungan kualitas antar variabel 

yang berjenjang berdesarkan teori. Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

hubungan langsung variabel independen terhadap variabel dependen serta 

hubungan tidak langsung yang melalui variabel intervening. 
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Kemiskinan tercipta atas berbagai masalah yang saling berhubungan antara 

satu sama lain dan kemiskinan tidak tercipta begitu saja tanpa adanya fakto-faktor 

yang mendahuluinya. Pada penelitian ini, kemiskinan sebagai hasil akhir dari 

berbagai permasalahan sosial ekonomi pada masyarakat di Provinsi SulSel 

sehingga vriabel kemiskinan merupakan variabel endogen (dependen) sedangkan 

salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya taraf hidup (kemiskinan) di 

Provinsi SulSel adalah pengangguran yang dikarenakan ketidaksesuaian antara 

peningkatan jumlah angkatan kerja  dan lapangan yang tersedia. Sehingga 

variabel IPM sebagai faktor intermediary. Adapun fakto-faktor pengangguran, 

inflasi dan investasi merupakan variabel independen yang memengaruhi IPM dan 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara sederhana, kerangka pikir dalam 

penelitian ini di dasarkan pada gambar dibawah: 

Gambar 2.2 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Pengangguran 
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Investasi 

IPM 

Kemiskinan 

𝑃𝑌1𝑋1 

𝑃𝑌1𝑋2

𝑃𝑌2𝑋1 

𝑃𝑌1𝑋2

𝑃𝑌1𝑌2 

𝑃𝑌1𝑋2

𝑃𝑌1𝑋2 

𝑃𝑌1𝑋2

𝑃𝑌1𝑋3 

𝑃𝑌1𝑋2

𝑃𝑌2𝑋3 

𝑃𝑌1𝑋2

𝑃𝑌2𝑋2 

𝑃𝑌1𝑋2

 𝑒1 

 𝑒2 
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Pada dasarnya pembangunan ingin mewujudkan pemerataan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemsikinan, adapun 

variabel paling dominan dalam mewujudkan kesejahteraan adalah megurangi 

tingkat pengangguran. Dalam penelitian ini terdapat berbagai variabel yang 

memengaruhi kemiskinan suatu daerah atau kota. Akan tetapi, peneliti fokus 

untuk mengukur tiga variabel yakni, pengaruh pengangguran, inflasi dan investasi 

terhadap tingkat kemiskinan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan melalui IPM. 

 

E. Hipotesis  

Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara atau awal yang digunakan 

dalam suatu penelitian. Hipotesis juga merupakan anggapan atau asumsi dari 

suatu hipotesis berdasarkan data, teori ekonomi dam penelitian terdahulu, maka 

hipotesis yang diajukan untuk diteliti adalah: 

1. Diduga bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka, berpengaruh secara 

negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Diduga bahwa variabel tingkat inflasi berpengaruh secara negatif dan 

signifikan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Diduga bahwa variabel investasi  berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Selatan. 

4. Diduga bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara 

negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

5. Diduga bahwa variabel inflasi berpengaruh secara negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, 
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6. Diduga bahwa variabel investasi berpengaruh secara negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

7. Diduga bahwa variabel IPM berpengaruh secara negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Desain Penelitian 

1. Jenis dan lokasi penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kuantitaif yang menjelaskan pengaruh variabel 

bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Penelitian ini yang 

digunakan adalah jenis penelitian pustaka yang merupakan suatu kegiatan 

penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data melalui 

bantuan berbagai macam material seperti buku, jurnal-jurnal ilmiah, dokumen, 

hasil penelitian sebelumnya, dan sebagainya. Dalam penelitian ini menjelaskan 

pengaruh variabel bebas yakni pengangguran (TPT), tingkat inflasi, dan investasi 

terhadap variabel terikat yaitu kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan melalui 

IPM sebagai variabel intervening. 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan ekspanatory atau pendekatan kuantitatif yang diidentifikasi sebagai 

proses kerja yang dilakukan dengan cara diukur atau dinyatakan dalam angka-

angka dan kuantitatif sendiri digunakan untuk menguji hubungan antar variabel, 

maka penelitian yang bermaksud untuk menguji dan menjelaskan hubungan antar 

variabel bebas (exogen variabel) dan variabel terikat (endogen variabel). Tipe 

penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakter suatu variabel, kelompok 

atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat. 
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B. Definisi Operasional 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen, variabel 

intermediasi, dan variabel independen. Adapun definisi operasional setiap variabel 

yang digunakan peneliti adalah: 

1. IPM 

IPM merupakan suatu indikator yang mengukur 3 komponen utama yaitu 

angka harapan hidup pada waktu lahir (life expectancy at birth), angka melek 

huruf penduduk dewasa (adult literacy rate), rata-rata lama sekolah (mean years 

of schooling), dan kemampuan daya beli (purchasing power parity).  

2. Kemiskinan  

Kemiskinan didasarkan atas harga beras, yaitu tingkat konsumsi perkapita 

setahun yang sama dengan beras. Konsumsi beras untuk perkotaan dan pedesaan 

masing masing ditentukan sebesar 360 kg dan 240 kg per kapita per tahun. 

Variabel tinkat kemiskinan di ukur dalam satuan persen. 

3. Pengangguran  

Pengangguran yaitu seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan 

kerja yang secara efektif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah 

tertentu. Tingkat pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak 

dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Untuk 

memperoleh tingkat pengangguran terbuka yaitu orang yang mencari kerja di bagi 

angkatan kerja kemudian dikali 100 persen dan dinyatakan dalam persen. 
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4. Inflasi  

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan secara umum selama periode 

tertentu. Variabel ini diukur dalam satuan persen. 

5. Investasi  

Teori ekonomi mendefenisikan investasi sebagai pengeluaran pemerintah 

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

tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal yang akan 

dugunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Investasi 

adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya 

berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan 

datang. 

 

C. Sumber Data  

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder ini merupakan data time series (data berkala) dengan 

jangka waktu 2006-2020 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi 

Sulawesi selatan. Sumber data diperoleh data yang telah dikumpulkan oleh 

lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. 

Lembaga pengumpul data dalam penelitian ini antara lain: 

1. Badan Pusat Stastistik Provinsi Sulawesi Selatan dalam beberapa terbitan. 

2. Literatur-literatur serta informasi-informasi tertulis baik yang berasal dari 

instansi terkait maupun internet, yang berhubungan dengan topik 

penelitian untuk memperoleh data sekunder. 
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Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain: data  

IPM, dan pengangguran (TPT) Provinsi Sulawesi selatan, data jumlah penduduk 

miskin Provinsi Sulawesi selatan, data inflasi dan data realisasi investasi (PMDN) 

Provinsi Sulawesi selatan 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan pada pengumpulan data penelitian ini adalah 

melalui dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data 

berdasarkan dokumen-dokumen, studi pustaka, jurnal-jurnal ilmiah, dan laporan 

tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan IPM, kemiskinan, pengangguran, 

inflasi dan investasi. Metode dokumentasi merupakan cara untuk memperoleh 

data atau informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan penelitian 

dengan jalan melihat kembali laporan-laporan tertulis, baik berupa angka maupun 

keterangan (tulisan atau papan, tempat kertas dan orang). Untuk kepentingan 

penelitian ini juga digali berbagai data, informasi dan referensi dari berbagai 

sumber pustaka, dan internet. 

Path Analysis atau analisis jalur adalah suatu metode dalam model regresi 

dengan pengujian yang dilakukan sebanyak dua kali. Metode ini berfungsi dalam 

mengetahui hubungan sebab akibat atau kausalitas pada regresi linear berganda 

apabila variabel independen memiliki pengaruh langsung terhadap variabel 

dependen secara tidak langsung. 
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Gambar 3.1 

Diagram Jalur (Path Diagram) Pengaruh Tingkat Pengangguran 

Terbuka, Tingkat Inflasi dan Investasi Terhadap Indeks Pembnagunan 

Manusia (IPM) dan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Berikut ini adalah penjelasana terkait persamaan regresi yang menghitung 

Pengatuh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Inflasi dan Investasi Terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan melalui analisis jalur yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

 1 =    1  1+   1 2 +   1  3 +  1 .....................................  (I) 

 2  =    2  1+ P 2 2 +  2  3 +   2  1 +   2 ............... (II) 

Berdasarkan persamaan diatas, satuan setiap variabel tidak sama, sehingga 

digunakan persamaan logaritma.  

a. Pengaruh pengangguran, inflasi, dan investasi terhadap IPM, yang dapat 

dinyatakan dalam bentuk persamaan: (Enrika Lestari Permadiputri, 2014) 

 1 =    1  1+   1 2 +   1  3 +  1 .........................  (III) 

 Pengangguran (X1) 

Inflasi (X2) 

Investasi (X3) 

IPM (Y1) 

Kemiskinan (Y2) 

𝑃𝑌1𝑋1 

𝑃𝑌1𝑋2

𝑃𝑌2𝑋1 

𝑃𝑌1𝑋2

𝑃𝑌1𝑌2 

𝑃𝑌1𝑋2

𝑃𝑌1𝑋2 

𝑃𝑌1𝑋2

𝑃𝑌1𝑋3 

𝑃𝑌1𝑋2

𝑃𝑌2𝑋3 

𝑃𝑌1𝑋2

𝑃𝑌2𝑋2 

𝑃𝑌1𝑋2

 𝑒1 

 𝑒2 
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b. Pengaruh pengangguran, inflasi dan investasi terhadap kemiskinan melalui 

IPM yang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan: (Enrika Lestari 

Permadiputri, 2014) 

              2  =    2  1+ P 2 2 +  2  3 +   2  1 +   2 ............... (IV) 

Keterangan: 

 1= Pengangguran 

 2 = Inflasi 

 3 = Investasi 

 1 = IPM 

 2 = Kemiskinan 

 1 2   1 2 ..... = koefisien jalur 

 1 dan  2 = batas error  

Persamaan (1) dan (2) kemudian ditulis kembali di logaritma naturalkan 

sebagai berikut:  

 1 =   1  1+   1 2 +   1  3 +  1 

 2 =   2  1+ P 2 2 +  2  3 +   2  1 +   2 

a. Pengaruh Langsung 

   1  1= pengaruh tingkat pengangguran terbuka (X1) terhadap 

IPM (Y1) 

   1 2 = pengaruh tingkat inflasi terhadap (X2) terhadap IPM (Y1) 

    1 3= pengaruh investasi (X3) terhadap IPM (Y1) 

   2  1= pengaruh tingkat pengangguran terbuka (X1) terhadap 

kemiskinan (Y2) 
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 P 2 2 = pengaruh tingkat inflasi (X2) terhadap kemiskinan(Y2) 

   2  3= pengaruh investasi (X3) terhadap kemiskinan (Y2) 

   2  1 = pengaruh IPM (Y1) terhadap kemiskinana (Y2) 

b. Pengaruh tidak langsung 

   1 2 1= pengaruh pengangguran (X1) terhadap kemiskinan (Y2) 

melalui IPM (Y1) 

   1 2 2= pengaruh inflasi (X2) terhadap kemiskinan (Y2) melalui 

IPM (Y1) 

   1 2 3= pengaruh investasi (X3) terhadap kemiskinan (Y2) 

melalui IPM (Y1) 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Model regresi yang baik adalah model yang memiliki data residual 

terdistribusi secara normal. Ada beberapa cara untuk menguji apakah daata yang 

dapat dikatakan terdistribusi secara normal atau tidak, salah satunya dengan 

menghitung nilai D statistik. Uji ini menggunakan uji kolmogrov-sminov. Uji ini  

mula-mula menghitung nilai D statistik yang kemudian dibandingkan dengan D-

tabel jika D-hitung < D-tabel maka dikatakan terdistribusi secara normal. 

Hipotesisnya sebagi berikut: 

H0 = Data berdistribusi normal 

H1 = Data tidak berdistribusi normal 

Jika D-hitung < D-tabel α (n) maka H0 diterima 

Metode lainnya untuk mengetahui normalitas adalah dengan menggunakan 

metode analisis grafik, baik dengan melihat grafik secara histogram atau melihat 

secara Normal Probability Plot. Normalitas data dapat dilihat dari penyebaran 
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data (titik) pada sumber diagonal pada grafik Normal Probability Plot atau 

dengan melihat histogram dari residualnya. 

b. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah korelasi linear diantara variabel-variabel bebas 

dalam model regresi. Dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel 

independen. Jika nilai tolerance leih dari 0,10 dengan nilai VIF kurang dari 10, 

maka dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas dan jika nilai tolerance lebih 

kecil dari 0,10 dan nilai VIF lebih besar dari 10 maka dapat dikatakan ada gejala 

multikolenearitas. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi 

ketidaksamaan varience dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model 

regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan 

dengan analisis grafik. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ada 

korelasi anatara kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Salah satu metode analisis untuk 

mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian nilai 

durbin-watson (DW test). 
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2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis didefinisikan sebagai jawaban yang hanya bersifat sementara 

dari beberapa rumusan masalah dalam penelitian. Dalam statistik, nilai dari statis-

tik F dan statistik t merupakan pengujian dari uji hipotesis. Dalam statistik 

dikatakan signifikan jika nilai uji statistik terletak pada daerah dimana Ho ditolak. 

Sedangkan, dikatakan tidak signifikan jika nilai uji statistik berada pada daerah 

dimana Ho dapat diterima (Ghozali, 2006). 

a. Uji F (Uji Simultan)  

Uji statistik F mempunyai tujuan untuk menguji apakah semua variabel 

independen simultan mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Cara memastikannya dengan melihat perbandingan nilai Fhitung dengan nilai 

Ftabel. Jika hipotesis alternatif diterima itu karena nilai Fhitung lebih besar 

dibandingkan Ftabel dan memiliki arti bahwa semua variabel independen secara 

signifikan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.  

Akan tetapi, bisa juga dilihat perbandingan dari nilai Fhitung dengan ting-

kat signifikansi ɑ = 0,05. Apabila nilai Fhitung < 0,05 artinya semua variabel in-

dependen simultan mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Sebaliknya, jika nilai Fhitung > 0,05 artinya semua variabel independen simultan 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Uji T (Uji Parsial)  

Umumnya uji t memperlihatkan pengaruh variabel independen secara in-

dividual dalam menjelaskan perbedaan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). 
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Uji statistik t berfungsi untuk mendapatkan keyakinan akan kebenaran dari model 

regresi dalam hal memprediksi. 

Untuk memastikannya dengan cara melihat perbandingan nilai thitung 

dengan nilai ttabel. Jika hipotesis alternatif diterima itu karena nilai thitung lebih 

besar dibandingkan ttabel yang memiliki arti bahwa thitung tersebut signifikan. 

Oleh karena itu, variabel independen secara individual signifikan terhadap varia-

bel dependen. Dapat juga melalui p-value dari masing-masing variabel, seperti 

jika p-value < 5% itu artinya hipotesis diterima (Ghozali, 2006). 

c. Uji Koefisien Determinasi (R²)  

Koefisien determinasi menguji bagaimana kemampuan model regresi un-

tuk menjelaskan perubahan variabel bebas. Uji ini berfungsi untuk menjelaskan 

kualitas model regresi dalam memprediksi variabel terikat sehingga diperlukan 

adanya uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi memiliki nilai antara nol 

dan satu. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

1. Keadaan Geografis dan Astronomis 

Sulawesi selatan adalah sebuah provinsi di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Ibu kota provinsinya 

adalah Makassar, yang dahulu disebut Ujung Pandang. Provinsi Sulawesi Selatan 

terletak di 0°12' - 8° Lintang Selatan dan 116°48' - 122°36' Bujur Timur. Luas 

wilayahnya 45.764,53 km². Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan 

Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat 

Makassar di barat dan Laut Flores di selatan. Berdasarakan letak geografisnya, 

Sulawesi Selatan mempunyai dua kabupaten kepulauan, yaitu Kepulauan Selayar 

dan Pangkajene Kepulauan (Pengkep). 

Luas Wilayah Sulawesi Selatan 46.717,48 km2 dengan Jumlah Penduduk 

Tahun 2012 ¬+ 8.214.779 Jiwa dengan Kepadatan Penduduk 175,84 Jiwa/km2 

yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota yaitu 21 kabupaten dan 3 kotamadya, 304 

kecamatan, dan 2.953 desa/kelurahan, yang memiliki 4 suku daerah yaitu suku 

Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Kabupaten Luwu Utara adalah kabupaten 

terluas dengan luas 7.507,58 km persegi atau luas kabupaten tersebut merupakan 

16,06% dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sementara itu, kota Pare-Pare 

merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil dengan luas 99,33 km persegi 

atau 0,21% dari wilayah Sulawesi Selatan. 
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2. Kondisi Domografis 

Sulawesi selatan terdiri dari 24 kabupaten/kota yang terdiri dari 21 

Kabupaten dan 3 kota, Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, 

Takalar, Gowa, Sinjai, Maros, Pangkep, Barru, Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, 

Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, 

Kota Makassar, Kota Pare-Pare dan Kota Palopo. Desa atau kelurahan tepi laut 

adalah desa/kelurahan yang sebagian atau seluruh wilayahnya bersinggungan 

langsung dengan laut, baik berupa pantai maupun terbing karang. Desa/Kelurahan 

bukan tepi laut adalah desa/kelurahan yang wilayahnya tidak bersinggungan 

langsung dengan laut. 

Tabel 4.1  

Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan   

Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa) Tahun 2020 

No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (Jiwa) 

1.  Kepulauan Selayar 136.871,00 

2.  Bulukumba 423.012.00 

3.  Bantaeng 188.495.00 

4.  Jeneponto 365.610.00 

5.  Takalar  301.424.00 

6.  Gowa  784.511.00 

7.  Sinjai 245.389.00 

8.  Maros 356195.00 

9.  Pangkep 338.219.00 

10.  Barru 174.989.00 

11.  Bone  762.073.00 

12.  Soppeng 227.208.00 

13.  Wajo 398.784.00 

14.  Sidrap 304.826.00 

15.  Pinrang 379.402.00 

16.  Enrekang 207.800.00 
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Lanjutan Tabel 4.1 

No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (Jiwa) 

17.  Luwu 364.680.00 

18.  Tana Toraja 235.103.00 

19.  Luwu Utara 315.202.00 

20.  Luwu Timur 305.407.00 

21.  Toraja Utara 232.394.00 

22.  Makassar          1.545.373.00 

23.  Pare-Pare 146.714.00 

24.  Palopo 188.323.00 

 Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2020  

 

B. Deskriptif Variabel 

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan oleh 

peneliti, maka dapat digambarkan tentang variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu variabel IPM dan variabel kemiskinan sebagai variabel 

dependen sedangkan variabel pengangguran, inflasi dan investasi  sebagai 

variabel independen. 

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit 

tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan 

manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai 

mampu mencerminkan kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk. Ketiga 

kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan 

berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk 

mencapai standar hidup layak. 
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2. Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok 

orang, laki laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak 

untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Cara 

pandang kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui 

bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak 

dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi 

dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan 

pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau 

sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara 

bermartabat.  

3. Pengangguran  

Pengangguran (Unemployment) merupakan kenyataan yang harus di 

hadapi tidak hanya oleh negara-negara berkembang (developing countries) akan 

tetapi juga oleh negara-negara yang sudah maju (developed countries). Secara 

umum, pengangguran dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana 

seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan 

secara aktif sedang mencari pekerjaan. 

4. Inflasi  

Inflasi adalah naiknya harga-harga barang secara terus-menerus dalam 

suatu periode tertentu dan diperlukan penanganan khusus untuk 

menanggulanginya. Masyarakat membutuhkan keadaan dimana harga barang dan 

jasa tetap stabil sehingga dapat menjalankan usahanya.  
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5. Investasi  

Investasi adalah pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk 

membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang akan menambah 

kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. 

 

C. Hasil Pengolahan Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Analisis uji prasyarat dalam penelitian ini yaitu menggunakan asumsi 

klasik sebagai salah satu syarat dalam menggunakan analisis regresi. Adapun 

pengujiannya dapat dibagi dalam beberapa tahap pengujian yaitu: 

a) Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

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

mendekati normal. Salah satu metode untuk mengetahui normalitas adalah dengan 

menggunakan metode analisis grafik, baik dengan melihat grafik secara histogram 

ataupun dengan melihat secara Normal Probability Plot. Normalitas data dapat 

dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik normal P-Plot 

atau dengan melihat histogram dari residualnya. Jika pada grafik tersebut 

penyeberan datanya mengikuti pola garis lurus, maka datanya normal.  
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Gambar 4.1 Model 1 

GrafikUji Normalitas 

 
                        Sumber: Data sekunder setelah diolah output spss 26, 2021 

 

Gambar 4.2 Model 2 

Grafik Uji Normalitas 

 
                                    Sumber: Data sekunder setelah diolah output spss 26, 2021 
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b) Uji Multikolinieritas 

Uji ini untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya 

korelasi antara variabel independen. Berdasarkan aturan variance inflation factor 

(VIF) dan tolerance, maka apabila VIF melebihi angka 10 atau tolerance kurang 

dari 0,10 maka dinyatakan gejala multikolinieritas. Sebaliknya apabila VIF 

kurang dari 10 atau tolerance lebih dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala 

multikolinearitas. Adapun hasil uji multikolinieritas dapat dilihat tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.3 

Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas 
Model 1 Model 2 

Tolerance VIF Tolerance VIF 

Pengangguran 0.408 2.451 0.398 2.512 

Inflasi 0.870 1.150 0.723 1.383 

Investasi 0.436 2.293 0.424 2.360 

IPM 

  

0.778 1.285 

            Sumber: Data sekunder setelah diolah output spss 26, 2021 

Berdasarkan tabel 4.3 pada persamaan 1 di atas, maka dapat diketahui 

nilaiko VIF untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut: 

1) Nilai VIF untuk variabel pengangguran sebesar 2,451 < 10 dan nilai 

toleransi sebesar 0,408 > 0,10 sehingga variabel pengangguran 

dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas. 

2) Nilai VIF untuk variabel inflasi sebesar 1,150 < 10 dan nilai toleransi 

sebesar 0,870 > 0,10 sehingga variabel inflasi dinyatakan tidak terjadi 

multikolinieritas. 

3) Nilai VIF untuk variabel investasi sebesar 2,293 < 10 dan nilai 

toleransi sebesar 0,436 > 0,10 sehingga variabel investasi dinyatakan 

tidak terjadi multikolinieritas. 



70 
 

 
 

Pada model persamaan 2, maka dapat diketahui nilai VIF untuk masing-

masing variabel penelitian sebagai berikut: 

1) Nilai VIF untuk variabel pengangguran sebesar 2.,515 < 10 dan nilai 

toleransi sebesar 0,398 > 0,10 sehingga variabel pengangguran 

dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas. 

2) Nilai VIF untuk variabel inflasi 1,383 < 10 dan nilai toleransi 0,703 > 

0,723 sehingga variabel inflasi dinyatakan tidak terjadi 

multikolinieritas. 

3) Nilai VIF untuk variabel investasi 2,360 < 10 dan nilai toleransi 

sebesar 0,424 < 0,10 sehingga variabel investasi dinyatakan tidak 

multikolinieritas. 

4) Nilai VIF untuk variabel IPM sebagai variabel intervening pada 

persamaan 2 sebesar 1,285 dan nilai toleransi sebesar 0,778 < 0,10 

sehingga veriabel IPM dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas. 

c) Uji Autokorelasi 

Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi diantara anggota-anggota 

dari serangkaian observasi yang berderetan waktu. Uji autokorelasi digunakan 

untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu 

korelasi antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model 

regresi. Pengujian ini menggunakan Durbin Watson. Dan hasil uji autokorelasi 

untuk penelitian ini dapat dilihat pada tabel uji Durbin Watson berikut 
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Tabel 4.4 

Uji Autokorelasi 

Model Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 175.38138 0.369 

2 0.02613 2.552 

        Sumber: Data sekunder setelah diolah output spss 26, 2021 

Pada tabel 4.4 model pertama dan kedua  kedua dapat dilihat nilai Durbin 

Wetson untuk penelitian ini adalah sebesar 0,369  dan 2,552. Hasil pertama 

setelah pengujian data di SPSS 26 terjadi autokorelasi, kemudian dilakukan cara 

pengujian lain dengan cara Runs Test di SPSS 26. Dan setelah dilakukan Runs 

Test, diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada model 1 sebesar 0,110 > dari 

0,05 pada model 2 sebesar 1,000 > dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat gejala autokorelasi. 

d) Uji Heteroskedastisitas  

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, terjadi ketidaksamaan varians pada residual dari satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika varians pada residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika varains 

berbeda, maka disebut Heteroskedastisitas. 

Dari grafik Scatterplot tersbut, terlihat titik-titik menyebar secara acak dan 

tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik titik-titik diatas 

maupun titik-titik dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini, berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik 

berikut baik model 1 dan 2 menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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Gambar 4.5 Model 1 

Grafik Uji Heteroskedastisitas 

 
   Sumber: Data sekunder setelah diolah output spss 26, 2021 

 

Gambar 4.6 Model 2 

Grafik Uji Heteroskedastisitas 

 
    Sumber: Data sekunder setelah diolah output spss 26, 2021 
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2. Analisis Regresi Linear Berganda 

a) Analisis Regresi Linear Berganda Model Persamaan 1 

Tabel 4.7 

Hasil Analisis Linear Berganda Model Persamaan 1 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coeffi-

cients 

Stand-
ardized 
Coeffi-
cients 

t Sig. 

Collinearity Statis-
tics 

B 
Std. 
Error Beta 

Toler-
ance VIF 

1 (Con-
stant) 

7317.131 480.612   15.225 0.000     

Pengang-
guran 

-0.164 0.313 -0.218 -0.523 0.611 0.408 2.451 

Inflasi -0.271 0.182 -0.426 -1.492 0.164 0.870 1.150 

Ln_X3 -17.307 30.724 -0.227 -0.563 0.585 0.436 2.293 

 Sumber: Data sekunder setelah diolah output spss 26, 2021 

 Berdasarkan hasul fungsi bentuk regresi diatas, maka bisa dipahami 

sebagai berikut: 

Model Persamaan 1:       =       +       +        +    

                   =       +       +          +    

                = 0,218    - 0,426   - 0,277    

1) Nilai koefisien regresi  1 sebesar -0,218, hal ini menunjukkan bahwa jika 

terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka (X1) sebesar satu satuan 

maka akan menurunkan IPM (Y1) sebesar -0,218 dengan asumsi bahwa  

2) Nilai koefisien regresi  2 sebesar -0,426, hal ini menunjukkan bahwa jika 

terjadi peningkatan tingkat inflasi (X2) sebesar satu satuan maka akan 

menurunkan IPM (Y1) sebesar -0,426, dengan asumsi bahwa variabel 

tingkat pengangguran terbuka (X1) dan investasi (X3) dianggap konstan. 

3) Nilai koefisien regresi  3 sebesar –0,277, hal ini menunjukkan bahwa jika 

terjadi peningkatan investasi (X3) sebesar satu satuan maka akan 
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menurunkan IPM (Y1) sebesar -0,277 dengan asumsi bahwa variabel 

pengangguran (X1) dan inflasi (X2) dianggap konstan. 

b) Analisis Regresi Linear Berganda Model Persamaan 2 

Tabel 4.8 

Hasil Analisis Linear Berganda Model Persamaan 2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Co-
efficients 

Standard-
ized Coeffi-

cients 

t Sig. 

Collinearity Statis-
tics 

B 
Std. 
Error Beta 

Toler-
ance VIF 

1 (Constant) 11.750 0.336   34.929 0.000     

Penganggu-
ran 

0.000 0.000 0.605 6.796 0.000 0.398 2.512 

Inflasi 0.000 0.000 0.260 3.942 0.003 0.723 1.383 

Ln_X3 -0.014 0.005 -0.269 -3.121 0.011 0.424 2.360 

IPM -7.631E-05 0.000 -0.108 -1.699 0.120 0.778 1.285 

Sumber: Data sekunder setelah diolah output spss 26, 2021 

Berdasarkan hasil fungsi bentuk regresi diatas, maka dapat dipahami 

sebagai berikut: 

Model Persamaan 2:     Ln =       + P     +       +        +     

              Ln =       + P     +       +        +     

                            Ln = 0,605 X1 – 0,260 X2  – 0,269 X3 - 0,108 Y1 

1) Niilai koefisien regresi  1 sebesar 0,605, hal ini menunjukkan bahwa jika 

terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka (X1) sebesar satu satuan 

maka akan menurunkan kemiskinan (Y2) sebesar 0,605 dengan asumsi 

bahwa variabel inflasi (X2), investasi (X3) dan IPM (Y1) dianggap 

konstan. 

2) Nilai koefisien regresi  2 sebesar 0,260, hal ini menunjukkan bahwa jika 

terjadi peningkatan inflasi (X2) sebesar satu satuan maka akan 

menurunkan kemiskinan (Y2) sebesar 0,260 dengan asumsi bahwa 



75 
 

 
 

variabel tingkat pengangguran terbuka (X1), investasi (X3) dan IPM (Y1) 

dianggap konstan. 

3) Nilai koefisien regresi  3 sebesar -0,269, hal ini menunjukkan bahwa jika 

terjadi peningkatan investasi (X3) sebesar satu satuan maka akan 

menurunkan kemiskinan (Y2) sebesar -0,269 dengan asumsi bahwa 

variabel tingkat pengangguran terbuka (X1), inflasi (X2) dan IPM (Y1) 

dianggap konstan. 

4) Nilai koefisien  1  2 sebesar -0,108 hal ini menujukkan bahwa jika terjadi 

peningkatan IPM (Y1) sebesar satu satuan maka akan menurunkan 

kemiskinan (Y2) sebesar -0,108 dengan asumsi bahwa variabel tingkat 

pengangguran terbuka (X1), inflasi (X2) dan investasi (X3) dianggap 

konstan. 

3. Uji Hipotesis 

1) Uji Simultan (Uji f) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah seluruh variabel independen 

(tingkat pengangguran terbuka, tingkat inflasi dan investasi) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (IPM).  

Namun, bisa juga dilihat dari perbandingan dari nilai         dengan 

tingkat signifikansi α = 0,05. Jika nilai         < 0,05, artinya semua variabel 

independen simultan mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Sebaliknya, jika nilai         > 0,05 artinya semua variabel independen simultan 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Hasil analisis 

dapat dilihat pada tabel 4.9 dan 4.10 berikut: 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji f Model Persamaan 1 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 96294.406 3 32098.135 1.044 .412
b
 

  Residual 338344.927 11 30758.630     

  Total 434639.333 14       

Sumber: Data sekunder setelah diolah output spss 26, 2021 

Tabel 4.10 

Hasil Uji f Model Persamaan 2 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .209 4 .052 76.706 .000
b
 

  Residual .007 10 .001     

  Total .216 14       

Sumber: Data sekunder setelah diolah output spss 26, 2021 

 Berdasarkan tabel 4.7 diatas pada persamaan 1 dapat diketahui untuk 

pengaruh variabel independen  (X3) terhadap adanya IPM (Y1) adalah sebesar 

0,412 > 0,05 dan f hitung 1,044 < nilai f tabel 3,48. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel independen secara bersama-sama berpengaruh walaupun tidak signifikan. 

Dari hasil analisis regresi model persamaan 2 yang ditunjukkan pada tabel 

4.9 dapat diketahui untuk pengaruh variabel pengangguran (X1), inflasi (X2) dan 

investasi (X3) terhadap adanya Kemiskinan (Y2) melalui IPM (Y1) adalah 

sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai f hitung 76,706 > nilai f tabel 3,48. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan dan simultan terhadap variabel kemiskiana di Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

2) Uji Parsial (Uji t)  
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Uji parsial pada dasarnya menunjukkan sebarapa jauh pengaruh masing-

masing variabel independen (tingkat pengangguran terbuka, inflasi dan investasi) 

secara parsial terhadap variabel dependen (IPM). Untuk mengetahui yaitu dengan 

cara melihat perbandingan hasil probability variabel independen dengan α = 0,05. 

Jika nilai variabel independen < 0,05 artinya variabel tersebut disignifikan. 

Sedangkan, jika nilai probability variabel independen > 0,05 artinya variabel 

tersebut tidak signifikan. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 4.11 dan 4.12 

berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji t Model Persamaan 1  

Coefficients
a
 

Model   Unstandardized 

Coefficients Std. Error 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Beta 

1 (Constant) 7317.131 480.612   15.225 0.000 

  Pengangguran -0.164 0.313 -0.218 -0.523 0.611 

  Inflasi -0.271 0.182 -0.426 -1.492 0.164 

  Ln_X3 -17.307 30.724 -0.227 -0.563 0.585 

a. Dependent Variable: IPM 

Sumber: Data sekunder setelah diolah output spss 26, 2021 

Tabel 4.12 

Hasil Uji t Model Persamaan 2 

Coefficients
a
 

Model 

  

Unstandardized 

Coefficients Std. Error 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Beta 

1 (Constant) 11.750 .336   34.929 .000 

  Pengangguran .000 .000 .605 6.796 .000 

  Inflasi .000 .000 .260 3.942 .003 

  Ln_X3 -.014 .005 -.269 -3.121 .011 

 IPM -7.631E-5 .000 -.108 -1.699 .120 

a. Dependent Variable: Ln_Y2 
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Sumber: Data sekunder setelah diolah output spss 26, 2021 

Berdasarakan tabel 4.11 dan 4.12 dapat dilihat hasil pengujian parsial 

terhadap masing-masing variabel, sedangkan nilai t-tabel diperoleh dari: 

Diketahui: N = 15 

k = 5 

α = 0,05 

t = α/2 ; N-k-1 

α = 0,05/2 ; 15-5-1 

= 0,025 ; 9 

Kemudian distribusi nilai t-tabel adalah sebesar 2,262 

Berdasarakan tabel 4.11 pada mmodel persamaan 1 diatas menunjukkan 

bahwa: 

 Variabel tingkat pengangguran terbuka (X1)  nilai signifikansi sebesar 

0,611 > 0,05. Kemudian diperoleh nilai probabilitas t-hitung adalah sebesar -

0.523 < nilai t-tabel 2,262, dengan demikian hipotesis    diterima dan    ditolak. 

Artinya tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap IPM. 

Variabel tingkat inflasi (X2) nilai signifikansi sebesar 0,164 > 0,05,. 

Kemudian diperoleh nilai probabilitas t-hitung adalah sebesar -1,492 < nilai t-

tabel 2,262, dengan demikian hipotesis    diterima dan    ditolak. Artinya 

tingkat inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM. 

Variabel investasi (X3) nilai signifikansi  sebesar 0,585 > 0,05. Kemudian 

diperoleh nilai probabilitas t-hitung adalah sebesar -0,563 < nilai t-tabel 2,262, 
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dengan demikian hipotesis    diterima dan    ditolak. Artinya investasi 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM. 

Berdasarakan tabel 4.12 pada mmodel persamaan 2 diatas menunjukkan 

bahwa: 

Variabel pengangguran (X1) nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai 

α = 0,05. Kemudian diperoleh nilai probabilitas t-hitung adalah sebesar 6,796 

lebih besar dari nilai t-tabel 2,262. Dengan demikian, Ha diterima dan Ho ditolak, 

artinya variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel kemiskinan dan pengangguran mempunyai hubungan yang searah dengan 

kemiskinan  

Variabel inflasi (X2) nilai signifikansi 0,003 lebih kecil dari nilai α = 

0,05. Kemudian diperoleh nilai probabilitas t-hitung adalah sebesar 3,942 lebih 

besar dari nilai t-tabel 2,262. Dengan demikian, Ha diterima dan Ho ditolak, 

artinya variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.  

Variabel investasi nilai signifikansi 0,011 lebih kecil dari nilai α = 0,05. 

Kemudian diperoleh nilai probabilitas t-hitung adalah sebesar -3, 121 lebih kecil 

dari nilai t-tabel 2,262. Dengan demikian, Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. 

Variabel IPM (Y1) nilai signifikansi 0,120 lebih besar dari nilai α = 

0,05. Kemudian diperoleh nilai probabilitas t-hitung adalah sebesar -1,699 lebih 

kecil dari nilai t-tabel 2,262. Dengan demikian, Ho ditolak dan Ha diterima, 

artinya variabel IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

kemiskinan. 



80 
 

 
 

3) Koefisien Deterninasi (R²) 

Koefisien determinasi menguji bagaimana kapasitas model regresi untuk 

menunjukkan perubahan variabel bebas. Koefisien determinasi memiliki nilai 

antara nol dan satu. Apabila nilai R² mendekati 1 maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel-variabel independen sangat baik dalam menerangkan variabel dependen 

dan variabel-variabel memiliki hubungan yang kuat terhadap variabel dependen. 

Sedangkan apabila nilai R² mendekati nol dan bukan 1 maka dapa 

disimpulkan bahwa variabel-variabel independen sangat terbatas dalam 

menerangkan variabel dependen dan variabel-variabel independen memiliki 

hubungan yang lemah terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien 

determinasi (R²) yaitu: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) Model Persamaan 1 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 .471
a
 0.222 0.009 

              Sumber: Data sekunder setelah diolah output spss 26, 2021 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) Model Persamaan 1 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

2 .984
a
 0.968 0.956 

                  Sumber: Data sekunder setelah diolah output spss 26, 2021 

Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas menunjukkan bahwa hasil output 

dari data yang diperoleh koefisien determinasi atau R² pada model 1 sebesar 0,009 

dan model 2 sebesar 0,956. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh 

model persamaan 1 tingkat pengangguran terbuka, tingkat inflasi, dan investasi 
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terhadap IPM adalah sebesar 0,09% sementara sisanya 99,9% merupakan 

kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. 

Dan model 2 X1, X2, X3 terhadap Y2 melalui Y1 adalah sebesar 95,6% 

sementara sisanya 4,4% kemiskinan merupakan kontrubusi dari variabel-variabell 

lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. 

4) Analisi Jalur (Path Analysis) 

Analisis jalur merupakan suatu tehnik analisis statistika yang dikem-

bangkan dari regresi berganda, dengan menggunakan tehnik hubungan sebab-

akibat untuk menganalisis pengaruh variabel bebas dalam satu model terhadap 

variabel terikatnya. Dengan analisis ini dapat juga dilihat pengaruh langsung dan 

tidak langsung dalam suatu model regresi yang dianalisis. 

Gambar 4.3 

Pengaruh Tingkat Pengangguran terbuka, Tingkat Inflasi,  

dan Investasi Terhadap IPM dan Kemiskinan 

 

a.  

b.  

 

c.   

d.  

 

e.  

 

 

 

 

 

 (X1) 

 (X2) 

 (X3) 

 (Y1) 

 (Y2) -0,277 

0,029 

0,044 

-0,108 

0,999 
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Tabel 4.12 

Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Inflasi dan 

Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan 

Pengaruh 

antar variabel 

Pengaruh 

langsung 

Tingkat 

singnifikansi 

Pengaruh 

Secara Tidak 

Langsung 

Melalui Y1 

Pengaruh 

Total 

X1        Y1 -0,218 0,611 - -0,218 

X2         Y1 -0,426 0,164 - -0,426 

X3         Y1 -0,277 0,585 - -0,277 

X1         Y2 0,605 0,000 0,023 0,628 

X2         Y2 0,260 0,003 0,046 0,306 

X3         Y2 -0,269 0,011 0,,029 -0,24 

Y1         Y2 -0,108 0,120 - -0,108 

 Sumber: Data sekunder setelah diolah output spss 26, 2021 

 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Variabel tingkat pengangguran terbuka (X1) terhadap IPM (Y1) 

Todaro (2000) mengemukakan bahwa pembangunan manusia adalah 

tujuan dari pembangunan itu sendiri. Dimana pembangunan manusia memiliki 

peran untuk membentuk keberhasilan suatu negara dalam upaya penyerapan 

teknologi-teknologi yang semakin modern sebagai tujuan untuk pengembangan 

kapasitas individu dalam peningkatan kualitas kerja serta mengurangi angka 

pengangguran untuk mencapai pembangunan manusia yang terus berkelanjutan. 

Berdasarkan diatasinya pengangguran yang berdampak kepada peningkatan 

pembangunan manusia dengan berbagai peningkatan kualitas hidup yang berhasil 

dicapai seperti kebutuhan gizi, konsumsi rumah tangga dan pendidikan maka 

pengurangan pengangguran dapat mengalami perubahan indeks pembangunan 

manusia yang semakin meningkat. 



83 
 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.7 nilai signifikansi 0,611 > nilai 

α = 0,05. Dengan demikian, variabel pengangguran berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap variabel IPM. Dikarenakan bahwa pengangguran bukan satu-

satunya faktor yang paling berpengaruh di Provinsi Sulsel. Pengaruhnya tidak 

besar terhadap variabel indeks pembangunan manusia (IPM) di provinsi Sulsel.  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Sari Dewi dkk 

(2021), menyatakan bahwa hal ini disebabkan terjadinya peningkatan jumlah 

angkatan kerja tetapi lowongan pekerjaan yang tidak tersedia sesuai dengan 

jumlah yang dibutuhkan, selain itu keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja 

belum sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penyedia lapangan pekerjaan. 

Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yarlina Yacoub 

(2012), menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan. Sebagian besar tenaga kerja bekerja pada sektor pertanian 

melibatkan hampir seluruh anggota keluarga (tingkat pengangguran yang rendah) 

tetapi dengan penghasilan yang rendah sehingga tidak mencukupi kebutuhan 

keluarga, sehingga walaupun dengan tingkat pengangguran yang rendah (kerena 

sebagian besar bekerja) namun mereka tetap miskin. 

Dalam analisis penulis, pengangguran tidak memiliki pengaruh besar 

terhadap IPM mengakibatkan turunnya peningkatan indeks pembangunan 

manusia (IPM) karena jumlah angkatan kerja tidak sesuai dengan lowongan 

pekerjaan yanng tersedia. Untuk mengatasi pengangguran yang berdampak pada 

peningkatan indeks pembangunan manusia ada berbagai peningkatan kualitas 

hidup yang berhasil untuk mencapai kaulitas hidup tersebut seperti kebutuhan 
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gizi, konsumsi rumah tangga dan pendidikan maka pengurangan pengangguran 

dapat mengalami perubahan indeks pembangunan manusia yang semakin 

meningkat. 

2. Variabel tingkat inflasi (X2) terhadap IPM (Y1) 

Tingkat daya beli masyarakat yang diluar batas kemampuannya akan 

mengakibatkan sebuah jarak yang mengakibatkan inflasi. Perbedaan permintaan 

dan penawaran dari masyarakat penyebabnya, sedangkan barang yang disediakan 

jumlahnya tetap. Jarak inilah yang meyebabkan kaum miskin menjadi terbebani. 

Kaum miskin akan mengeluarkan biaya lebih untuk membeli kebutuhan sehari-

harinya. Dengan adanya kenaikan harga uang disebabkan oleh jarak inflasi, maka 

kaum miskin akan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan lainnya atau akan 

mengorbankan kebutuhan sekunder untuk kebutuhan primer atau sebaliknya.  

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.7 nilai signifikan 0,164 > nilai α 

= 0,05. variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel 

indeks pembangunan manusia (IPM). Inflasi merupakan gejala ekonomi yang 

menghantui perekonomian setiap negara atau suatu daerah. Hal ini disebabkan 

karena dampaknya yang luas seperti golongan masyarakat (berkurang 

kesejahteraannya).  

Sejalan dengan penelitian yang dilalukan oleh Indah Pangesti dkk (2018) 

bahwa hal ini disebabkan karena dampaknya yang luas, seperti golongan 

masyarakat yang berpenghasilan tetap akan menderita (berkurang 

kesejahteraannya). Karena harga bahan baku menjadi meningkat maka pengusaha 

akan menderita juga. Pemerintah juga menemui kesulitan unutk meningkatkan 
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pajak, karena tenaga kerja dan produsen sama-sama menderita menurunkan 

kesejahteraan. 

Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin (2015), 

menyatakan bahwa inflasi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia 

(IPM). Inflasi adalah keadaan yang menunjukkan tingkat kenaikan harga umum 

barang-barang yang berlangsung terus menerus selama satu periode tertentu. 

Dengan demikian, keterkaitan inflasi dengan tingkat kesejahteraan terjadi karena 

akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan transaksi 

pembelian barang-barang dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. 

Dalam analisis penulis, inflasi dipicu oleh biaya produksi yang meningkat 

dan adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat 

golongan ekonomi lemah atau miskin, seperti: bantuan langsung tunai (BLT), 

kartu indonesia sehat (KIS) dan kartu indonesia pintar (KIP). 

3. Variabel investasi (X3) terhadap IPM (Y1) 

Kenaikan IPM disebabkan oleh adanya pemerintah provinsi maupun 

kabupaten/kota seperti program dibidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi 

dan peningkatan kualitas sarana prasarana masyarakat lainnya. Keberhasilan 

program tersebut juga tergantung pada pola pikir masyarakat setempat dalam 

pemanfaatan sarana. Perlu disadari bahwa investasi pembangunan dalam rangka 

pembangunan manusia yang dilihat dari IPM, hasilnya tidak langsung berdampak 

di tahun berikutnya. Misalnya, usaha peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) 

yang dimanifestasikan dalam program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, 

hasilnya akan terasa pada beberapa tahun kemudian. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.7, nilai 

signifkansi 0,585 > nilai α = 0,05. variabel investasi berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia (IPM), menunjukkan 

bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang tidak searah. IPM 

mempunyai tiga unsur yaitu kesehatan, pendidikan yang dicapai dan standar 

kehidupan yang sering disebut ekonomi. Ketiga unsur tersbut sangat penting 

dalam menentukan tingkat kemampuan suatu provinsi untuk meningkatkan 

IPMnya. 

Sejalan dengan yang dijelaskan oleh Kepala BPS Sulsel, Namun ketiga 

unsur tersebut Kepala BPS Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa dalam satu 

dekade terakhir indeks pembangunan manusia (IPM) di Sulsel dari 2011-2020 

hanya rata-rata sekitar beberapa persen. Pada tahun 2020, penurunan per kapita 

penduduk akibat pandemi Covid-19 menyebabkan perlambatan pertumbuhan IPM 

Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrasuara Luther 

Sirangi Si’lang dkk (2019), menyatakan bahwa investasi berpengaruh terhadap 

indeks pembangunan manusia (IPM). Kenaikan investasi akan menyebabkan 

sektro produktif bergerak, yang efeknya akan meningkatkan lapangan kerja dan 

meningkatkan indeks daya beli yang bermuara pada peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia. 

Dalam analisis penulis, investasi tidak memiliki pengaruh terhadap indeks 

pembangunan manusia (IPM) karena penurunan per kapita penduduk 

menyebabkan perlambatan pertumbuhan indeks pembangunan manusia sedangkan 
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IPM memiliki tiga unsur utama yaitu kesehatan, pendidikan yang dicapai dan 

standar kehidupan yang sering disebut ekonomi. 

4. Variabel tingkat pengangguran terbuka (X1) terhadap kemiskinan (Y2) 

Pengangguran adalah seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan, 

permasalahan yang timbul ke permukaan berkaitan dengan pesatnya pertumbuhan 

penduduk adalah ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dengan semakin 

bertambahnya tenaga kerja setiap tahunnya. Hal ini akan menimbulkan kelebihan 

penawaran tenaga kerja dibandingkan dengan permintaannya.  

Tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan tingkat kesejahteraan 

masyarakatnya masih rendah, demikian pula sebaliknya indikator ini sangat 

penting bagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk besar sehingga 

penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak merupakan sasaran utama 

pembangunan daerah yang bersifat strategis. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.9, nilai 

signifikansi 0,000 < nilai α = 0,05. variabel pengangguran berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya ketika terjadi peningkatan 

pengangguran maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan dan Ini dikarenakan 

bahwa pengangguran merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh 

terhadap kemiskinan di Provinsi Sulsel. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Istri Diah 

Paramita dkk (2015) bahwa secara tidak langsung pengangguran berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kemiskinan menyatakan bahwa adanya hubungan 

yang sangat erat antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. 
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Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Meinny Kolibu 

dkk (2019), menyatakan bahwa variabel pengangguran tidak memiliki pengaruh 

terhadap kemiskinan. Dalam kasus ini hubungan antara pengangguran dan 

kemiskinan tidak selalu sesuai dengan asumsi teori ekonomi yang ada. Adanya 

pengangguran tersembunyi dengan rendahnya jam kerja riil, sehingga akan 

berakibat pada rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas tenaga kerja 

selain ditentukan oleh jam kerja juga ditentukan oleh kualitas sumber daya 

manusia yang tercermin rendahnya tingkat pendidikan.  

Dalam analisis penulis, pengangguran menyebabkan terjadinya 

peningkatan kemiskinan karena seorang pengangguran tentunya tidak mempunyai 

penghasilan dari pekerjaan. Kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi dan 

bermacam-macam tersebut membuat mereka bekerja keras mencuupi 

kebutuhannya. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi secara baik, dampaknya mereka 

akan menjadi miskin dan mengakibatkan membengkaknya jumlah penduduk 

miskin. Penduduk berusaha untuk mempersiapkan membuka usaha sendiri, selain 

itu juga ada yang sedang menunggu untuk memulai bekerja yang termasuk dalam 

kategori pengangguran terbuka. 

5. Variabel tingkat inflasi (X2) terhadap kemiskinan (Y2) 

Pada dasaranya pengangguran disebabkan karena ketidaksesuaian jumlah 

rumah tangga dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia untuk menyerapnya. 

Akibatnya, mengarah kepada masalah-masalah sosial lainnya, dalam jangka 

pendek kenaikan inflasi menunjukkan pertumbuhan perekonomian, namun dalam 
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jangka panjang menyebabkan harga domestik itu naik, maka masyarakat 

cenderung membeli barang-barang impor yang relatif lebih murah. 

Hal ini tentunya menyebabkan berbagai pabrik, perusahaan maupun 

wisatawan lokal yang akan bangkrut. Dalam hal ini, masyarakat akan kehilangan 

pekerjaan. Dengan demikian, inflasi pada akhirnya akan meningkatkan jumlah 

pengangguran. Sebaliknya, jika harga mengalami deflasi maka penyerapan tenaga 

kerja akan menurunkan angka pengangguran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.9, nilai 

signifikansi 0,003 < nilai α = 0,05. Variabel inflasi berpengaruh postif dan 

signifikan terhadap kemiskinan. Artinya jika inflasi meningkat maka kemiskinan 

juga akan meningkat. Sebaliknya, jika inflasi menurun maka angka kemiskinan 

akan berkurang.  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desrini Ningsih dkk (2018) 

dan hasil ini juga didukung oleh teori yang menyatakan bahwa inflasi akan 

meningkatkan biaya produksi yang menimbulkan kenaikan harga barang dan jasa. 

Kenaikan harga ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan berujung 

pada peningkatan kemiskinan. 

Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Meinny Kolibu 

dkk (2019), menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. 

Inflasi merupakan determinan makro ekonomi bagi perubahan kondisi kemiskinan 

disuatu negara. Penduduk miskin tidak akan terpengaruh pada ingkat inflasi 

karena pada dasarnya penduduk miskin tidak mempunyai daya beli, sehingga 

walaupun terjadi inflasi mereka tetap tidak punya daya beli. 
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Dalam analisis peneliti, inflasi meningkat dapat mengakibatkan 

kemiskinan juga akan meningkat. Karena berebutan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-harinya secara berlebihan diantara kelompok-kelompok sosial yang 

menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang dapat disediakan sehingga, 

masyarakat akhirnya menjadi dimana permintaan masyarakat akan barang-barang 

selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia. peningkatan inflasi 

menyebabkan peningkatan biaya produksi yang menimbulkan kenaikan harga 

barang dan jasa.   

6. Variabel investasi (X3) terhadap kemiskinan (Y2) 

Menurut Sadono Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu 

masyarakat terus menerus meningkat kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, 

peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni : (1) 

investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga 

kenikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional 

serta kesempatan kerja (2) pertambahan barang modal sebagai akibat investasi 

akan menambah kapasitas produksi (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan 

teknologi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tabel 4.9, nilai signifikansi 

0,011 < nilai α = 0,05. Variabel investasi bepengaruh negatif dan signifikan 

terhadap variabel kemiskinan. Hal ini menunjukkan adanya  pengaruh negatif 

antara investasi terhadap tingkat kemiskinan disebabkan karena adanya 

peningkatan investasi dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh pemerintah.  
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Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yolanda Pateda dkk 

(2017). Dengan demikian, investasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat, berupa sumber nafkah atau pendapatan untuk membeli barang dan 

jasa diperlukannya. Investasi juga menghasilkan nilai tambah, yang merupakan 

balas jasa produksi, sekaligus sebagai sumber pendapatan atau kesejahteraan. 

Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Walida 

Mustamin dkk (2015), menyatakan bahwa investasi tidak memiliki pengaruh 

terhadap kemiskinan. Lemahnya hubungan antara investasi terhadap kemiskinan 

menunjukkan adanya dampak bahwa tingginya investasi yang lebih diarahkan 

untuk meningkatkan pembangunan manusia dibandingkan untuk menurunkan 

kemiskinan dan karena adanya iklim investasi yang tidak kondusif menyebabkan 

angka kemiskinan di Kota Makassar mengalami peningkatan.  

Dalam analisis peneliti, investasi dapat menyebabkan terjadinya 

kemiskinan, karena adanya peningkatan investasi dari tahun ke tahun yang 

dilakukan oleh pemerintah. Kemiskinan adalah sebuah masalah utama yang ada di 

negara sedang berkembang dapat menghambat proses pembangunan 

perekonomian suatu negara atau daerah. Pembangunan adalah suatu proses 

perubahan menuju kearah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai 

tujuan yaitu mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, berdaya saing, maju dan 

sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan republik Indonesia. 

7. Variabel IPM (Y1) terhadap Kemiskinan (Y2) 

Dalam teori pertumbuhan baru dijelaskan pentingnya peranan dri 

pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human 
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capital), mendorong berbagai penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan 

produktivitas manusia. Hal ini dapat terlihat dari investasi pendidikan yang 

mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibuktikan dengan 

meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keterampilan mendoroang 

peningkatan produktivitas orang tersebut. Perusahaan akan memperoleh imbal 

balik dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja sehingga produktivitas yang 

dihasilkan tinggi dan perusahaan tidak keberatan memberikan gaji yang lebih 

tinggi bagi para pekerjanya. 

Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan 

keahlian akan mampu  meningkatkan hasil produktivitas pertanian, karena dengan 

tenaga kerja yang terampil maka akan dapat bekerja secara efisien. Seseorang 

yang memiliki keahlian produktivitas yang tinggi kesejahteraannya akan 

meningkat. Hal ini bisa dibuktikan dari pendapatan maupun konsumsinya. 

Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses 

mereka untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan sebagainya (Sinaga, 2009) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tabel 4.9 nilai 0,120 > 

nilai α = 0,05. Variabel indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap variabel 

kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Dalam beberapa tahun ini 

dan sebelumnya kenaikan penduduk miskin di provinsi Sulawesi selatan yang 

naik beberapa persen, Sekarang kita menangani pandemi dengan baik tanpa 

mengabaikan ekonomi kita, penanganan pandemi Covid-19 yang menyebabkan 



93 
 

 
 

perlambatan pertumbuhan IPM masih terus dilakukan tetap sejalan dengan upaya 

pemulihan ekonomi. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Markina R dkk  (2021) 

menyatakan bahwa mayoritas status pembangunan manusia di provinsi SulSel 

masih dalam kategori sedang. Capaian pembangunan manusia pada kategori 

tertinggi tersebar pada 8 kabupaten/kota, hanya kota Makassar yang memiliki 

capaian pembangunan manusia pada kategori sangat tinggi. Dan menjelaskan 

bahwa IPM yang merupakan tolak ukur pembangunan suatu wilayah sebaiknya 

korelasi positif terhadap kondisi kemiskinan diwilayah tersebut karena diharapkan 

suatu daerah yang memiliki IPM tinggi. 

Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sayifullah dkk 

(2016), menyatakan bahwa IPM memiliki pengaruh dan signifikan terhadap 

kemiskinan. Indeks pembangunan manusia  memuat tiga dimensi penting dalam 

pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup 

panjang umur dan hidup sehat, untuk mendapatkan pengetahuan dan mempunyai 

akses kepada sumber daya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga 

dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh 

terhadap kemiskinan. 

Dalam analisis penulis, indeks pembangunan manusia tidak memiliki 

pengaruh terhadap kemiskinan karena unsur utama dari IPM itu sendiri adalah 

rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses 

mereka untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Sementara 

keadaan saat ini masih dalam Pandemi Covid-19 dan penanganan Pandemi Covid-
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19 yang menambah rendahnya produktivitas menyebabkan sangat terlambatnya 

pertumbuhan IPM yang sampai saat ini masih dalam pemulihan ekonomi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dan pembahasan yang telah 

dikemukakan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap IPM 

Variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap IPM, variabel pengangguran memiliki hubungan atau 

pengaruh tidak besar terhadap IPM. 

2. Pengaruh inflasi terhadap IPM 

 Variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM., 

kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang tidak searah. 

3. Pengaruh investasi terhadap IPM 

 Variabel investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

vaiabel IPM, kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang tidak 

searah. 

4. Pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan 

Variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kemiskinan, kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang 

sangat erat. 

5. Pengaruh inflasi terhadap kemiskinan 

 Variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

kemiskinan, kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang searah. 
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6. Pengaruh investasi terhadap kemsikinan 

 Variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel 

kemiskinan. Variabel investasi memiliki beberapa hal hubungan negatif 

terhadap kemiskinan. 

7. Pengaruh IPM terhadap kemiskinan 

Variabel IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel 

kemiskinan, kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang tidak searah. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang diperoleh 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Diharapkan pemerintah memperhatikan dalam pengentasan kemiskinan 

adalah mengedepankan program terpadu secara lebih serius dan 

berkelanjutan. Karena dimensi kemiskinan memiliki cakupan yang luas 

dan bersifat multi-dimensi. Beberepa variabel yang ada di dalam penelitian 

ini hanya bagian kecil dari faktor penyebab dari kemiskinan. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melihat faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kemiskinan. Karena dalam penelitian ini, peneliti 

menyadari dan mengetahui bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan 

yang perlu ditambah maupun diperbaiki untuk menjadi lebih baik. 
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