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ABSTRAK 

Nama  

Nim 

Judul 

: RATNA DEWI NUR 

: 90300117119 

: Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran, 

Rasio Elektrifikasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap 

Kemiskinan dan Gini Rasio Di Indonesia 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran 

pemerintah, pengangguran, rasio elektrifikasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap 

kemiskinan dan gini rasio di Indonesia.  Jenis penelitian ini adalah kuantitatif 

dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan 

data time series. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengeluaran pemerintah 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan; Pengangguran 

pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan; Rasio 

elektrifikasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan 

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

kemiskinan Pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap gini 

rasio di Indonesia; Rasio elektrifikasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap gini rasio; Pertumbuhan ekonomi berpangaruh positif dan signifikan 

terhadap gini rasio; Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap gini 

rasio; Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap gini 

rasio melalui kemiskinan ; Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap gini rasio melalui kemiskinan; Rasio elektrifikasi berpangaruh positif 

dan signifikan terhadap gini rasio melalui kemiskinan. 

Kata Kunci:  Pengeluaran Pemerintah; Pengangguran; Rasio Elektrifikasi; 

Pertumbuhan Ekonomi; Kemiskinan; Gini Rasio. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi adalah salah satu komponen bukan hanya 

menjelaskan  mengenai kegiatan ekonomi. Akan tetapi, juga menjelaskan tentang 

kehidupan masyarakat untuk berkembang secara bebas (Todaro & Smith 2006). 

Pembangunan ekonomi adalah salah satu proses yang mengarah pada 

meningkatnya pendapatan rill per kapita suatu negara, yang sangat luas diikuti 

dengan perbaikan sistem kelembagaan. Dalam hal ini dengan adanya pengeluaran 

untuk regulasi dan pengendalian, itu mampu meningkatkan pertumbuhan output 

perekonomian dan distribusi pendapatan. Jika pemerataan pendapatan terjadi 

maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat (Hailemariam & Dzhumashev, 

2019)  

Kebijakan ekonomi makro dalam pertumbuhan ekonomi dan distribusi 

pendapatan telah diarahkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan 

ketimpangan pendapatan, melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan 

menyediakan pemerintahan yang efisien dan efektif. Faktor-faktor yang 

mendorong ketimpangan yaitu perkembangan teknologi, globalisasi, pajak dan 

transfer. Pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung, mempengaruhi 

ketimpangan distribusi pendapatan, sejalan dengan peningkatan kemiskinan 

(Nugraha et al., 2020).  

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dilihat dari bagaimana 

negara tersebut kemiskinan mampu dihilangkan, mengurangi ketidaksetaraan,
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serta menciptakan lapangan kerja untuk masyarakatnya. Apabila pertumbuhan 

ekonomi disertai dengan pemerataan pendapatan, maka pemerataan pendapatan 

akan mengurangi salah satu masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi 

yaitu ketidakmerataan pendapatan antara daerah tertinggal dan daerah (Juvika, 

2020). 

Masalah utama yang dimiliki oleh negara berkembang yaitu adanya 

disparitas ekonomi atau kesenjangan pendapatan kelompok masyarakat, yang 

berpenghasilan banyak dengan yang berpenghasilan sedikit, dan derajatnya 

dibawah garis kemiskinan (Ramadhan, 2020). Keberhasilan suatu negara dalam 

meningkatkan kesejahteraan penduduknya dilihat dari pertumbuhan ekonomi 

yang dicapainya. Stabil dan tingginya pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun 

menunjukkan peningkatan kemakmuran ekonomi. Sedangkan ekonomi yang 

menurun dengan nilai negatif artinya menurunnya kemakmuran ekonomi 

(Nugraha et al., 2020). Pengentasan kemiskinan adalah alat ukur yang dianggap 

efektif dalam kegiatan pembangunan. Peningkatan yang terjadi pada pertumbuhan 

ekonomi tidak sesuai pada ketimpangan penghasilan, menyebabkan 

ketidakmerataan penduduk. 

Pertumbuhan ekonomi harus mempersiapkan secara luas untuk mencapai 

kesamaan output dari pembangunan. Pertumbuhan ekonomi daerah dengan 

intensitas yang bervariasi menyebabkan ketimpangan ekonomi dan ketimpangan 

pendapatan antar daerah (Matondang, 2018). Harusnya, pemerintah menekankan 

kebijakan pembangunan yang mampu mengatasi pengentasan kemiskinan, 

pengangguran dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi 



3 
 

 

tidak mampu mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan, karena masih banyak 

penduduk yang memiliki pendapatan yang dibawah standar. Laju petumbuhan 

ekonomi secara cepat, tidak mampu secara langsung meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat. Artinya trickle-down effect (efek cucuran ke bawah) bagi 

masyarakat miskin dan ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi bagi 

penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan bukan terjadi sesuai dengan yang 

diinginkan (Alfiando, 2019) 

Pertumbuhan ekonomi dilihat melalui ukuran angka, dengan Produk 

Domestik Bruto (PDB) secara nasional, sedangkan Produk Domestrik Bruto 

Regional (PDRB) merujuk secara regional. PDB atas dasar harga berlaku sebagai 

alat mengukur pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 Rp. 15. 432,2 triliun 

dan Rp. 56,7 juta  dari PDB per kapita. Sedangkan perekonomian Indonesia 

mengalami perubahan sebesar 2,07% (c-to-c), jika dibandingkan dengan tahun 

2019. Jika dilihat dari arah produksi, mengalami penurunan sebesar 15,04% yaitu 

melalui kegiatan pengangkutan dan pergudangan, sedangkan pada arah 

pengeluaran expor, kontraksi paling besar terjadi pada ekspor barang dan jasa 

yaitu 7,70%, sedangkan impor barang dan jasa turun 14.71%. (Badan Pusat 

Statistik, 2021).  

Berdasarkan tabel 1.1 menurut Badan Pusat Statistik (2021), menujukkan 

bahwasanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia  diukur dengan PDB atas harga 

dasar berlaku pada tahun 2006–2008 mengalami peningkatan 5,19% menjadi 

5,79%, namun penurunan terjadi di tahun 2009 sebesar 4,77%. 
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Sama halnya dengan tahun 2010 – 2012 PDB meningkat 6,14% menjadi 

6,28% dan terjadi penurunan 5,9% di tahun 2013. Jika dibandingan tahun 2014 – 

2019 terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar -2,07% dikarenakan pandemi 

yang melanda didunia termasuk Indonesia. Sedangkan pertumbuhan ekonomi 

kembali meningkat di tahun 2021 sebesar 3,24%. 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2006 – 2021 

Tahun  PDB (persen)  

2006 5,19 

2007 5,67 

2008 5,74 

2009 4,77 

2010 6,14 

2011 6,35 

2012 6,28 

2013 5,9 

2014 5,21 

2015 5,74 

2016 5,03 

2017 5,07 

2018 5,17 

2019 5,02 

2020 2,07 

2021 3,24 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 

Dalam pertumbuhan ekonomi untuk mencapai hasil yang optimal maka 

angka kemiskinan (Poverty) harusnya mampu diturunkan. Pertumbuhan ekonomi 

dikenal dengan salah satu upaya pengentasan kemiskinan. Seiring dengan 

pertumbuhaan ekonomi, akan muncul pula permasalahan jumlah penduduk hidup 

dibawah garis kemikinan yang mengalami peningkatan, serta dapat menghambat 
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pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga 

belum tentu dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan  

(Putri, dkk, 2020; Tarigan, 2021; Coccia, 2021).  

Berdasarkan tabel 1.2 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, 

menunjukkan bahwasanya persentase penduduk miskin di Indonesia terus 

mengalami penurunan mulai dari tahun 2006 – 2014 sebesar 17,75% menjadi 

11,11%, sedangkan  tahun 2015 sedikit mengalami peningkatan sebesar 11,18%. 

Tabel 1.2 

Persentase Penduduk Miskin Di Indonesia tahun 2006 – 2021 

Tahun  Persentase penduduk miskin (Persen) 

2006  17,75 

2007 16,58 

2008 15,42 

2009 14,15 

2010 13,33 

2011 12,49 

2012 11,68 

2013 11,42 

2014 11,11 

2015 11,18 

2016 10,78 

2017 10,38 

2018 9,74 

2019 9,32 

2020 9,99 

2021 9,71 
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 

Akan tetapi persentase kemiskinan, kembali terjadi penurunan sebesar 

10,78% menjadi 9, 34% di tahun 2016 – 2019, sedangkan tahun selanjutnya 

mengalami sedikit peningkatan sebesar 9,99% di tahun 2020 dan persentase 
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penduduk miskin menurun di tahun 2021 sebesar 9.71% (Badan pusat statistik, 

2021a).  

Kemiskinan dapat mengakibatkan adanya kesenjangan dalam masyarakat 

karena pendapatan yang tidak merata. Upaya yang dilakukan dalam 

mensejahterakan masyarakat dengan menurunkan tingkat kemiskinan dapat 

dikatakan tidak efisien seperti teori trackle-down effect. Hal itu dapat memicu 

terjadinya peningkatan kemiskinan yang berakibat langsung kepada ketimpangan 

pendapatan (Budhijana, 2019). Dalam mengukur ketimpangan pendapatan 

(Income Inequality) dapat mengunakan koefisien gini dengan ukuran gini rasio 

yang berkisar antara nol sampai dengan satu (Hindun, dkk,  2019).  

Gambar 1.1 

Gini Rasio Di Indonesia Tahun 2015-2021 

Sumber:Badan Pusat Statistik, 2021 

Berdasarkan gambar 1.1 pada tingkat nasional, bulan September 2015 

sampai bulan September 2019 gini rasio terus mengalami penurunan, hal itu 

menunjukkan bahwasanya pemerataan di Indonesia mengalami perbaikan. Akan 
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tetapi, gini rasio kembali mengalami peningkatan di bulan maret 2020 sampai 

September 2020, yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, kemudian di tahun 

2021 nilai gini rasio kembali mengalami penurunan di bulan Maret sebesar 0,384 

poin dan di bulan September sebesar 0,381 poin. Gini rasio Indonesia di bulan 

September 2020 sebesar 0,385 poin. Sedangkan di bulan Maret 2020 gini rasio di 

Indonesia sebesar 0,381 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadinya 

peningkatan gini rasio di Indonesia sebesar 0,004 poin, berbeda dengan di bulan 

Maret 2019 gini rasio sebesar 0,382 poin dan di bulan September 2020 gini rasio 

sebesar 0,380 poin artinya hal tersebut mengalami peningkatan (Badan Pusat 

Statistik, 2020b). 

Sedangkan menurut daerah, gini rasio bulan September 2021 adalah 

sebesar 0,398 poin, apabila dibandingkan dengan gini rasio di bulan Maret 2021 

sebesar 0,401 poin maka hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan sebesar 

0,003 poin.  Sedangkan, gini rasio bulan September 2020 di wilayah perkotaan 

yaitu 0,399 poin. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 0,006 poin 

dibandingkan di bulan Maret 2020 sebesar 0,393 poin. Akan tetapi, gini rasio 

mengalami penurunan sebesar 0,001 poin di bulan Maret 2019 dibandingkan pada 

bulan September 2019 sebesar 0,391. Kemudian gini rasio di pedesaan pada bulan 

September 2020 sebesar 0,399 poin, meningkat 0,002 dari bulan Maret 2020  

sebesar 0,317 poin, dan gini rasio meningkat 0,004 poin dibandingkan di bulan 

September 2019 yang tercatat sebesar 0,315 (Badan Pusat Statistik, 2021b) 

Jika indeks gini rasio terus mengalami peningkatan, maka kesenjangan 

antara orang yang berpendapatan tingg dan orang yang berpendapatan rendah juga 
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semakin luas. Oleh karena itu, orang yang berpendapatan banyak  semakin 

sejahtera, sedangkan orang yang berpendapatan sedikit semakin merasa 

kekurangan. 

Pertumbuhan ekonomi disebut sebagai ukuran suatu wilayah yang tidak 

terpisah dari peranan pemerintah dalam menyiapkan anggaran, agar belanja dapat 

digunakan dalam program pembangunan, dari bidang ekonomi dan non-ekonomi. 

pendanaan program ini biasanya dimaksud sebagai pengeluaran pemerintah. 

Pengeluaran pemerintah diukur dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) dengan total pengeluaran langsung dan bukan langsung serta total 

pendanaan lainnya. (Islamiah et al., 2021; Marlian & Usman, 2020). 

Pengeluaran pemerintah mempunyai peranan penting dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Menurut pendekatan 

Keynesian, dalam meningkatkan permintaan agregat dapat dilakukan pada 

pengeluaran publik agar mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan lapangan 

kerja (Nkiru Patricia Chude, Daniel Izuchukwu Chude, 2019). Pengeluaran 

pemerintah (Government Expenditure) adalah beberapa bentuk intervensi 

pemerintah dalam perekonomian yang diyakini sangat cepat. Pengeluaran 

pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa oleh pemerintah dan pendanaan 

pemerintah dalam keperluan penyelenggaraan pemerintahan dan untuk kegiatan 

yang berkaitan dengan pembangunan. Dalam hal ini adalah kebijakan fiskal yang 

diambil melalui kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah (Matthew et al. 

2019; Asbarini, dkk, 2021).  
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Berdasarkan tabel 1.3 realisasi pengeluaran pemerintah diseluruh provinsi 

yang ada di Indonesia dari data APBD pada tahun 2006 – 2018 secara terus 

menerus mengalami peningkatan mencapai Rp 478.249 Milyar menjadi Rp 

1.454.494 Milyar, sama halnya yang terjadi pada tahun 2019 mencapai Rp 

1.634.339 Milyar, sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 

mencapai sebesar Rp 1.683.477 Milyar dan Rp 1.926.964 Milyar, yang 

menandakan bahwa data realisasi pengeluaran pemerintah tersebut setiap 

tahunnya  mengalami kenaikan (Badan pusat statistik, 2021c). 

Tabel 1.3 

Realisasi Pengeluaran Pemerintah  Di Indonesia Tahun 2006 – 2021 

Sumber: Kementerian keuangan (2021)  

Masyarakat dalam memperoleh pekerjaan dan pendapatan akan mampu 

memenuhi kebutuhannya, sehingga orang miskin akan berkurang, artinya tingkat 

pengangguran akan menurun. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, 

Tahun Pengeluaran Pemerintah (Milyaran Rupiah) 

2006 478.249 

2007 498.172 

2008 697.071 

2009 691.535 

2010 781.533 

2011 908.243 

2012 1.069.534 

2013 1.196.828 

2014 1.280.368 

2015 1.319.549 

2016 1.306.696 

2017 1.366.956 

2018 1.454.494 

2019 1.634.339 

2020 1.683.477 

2021 1.926.964 
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dapat dibentuk kebijakan dalam mengadaan lapangan kerja. atau pengurangan 

pengangguran  (Syafrina & Pratama, 2020; Arsyila, 2019).  

Berdasarkan tabel 1.4 menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat 

pengangguran terbuka (TPT) di tahun 2006-2014 menunjukkan bahwa 

pengangguran terus menurun mulai 10,37% menjadi 5,82%, sedangkan di tahun 

2015 pengangguran mengalami peningkatan sebesar 6,00%, dan kembali 

mengalami penurunan pada 2016 – 2019 yaitu sebesar 5,56% menjadi 5,11%. 

Sedangkan di tahun 2020 dan 2021 secara terus menurus mengalami peningkatan 

sebesar 6,01% dan 6,38% selama Indonesia mengalami pandemic Covid-19 

(Badan Pusat Statistik, 2021b). 

Tabel 1.4 

Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Tahun 2006-2021 

Tahun Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 

2006 10,37 

2007 9,43 

2008 8,43 

2009 8,01 

2010 7,28 

2011 7,22 

2012 6,25 

2013 6,03 

2014 5,82 

2015 6,00 

2016 5,56 

2017 5,42 

2018 5,20 

2019 5,11 

2020 6,01 

2021 6,38 

Sumber: Badan Pusat Statistik,2021 
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Infrastruktur merupakan salah satu kemampuan menggerakkan sektor rill, 

mengurang pengangguran, meningkatkan konsumsi masyarakat dan negara dalam 

rangka meningkatkan produktivitas (Nugraha et al., 2020). Pembangunan 

infrastruktur kelistrikan pada abad-21 merupakan salah satu prioritas utama 

pembangunan negara diseluruh dunia. Akan tetapi, berbeda dengan di Asia 

Tenggara salah satunya Indonesia. Pertumbuhan infrastruktur di Negara Indonesia 

merupakan negara yang memiliki pertumbuhan kelistrikan terendah, dibandingkan 

dengan negara lain. Listrik adalah salah satu infrastruktur dasar yang dibutuhkan 

dan perlu dikembangkan terutama di negara berkembang. Timilsina, dkk (2020) 

meneliti peran infrastruktur fisik dalam pengentasan kemiskinan sangat terbatas, 

sehingga secara keseluruhan ada signifikasi kesenjangan di bidang investasi 

infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.  

Menurut Kementerian ESDM (2020), dengan  menggunakan perbandingan 

rumah tangga yang dialiri listrik dengan jumlah rumah tangga Indonesia disebut 

sebagai rasio elektrifikasi berdasarkan data BPS. Sedangkan, rasio desa berlistrik 

didefinisikan sebagai rasio dengan desa yang berlistrik dan total desa yang ada di 

Indonesa. Berdasarkan definisi ini, maka tidak ada parameter kualitas  penyediaan 

listrik dan kuantitas rumah yang dilistrik dalam satu desa yang diukur didalam 

rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik.  

Ketersedian listrik suatu wilayah yang tidak memadai, akan berdampak 

negatif pada aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian 

Jayanthi, dkk (2019), menyatakan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan 

melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu menjamin pemerataan distribusi 
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tenaga listrik, terutama di kawasan industri dani padat karya dalam total pekerja 

yang sangat banyak, maka bisa membawa investasi baik asing maupun dalam 

negeri.  

Berdasarkan tabel 1.5 menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir 

rasio eletrifikasi mengalami peningkatan secara signifikan. Jika rasio elektrifikasi 

Indonesia hanya 63% pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 sebesar 

80,51%, 84,35% pada tahun 2014 dan 98,89% pada tahun 2019, rasio elektrifikasi 

nasional mencapai 99,20% pada 2020 dan pada tahun 2021  rasio elektrifikasi 

kembali meningkat sebesar 99,40% (Kementerian ESDM, 2021). 

Tabel 1.5 

Rasio Elektrifikasi Di Indonesia Tahun 2006 – 2021 

Tahun  Rasio Elektrifikasi (persen) 

2006 63 

2007 64,34 

2008 65,1 

2009 65,8 

2010 67,15 

2011 72,95 

2012 76,56 

2013 80,51 

2014 84,35 

2015 88,3 

2016 91,16 

2017 95,4 

2018 98,3 

2019 98,89 

2020 99,20 

2021 99,40 

Sumber : Kementerian Energi dan Sumber  

Daya Mineral (ESDM), 2021 

Jayanthi (2021) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan 

meningkat, sejalan dengan peningkatan elektrifikasi. Hal ini mampu mengurangi 
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kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja (mengurangi penganggurann), 

melalui penyediaan lapangan kerja. Akan tetapi, jika berhubungan dengan 

peningkatan elektrifikasi, itu dapat memicu untuk meningkatkan ketimpangan 

pendapatan, yang berakibat pertumbuhan ekonomi bukan dirasakan secara merata 

bagi penduduk. Rasio elektrifikasi rendah hanya kelompok tertentu yang dapat 

menikmatinya, sehingga berdampak secara efektif terhadap penurunan 

pertumbuhan ekonomi, dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan 

pendapatan. Sebaliknya, apabila masyarakat dengan rasio elektrifikasi yang 

tinggi, sebagian besar penduduk akan mengalami perumbuhan ekonomi dan 

penurunan kemiskinan.  

Peningkatan rasio elektrifikasi pada tahun sebelumnya, hampir mencapai 

100%. Hal tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia telah 

memperoleh akses listrik dan dapat digunakan menunjang keberlangsungan 

kegiatan ekonomi. Jika rasio elektrifikasi terus mengalami peningkatan, maka 

diharapkan akan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi. ketika seluruh wilayah 

di negara ini, baik perkotaan maupun pedesaan sampai kepelosok dapat dialiri 

listrik, maka kegiatan ekonomi akan berjalan dengan lancar, seperti yang 

diketahui bahwa mayoritas penduduk miskin itu berasal dari pedesaan atau 

pelosok, yang hanya mengandalkan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan 

mereka.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya Budhijana (2019), menjelaskan 

mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia dilihat dari perspektif edukasi 

perumbuhan ekonomi, Indeks pembangunan manusia (IPM), dan pengangguran. 
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Sedangkan  kebaruan dari penelitian ini adalah mengamati tingkat kemiskinan 

serta gini rasio di Indonesia dengan pendekatan teori pengeluaran pemerintah, 

pengangguran, rasio elektrifikasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian 

ini, berbagai pendekatan teoritis digunakan untuk dijadikan pembeda penelitian 

sebelumnya dalam mengamati kemiskinan serta gini rasio di Indonesia.  

B. Rumusan Masalah 

Masalah berikut dapat dirumuskan dengan latar belakang di atas: 

1. Apakah  pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan? 

2. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan? 

3. Apakah rasio elektrifikasi berpengaruh terhadap kemiskinan? 

4. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan? 

5. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan? 

6. Apakah  pengangguran berpengaruh terhadap gini rasio? 

7. Apakah rasio elektrifikasi berpengaruh terhadap gini rasio? 

8. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap gini rasio?  

9. Apakah kemiskinan berpengaruh terhadap gini rasio? 

10. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap gini rasio melalui 

kemiskinan? 

11. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap gini rasio melalui 

kemiskinan? 

12. Apakah rasio elektrifikasi berpengaruh terhadap gini rasio melalui 

kemiskinan? 
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13. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap gini rasio melalui 

kemiskinan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin diperoleh oleh 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap 

kemiskinan.  

2. Untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan.  

3. Untuk menganalisis pengaruh rasio elektrifikasi terhadap kemiskinan. 

4. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 

kemiskinan.  

5. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap gini 

rasio. 

6. Untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap gini rasio  

7. Untuk menganalisis pengaruh rasio elektrifikasi terhadap gini rasio. 

8. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap gini rasio. 

9.  Untuk menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap gini rasio. 

10. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap gini 

rasio melalui kemiskinan. 

11. Untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap gini rasio melalui 

kemiskinan. 

12. Untuk menganalisis pengaruh rasio elektrifikasi terhadap gini rasio 

melalui kemiskinan. 
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13. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap gini rasio 

melalui kemiskinan. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil dari penelitian ini dimaksudkan mampu menjadi sarana informasi 

pengetahuan terkait ekonomi pembangunan. 

2. Hasil dari penelitian ini dimaksudkan menjadi bahan referensi untuk 

masyarakat yang berkeinginan memperdalam pengetahuan tentang 

pengaruh pengeluaran pemerintah, pengangguran, rasio elektrifikasi, dan 

pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan gini rasio di Indonesia.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIK 

A. Landasan Teori 

1. Kemiskinan (Poverty) 

Merurut World Bank (2020); World Bank (Atamanov et al., 2020), 

kemiskinan yang ditandai dengan tidak memperolehnya pendapatan diatas garis 

kemiskinan. Garis kemiskinan global kurang dari  $1,90 perhari adalah standar 

global yang digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan sejak tahun 2000. 

Namun, laju pertumbuhan melambat dibeberapa tahun terakhir karena pandemi 

covid-19 telah mendorong 60 juta orang kedalam garis kemiskinan pada tahun 

2020 (Atamanov, et al., 2020; Lakner, et al. 2020) 

Berbeda dengan pendapat Ragner Nurkse (dalam Aghustin & Cahyono 

2020), menjelaskan bahwa rantai kemiskinan terjadi karena, rendahnya sumber 

daya manusia (SDM) seperti pendidikan, kesehatan, yang dimana jika pendidikan 

seseorang rendah, maka orang tersebut tidak mampu meningkatkan produktivitas 

yang dapat menyebabkan orang miskin. Sedangkan dengan kesehatan yang rendah 

orang tidak mampu mencari pekerjaan atau memperoleh pekerjaan sehingga orang 

bisa menjadi miskin. Kemiskinan dapat dilihat dari keterlambatan, 

ketidaksempurnaan pasar dan sedikitnya modal, mengakibatkan rendahnya 

produktifitas. Produktifitas yang rendah dapat menyebabkan penghasilan rendah, 

penghasilan rendah diterjemahkan ke dalam tabungan dan investasi yang rendah. 

Investasi rendah akan menjadi penyebab kembali menciptakan keterbelakangan 
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yang dapat mendorong kedalam poverty trap. Nurkse menyebut ini dengan proses 

the vicious circle of poverty (lingkaran setan kemiskinan).  

Pada situasi lingkaran setan kemiskinan contohnya masyarakat miskin 

mungkin tidak mencukupi untuk makan, kurang makan, kesehatan yang juga 

mungkin tidak bisa beraktivitas yang menyebabkan rendahnya produktivitas kerja 

sehingga mereka bisa mejadi orang miskin (Gisaor, 2021; Aghustin & Cahyono 

2020; Zakaria, dkk, 2020). 

Kemiskinan dapat digambarkan sebagai “ketidakmampuan untuk 

mempertahankan” tingkat kehidupan contohnya makanan, pakaian, tempat 

tinggal, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dengan upaya meningkatkan 

pendidikan itu mampu menciptakan lapangan kerja sendiri yang dapat 

mengurangi kemiskinan (Ridlo & Sari, 2020; Wietzke, 2020) 

Amartya Sen (dalam Ningtias & Anwar, 2021), menekankan bahwa 

pengurangan kemiskinan dapat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan hak-hak  

dasar penduduk miskin, yang harus dipenuhi salah satunya adalah hak dasar agar 

bisa mendorong menjadi kehidupan lebih baik yaitu pendidikan. Disisi lain, 

pemerintah harusnya mampu memperluas lapangan kerja agar masyarakat dapat 

memenuhi kebutuhan sehari–hari dan menuju kehidupan yang layak. Kemiskinan 

dapat disebabkan oleh ketiadaan akses untuk memperoleh penghidupan yang 

layak.  

Sedangkan pendapat Anyanwu (dalam Gisaor,  2021), menjelaskan bahwa 

kemiskinan merupakan dalam kondisi yang dimana masyarakat tidak dapat 

menunjang keperluan pokoknya. Kebutuhan pokok tersebut adalah sandang, 
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pangan, papan kebutuhan sosial dan kewajiaban ekonomi. Dengan adanya rencana 

pembangunan di negara berkembang untuk mengatasi masalah kemiskinan agar 

mampu ditanggulangi. Penduduk golongan miskin diklasifikasikan sebagai 

penduduk yang memperoleh pendapatan per kapita dibahwa garis kemiskinan 

(Fardilla & Masbar, 2020). 

Dalam hal ini yang berkaitan dengan kemiskinan tidak bisa lepas dari 

konsep pemenuhan kebutuhan pokok. Dalam perspektif islam, kebutuhan pokok 

didefenisikan tidak hanya berkaitan dengan aspek kebutuhan materiil saja, akan 

tetapi juga berkaitan dengan aspek kebutuhan spiritual dan beribadah kepada 

Allah Swt. Sebagaimana firman-Nya Qs. Al-Quraisy: 1-4 

                            

                        

        

Terjemahan: karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka 

bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah 

mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). yang telah 

memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan 

mengamankan mereka dari ketakutan. tahukah kamu (orang) yang 

mendustakan agama? (QS.Al-Quraisy 1-4) 

Orang Quraisy biasa Mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke 

negeri Syam pada musim panas dan ke negeri. Yaman pada musim dingin. dalam 

perjalanan itu mereka mendapat jaminan keamanan dari penguasa-penguasa dari 

negeri-negeri yang dilaluinya. ini adalah suatu nikmat yang Amat besar dari 

Tuhan mereka. oleh karena itu sewajarnyalah mereka menyembah Allah yang 

telah memberikan nikmat itu kepada mereka. 
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Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat mempertahankan 

taraf hidupnya dan tidak dapat memanfaatkan energinya, baik itu secara mental 

maupun fisik dalam kelompok tertentu, yang dimana harus memenuhi pendidikan, 

kesehatan agar produktivitas dan dapat mensejahterakan hidupnya. Suatu keadaan 

yang menunjukkan ketidaksejahteraan penduduk dan ketidakberdayaan atau tidak 

mampu memenuhi kebutuhan hidup disebut kemiskinan. GNP atau PDB per 

kapita yang sangat rendah di negara adalah cerminan berat dari kemiskinan 

(Ezeanyeji et al. 2020; Chen & Ravallion, 2020). 

Faktor penyebab kemiskinan terdiri dari pertumbuhan ekonomi, 

pertumbuhan penduduk, pendidikan dan kesehatan. Sejauh ini pertumbuhan dan 

pengentasan kemiskinan adalah tujuan yang sepenuhnya kompatibel. Kemiskinan 

ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan perkapita dan ketidaksetaraan 

penghasilan. Semakin tinggi distribusi pendapatan, maka sangat banyak 

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

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), basic needs approach digunakan 

dalam mengukur kemiskinan. Dilihat dari pendekatan tersebut, kemiskinan dilihat 

lewat kegiatan ekonomi yang tidak mampu menyanggupi keperluan dasar, baik 

kebutuhan dasar yang diukur dengan pengeluaran. Oleh karena itu, penduduk 

miskin yang ada dalam garis kemiskinan, maka penduduk menerima pengelauaran 

perkapita perbulannya.  

                                            

Smith & Todaro (2006), berbagai jenis kemiskinan, yaitu: [1] Kemiskinan 

absolut; tingkat pendapatan dibawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatan 
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yang diperoleh tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok misalnya, pangan, 

sandang, dan papan. [2] Kemiskinan relatif; adanya jenis kemiskinan ini  

dikarenakan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mencakup secara 

keseluruhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan 

terjadinya ketimpangan pada pendapatan, sama halnya dengan ketika disebut 

bahwa orang tersebut hidup dibawah garis kemiskinan, tetapi masih memiliki 

kemampuan berada di lingkungan masyarakat. [3] Kemiskinan kultural; adanya 

jenis kemiskinan ini dikarenakan adanya faktor budaya, contohnya sifat malas 

dengan tidak memiliki upaya untuk memperbaiki perekonomiannya, sifat boros 

yang membeli sesuatunya yang hanya berdasarkan keinginannya semata bukan 

berdasarkan kebutuhan tanpa memikirkan untuk jangka panjang. [4] Kemiskinan 

struktural; suatu golongan masyarakat yang mengalami kemiskinan dikarenakan 

struktur soaial masyarakat tersebut yang memungkinkan tidak menggunakan 

sumber–sumber pendapatan yang telah tersedia (Daniel et al., 2021). 

Pada umumnya kemiskinan memiliki 2 dimensi, yang terdiri dari dimensi 

pendapatan dan non pendapatan. Masyarakat yang berpendapatan rendah, dapat 

diukur dari kesulitan untuk mengakses jasa pelayanan publik dan kepemilikan 

harta kekayaan merupakan didefinisikan dari penduduk miskin yang 

berpendapatan. Penduduk miskin yang tidak berpendapatan (Nonpendapatan) 

merupakan keadaan ketidakberdayaan, ketiadaan harapan, putus asa, kebebasan 

perwakilan  dan yang berkaitan dengan level pendapatan. 
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2. Gini Rasio 

Menurut teori Klasik Smith (dalam Marpaung, 2020), menyatakan bahwa 

kesenjangan atau ketimpangan dapat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk 

yang semakin banyak, dikarenakan jika jumlah penduduk semakin meningkat, 

maka penawaran tenaga kerja akan melimpah, sehiggga pendapatan atau upah 

yang diperoleh semakin rendah disebabkan produksi perusahaan menurun.  

Berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam hipotesis S. Kuznet (1995), 

menyatakan bahwa ketidakserataan pendapatan meningkat dengan pertumbuhan 

ekonomi, melainkan ketika ketimpangan maksimum dapat menurun dengan 

pembangunan ekonomi yang semakin bagus, sehingga kesenjangan penghasilan 

dengan PDB per kapita memiliki hubungan menyerupai bentuk kurva U-terbalik 

(Cahyani & Aminata, 2020; Beyene& Kotosz, 2020; Reed & Kulkarni, 2021) . 

Menurut Thorstein Veblen (dalam Breemer, 2019), menjelaskan bahwa  

pemicu terjadinya ketidaksetaraan atau ketimpangan adalah konsumsi barang dan 

jasa berlebihan yangg dilakukan dalam rumah tangga, bisa meningkatkan 

pengeluaran dalam mengikuti gaya hidup rumah tangga yang berpenghasilan 

tinggi. Artinya pendapatan yang diperoleh pekerja dapat memenuhi kebutuhan 

rumah tangga. Akan tetapi, justru yang terlihat adalah pendapatan yang diterima 

sering tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup karena pendapatan bersifat tetap. 

Sementara jumlah kebutuhan dan keinginan cenderung terus bertambah seiring 

dengan bertambahnya jumlah penduduk sehingga dapat menimbulkan 

kesenjangan atau ketimpangan (Aye, 2020). 
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Dalam menentukan tingkat ketimpangan pendapatan adalah salah satunya 

dengan mengunakan alat ukur indeks gini, dengan memperlihatkan seluruh 

penerima pendapatan. Smith & Todaro (2006), dalam mengukur ketimpangan 

distribusi pendapatan adalah disebut sebagai gini rasio.  Nilai 0 sampai dengan 1 

diantaranya  merupakan letak nilai indeks gini. Ketika indeks gini=0, kesenjangan 

yang merata dengan sempurna, berarti pendapatan setiap penduduk adalah sama. 

Jika indeks Gini = 1, kesenjangan pendapatan sempurna, yangg berarti hanya 1 

orang atau kelompok yang akan menerima pendapatan. 

Berdasarkan Kurva Lorenz dapat klasifikasikan bahwa semakin tinggi nilai 

koefisien, maka semakin besar juga kesenjangan distribusi pendapatan. 

Sedangkan, jika gini ratio menurun maka distribusi pengeluaran penduduk 

mengalami perubahan (Badan Pusat Statistik, 2020b). Dalam menghitung gini 

ratio dapat menggunakan rumus dengan:  

      ∑     

 

   

          

Dimana: 

    =  Gini rasio 

      =  Frekuensi penduduk di kelas pengeluaran ke-i 

    = Frekuensi komulatif dari jumlah pengeluaran dalam kelas 

pengeluaran ke – i. 

      = Frekuensi komulatif dari jumlah pengeluaran dalam kelas 

pengeluaran ke- (i -1).  
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salah satu alat ukur koefisien gini memiliki sifat, seperti anonimitas yaitu 

ketimpangan tidak boleh menjadi tolak ukur  untuk bergantung pada yang 

memiliki pendapatan yang tinggi  dengan mempercayai bahwa orang kaya atau 

miskin disebut sebagai orang baik atau buruk. Kemandirian skala yaitu 

ketimpangan  tidak seharusnya bergantung dengan ukuran ekonomi. Kemandirian 

populasi yaitu kurang lebih sama dengan ukuran ketidaksetaraan yang tidak 

seharusnya sesuai dengan total penerima penghasilan. Prinsip transfer Pigou-

Dalton menyatakan bahwasanya semua penghasilan lainnya itu konstan, apabila 

sebagian pendapatan yang dimiliki oleh orang kaya tersebut dikirim masyarakat 

miskin maka dapat menghasilkan distribusi pendapatan yang merata. 

3. Pengeluaran Pemerintah (Government Expenditure) 

Menurut Keynesian (dalam Matthew et al. 2019), menyatakan bahwa 

pengeluaran pemerintah bermanfaat bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. 

maka dari itu, pengeluaran lebih condong kearah peningkatan lapangan kerja, 

output, lewat efek penggandaan pada permintaan agregat, mengenai pengeluaran 

pemerintah. Di sisi lain juga, menekan investasi swasta sebagai akibat dari 

kenaikan tingkat bunga dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta 

mengurang tingkat akumulasi modal dalam jangka panjang. Model penentuan 

pendapatan nasional dirumuskan menjadi: 

AD = C + I + G 

Dimana AD merupakan permintaan agregat yang sama dengan total 

konsumsi (C), investasi (I), dan pengeluaran pemerintah (G). Meningkatmya 

permintaan agregat sejalan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, dan juga 
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pendapatan nasional dapat meningkat. Semua hal dianggap sama dalam 

meningkatkan pengeluaran pemerintah yang lebih cenderung mengarah pada 

output dengan pendapatan. Sementara penurunan memiliki efek kontraksi pada 

output. 

 Berbeda dengan teori dari Hipotesis Peacock dan Wiseman (1961), terkait 

pengeluaran pemerintah yaitu pada dasarnya pemerintah senantiasa, ingin 

memperbanyak pengeluaran pemerintah, akan tetapi penduduk enggan untuk 

sekedar membayar pajak banyak dari pengeluaran pemerintah tersebut. Hal ini, 

ditandai bahwa lebih banyak pengeluaran pemerintah, maka pajak yang dibayar 

oleh masyarakat juga semakin banyak. 

Teori Musgrave (dalam yacob breemer, 2019), mengenai pengeluaran dan 

pertumbuhan publik menjelaskan bahwa tingkat pendapatan per kapita yang 

rendah, maka permintaan pelayanan umum cenderung sangat rendah. Musgrave 

juga mengacu pada belanja pemerintah dalam tahap perkembangan ekonomi 

terdiri dari tahap awal, menegah, serta lanjutan. Adanya pembangunan ekonomi, 

persentasi investasi pemerintah dalam tahap awal terhadap jumlah investasi besar 

dikarenakan pemerintah diupayakan memberikan fasilitas dan layanan terutama di 

sektor pendidikan,subsidi kesehatan dan transportasi. Apalagi investasi sangat 

diperlukan dalam pembangunan ekonomi pada tahap menengah agar dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namum peranan swasta dalam hal ini juga 

diperlukan. Rostow mengatakan tentang perkembangan ekonomi selanjutnya 

bahwa kegiatan pemerintah dialihkan dengan pembangunan infrastruktur untuk 
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kegiatan sosial seperti di masa mendatang, program layanan kesehatan masyarakat 

setempat.  

Menurut Adolph Wagner (1958), atas dasar pengamatan yang dilakukan 

dari beberapa negara Eropa, mengajukan teori evolusi pengeluaran pemerintah, 

tumbuh sebagai persentase dari GNP. Wagner mengungkapkan pendapatnya 

bahwa dalam perekonomian di mana pendapatan perkapita naik, relatif  juga 

meningkatkan belanja pemerintah dikarenakan pemerintah harus mengatur 

korelasi yang disebabkan dalam masyarakat. Apabila Wagner mengartikan 

perkembangan relatif dari pengeluaran pemerintah seperti teori Musgrave, Maka 

hukum Wagner berbunyi: “Apabila pengahasilan per kapita dalam suatu 

perekonomian mengalami peningkatan, bisa juga secara relatif dapat 

meningkatkan belanja pemerintah.” peninjauan empiris dalam beberapa negara 

yang bukan negara berkembang seperti AS, Jerman, dan Jepang, menyerahkan 

dasar untuk ketidakmampuan pasar dan eksternalitasi (Putra et al., 2021). 

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang 

bertujuan menciptakan perekonomian disetiap penentuan maksimum pengeluaran 

pemerintah selama periode yang ditentukan, seperti pada anggaran pendapatan 

dan belanja negara maupun belanja daerah. Secara umum, meningkatnya 

pengeluaran pemerintah seiring dengan peningkatan kegiatan ekonomi di suatu 

daerah, akan tetapi peningkatan yang terjadi belum tentu berdampak positif pada 

kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, dalam satu waktu indikator perlu digunakan 

dalam untuk melihat efisiensi belanja pemerintah (Khamilah, 2018) 
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Berdasarkan pengalokasian anggaran pengeluaran pemerintah, di 

kelompokkan kedalam golongan yaitu sebagai berikut: [1] Belanja rutin, 

pengeluaran yang rutin dilakukan setiap tahun oleh pemerintah sebagian dari 

pengelolaan roda pemerintahan, yang terdiri dari pengeluaran pegawai yakni agar 

dapat membayar gaji pegawai, khususnya gaji pokok ddan tunjangan [2] Biaya 

material, untuk pembelian barang-barang pemerintah tiap hari, bantuan, 

Pembiayaan angsuran dani bunga pemerintah [3] Biaya pemeliharaan, 

pengeluaran untuk pelestarian barang punya negara terjaga dengan bagus. [4] 

Biaya perjalanan, untuk keperluan administrasi pemerintahan. [5] Belanja 

pembangunan, pengeluaran pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik 

seperti pembangunan jalan, jembatan, listrik, pendidikan dan kesehatan, dan juga 

upaya penanggurangan kemiskinan (Islamiah, dkk, 2021).   

Adanya kebijakan fiskal dalam pengeluaran pemerintah, dapat digunakan 

untuk mendistribusikan angaran untuk kepentingan umum, termasuk pada 

penduduk miskin, akibatnya kebijakan pendanaan yang baik dapat mengentaskan 

kemiskinan (Arumsari, 2020). Kebijakan fiskal menunjukkan bahwa salah satu 

kebijakan pembiayaan yakni pembiayaan berimbang, biaya surplus  serta biaya 

defisit. 

4. Pengangguran 

Menurut teori Klasik (dalam Marpaung, 2020) pengangguran dapat 

ditanggulangi dengan melalui mekanisme pasar dan sisi penawaran agar 

permintaan dapat menyerap semua tenaga kerja. Artinya ketika ada pasokan para 

pekerja yang melimpah, maka pendapatan yang diperoleh akan menurun yang 
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menyebabkan produksi perusahaan menurun, sehingga permintaan tenaga kerja 

terus mengalami peningkatan akibat dari rendahnya biaya yang dibayarkan, 

karena perusahaan mampu memperluas produksi yang hanya mendatangkan 

tenaga kerja, keuntungan yang sangat sedikit. Hal ini tentunya akan menyerap 

keuntungan tenaga kerja yang ada.  

Berbeda dengan pandangan Marx (dalam Sirah & Mazher 2020), 

pengangguran menciptakan kompetisi antar industri yang semakin ketat, dengan 

menghasilkan perusahaan monopoli yang mengendalikan pasar dalam 

perekonomian kapitalis. Dalam sistem kapitalisme kelas buruh tentunya ada, 

dimana masyarakat yang tidak memiliki modal alat produksi. Artinya terjadinya 

pergeseran sistem kapitalis kompetitif menuju arah sistem monopoli, sehingga 

dapat menyebabkan perusahaan yang tidak bisa berkompetisi akan terpuruk, 

termasuk perusahaan kecil,  yang tidak mampu membayar gaji karyawan, karena  

sumber daya dan modal yang  dimiliki terbatas.  

Teori Keynes (dalam Ricky & Rizki, 2021), pengangguran terjadi karena 

rendahnya permintan agregat, sehingga pertumbuhan ekonomi pun terhambat. Hal 

ini bukan kerena produksi rendah, melainkan konsumsi masyarakat yang rendah. 

Ketika tenaga kerja naik, maka upah turun, yang berarti daya beli masyarakat 

terhadap barang – barang yang dapat merugikan produsen menurun. Dalam 

mempertahankan tingkat permintaan agregat, tidak dilakukan melalui mekanisme 

pasar bebas, artinya pemerintah tidak diperlukan untuk ikut serta karena 

pemerintah hanya ditugaskan mengendalikan, sehingga sektor swasta yang 

menyediakan lapangan kerja (Meilani & Alam, 2020; Pasara & Garidzirai 2020).   
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Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan angka 

pengangguran; [1] total pekerja tidak sama dengan kesempatan kerja [2] Tingkat 

pendidikan yang diperoleh rendah. [3] Kurangnya keterampilan atau kemampuan 

pelamar yang mampu memenuhi kriteria lowongan yang ada. [4] Kemajuan 

teknologi yang ada pada menggantikan tenaga manusia (Islamiah, dkk, 2021). 

Semakin banyaknya pengangguran disuatu negara tentunya, akan 

memberikan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditandai dengan 

penurunan pendapatan rata-rata per kapita, peningkatan biaya sosial yang harus 

ditanggung negara, penurunan sektor pajak yang diterima negara. Pada saat yang 

sama, pengangguran juga dapat berdampak negatif terhadap masyarakat, karena 

semakin banyak orang tidak memiliki pekerjaan  dapat menyebabkan tejadinya  

kemiskinan. 

Pengangguran dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, tergantung pada 

kondisi yang mengakibatkan: [1] Pengangguran friksional; diakibatkan karena 

aksi orang kawasan meninggalkan pekerjaannya dan memperoleh kerjaan yang 

bagus sesuai yang diinginkan. [2] Pengangguran struktural; pengangguran karena 

perubahan ekonomi. [3] Pengangguran tetap ada; pengangguran yang diakibatkan 

dari banyaknya pengangguran alami yang timbul sebab dari pengangguran dalam 

permintaan agregat. [4] Pengangguran terbuka; pengangguran tidak memiliki 

pekerjaan karena tidak memiliki pekerjaan atau ketidaksesuaian tawaran 

pekerjaan yang ada dengan latar belakang pendidikan.  

Persentase pengangguran dalam total angkatan kerja disebut tingkat 

pengangguran terbuka. Hal ini adalah salah satu sebab bisa digunakan dalam 
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mengukur seberapa banyaknya pekerjaan yang tidak dapat diserap di pasar tenaga 

kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bisa dirumuskan sebagai berikut:: 

 

 

Selain angka kemiskinan, hal ini ditampilkan sebagai bahan aplikasi untuk 

keberhasilan pembangunan ekonomi Semakin meningkat atau menurunnya 

tingkat pengangguran, tergantung bagaimana lapangan kerja yang dimiliki oleh 

penduduk masyarakat. Apabila penduduk usia kerja 15 tahun keatas tidak 

memperoleh pekerjaan, maka hal itu disebabkan oleh kurangnya ketersediaan 

lapangan pekerjaan.  

5. Infrastruktur  

Menurut Mankiw (2003), infrastruktur dalam teori ekonomi adalah bentuk 

modal publik seperti jalan panjang, jembatan, jaringan listrik, fasilitas kesehatan, 

pendidikan dan investasi lain yang dilakukan oleh pemerintah. Ketentuan 

infrastruktur dilakukan dengan investasi yang dibiayai oleh pajak, utang publik 

dan sebagian dari investasi swasta dengan fasilitas yang dibatasi. Sedangkan 

infrastruktur di negara-negara masyarakat miskin sangat tidak memadai  (Samuel, 

2020) 

Berbeda dengan pendapat Robert J. Kodotie (2005), infrastruktur 

merupakan sebuah sistem yang mendorong sistem sosial ekonomi dan secara 

bersamaan menyambung dengan bentuk lingkungan, dan dapat digunakan dalam 

sistem ini untuk dasar pengambilan (Nugraha et al., 2020; Jayanthi 2021). 

 𝑇𝑃𝑇  
𝑃𝑃

𝑃𝐴𝐾
 𝑋  00 % 
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Menurut Canning dan Pedroni (2004), berpendapat bahwa infrastruktur 

memiliki eksternalitas. Eksternalitas dapat berdampak positif agar meningkatkan 

produktivitas semua input dalam proses produksi. Ekstrenalitas dalam infrastuktur 

berupa contagion effect agar dapat meningkatkan output usaha dan sektor 

pertanian tanpa menambah modal dan tenaga kerja atau kemajuan teknologi 

(Nugraha et al., 2020). 

Dalam peraturan Presiden (Perpers) No. 4 Tahun 2016 mengenai 

percepatan perluasan infrastruktur ketenagalistrikan, Pasal 1 ayat 1 menyatakan 

bahwa infratruktur ketenagalistrikan tehubung langsung dengan energi listrik, 

transmisi energi listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk dan fasilitas 

penunjang lainnya. Dalam hal ini PT perusahan listrik negara (persero) atau PT 

PLN adalah perusahaan yang mengatur infrastruktur listrik.  

Dalam ketersediaan pasokan listrik peran PLN sangat penting. Manfaat 

dari elektrifikasi kelistrikan adalah sebagai berikut: semakin mudah dan 

terjangkaunya ketersediaan pasokan listrik, menerapkan  akses pendidikan dan 

kesehatan, menerapkan akses pelayanan dasar, listrik tersedia di berbagai seluruh 

Indonesia sampai kepelosok desa sekalipun yang mempunyai akses ke PLN.  

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), rasio elektrifikasi merupakan total 

pelanggan rumah tangga beraliri listrik  yang mengonsumsi listrik PLN ataupun 

non PLN, dibandingkan total seluruh rumah tangga. Listrik PLN merupakan 

sumber penerangan listrik yag dikelola PLN yang banyak digunakan oleh rumah 

tangga. Sedangkan listrik non-PLN merupakan sumber penerangan listrik yang 

digunkan oleh rumah tangga yang dikelola oleh otoritas/pihak selain PLN seperti:   
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6. Pertumbuhan Ekonomi  

Menurut ekonomi Klasik Smith (dalam Mukarramah et al. 2020), 

pertumbuhan ekonomi  mendorong tingkat spesialisasi dalam peningkatan modal 

dan tenaga kerja agar meningkatkan pendapatan per kapita. Akan tetapi, jumlah 

penduduk terus berkembang akan menyebabkan penurunan output sesuai dengan 

hukum yang berlaku (Androniceanu, dkk, 2021; Terra et al., 2020; Mukoka, 

2021). 

Berbeda dengan pandangan Neoklasik yang lebih menekankan 

pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan kemampuan kewirausahaan 

(enterpreneurship). Bentuk investasi baru dalam modal saham  akan 

meningkatkan output nasional atau PDB (Asbarini et al., 2021; Haller, 2020;) .  

Teori Keynesian menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dapat diukur melalui permintaan agregat, dibutuhkan peningkatan 

permintaan konsumsi, peningkatan permintaan investasi, dan peningkatan 

permintaan pengeluaran pemerintah dalam peningkatan pendapatan nasional 

(Prasetyo, 2020;  Mercatelli, 2020; Aghustin  & Cahyono, 2020). 

Smith & Todaro (2006), dalam pertumbuhan ekonomi terdapat komponen 

utama; [1] Akumulasi modal, dialokasikan ke bentuk investasi sumber daya dan 

tanah. Akumulasi modal dapat berupa separuh penghasilan dapat meningkatkan 

produksi jika diinvestasikan dan penghasilan unuk masa yang akan datang. [2] 

pertumbuhan ekonomi dan angkatan kerja, dianggap faktor positif dalm 

𝑅𝐸  
𝑅𝑇𝑃𝐿𝑁   𝑅𝑇𝑁𝑜𝑛𝑃𝐿𝑁

𝑅𝑇
 𝑋  00 % 



33 
 

 
 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apabila angkatan kerja semakin banyak 

maka pekerja akan lebih produktif dan meningkatkan potensi pasar domestik. [3] 

Pengembangan teknologi, melakukan  penemuan dan inovasi dalam hal 

peningkatan teknologi yang sering mengalami pembaharuan.   

Dalam penelitan Tinambunan, dkk (2019), pertumbuhan ekonomi pada 

dasarnya adalah peningkatan pendapatan rill secara terus menerus dengan 

peningkatan kapasitas saat ini (ADHB). Jika nilai tambah output dihitung melalui 

harga tetap ditahun tersebut. untuk menentukan pergerakan dan struktur ekonomi 

suatu wilayah yaitu dengan menggunakan ADHB. Harga dasar konstan (ADHK) 

Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB), yang dilakukan dalam menghitung nilai 

tambah produksi dengan menggunakani dasar harga tahunan tertentu, akibatnya 

dapat digunakan agar mengetahui pertumbuhan ekonomi tahun ketahun, baik 

semuanya maupun dalam perekonomian. Perbedaan harga antar waktu 

dihilangkan karena efek PDRB dan ADHK. Rumus untuk mengukur pertumbuhan 

ekonomi adalah sebagai berikut: 

 

 

Diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dibandingkan 

antara PDRB riil pada tahu tertentu (PDRBt) dengan PDRB tahun sebelumnya 

(PDB t-1). Dapat dilihat seberapa jauh kegiatan ekonomi meningkatkan 

penghasilan penduduk selama periode waktu yang ditentukan dalam pertumbuhan 

ekonomi. 

  

𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 𝑡  
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1
 X 100% 
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B. Hubungan antar Variabel  

1. Hubungan pengeluaran pemerintah dan kemiskinan 

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah setiap pembelian barang dan jasa 

dalam kegiatan perekonomian dilakukan untuk mencerminkan seberapa besarnya 

belanja pemerintah yang dikeluarkan untuk merealisasikan program yang akan 

dijalankankan. Belanja pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi masalah 

pembangunan bisa memberikan manfaat bagi penduduk miskin dengan 

mengalokasikan pendanaan untuk kegiatan dalam mengurangi kemiskinan dan 

penganggurann (Alfiando, 2019). 

Menurut Keynesian, permintaan agregat dapat meningkat disebabkan oleh 

belanja pemerintah. Pengeluaran pemerintah bisa meningkatkan pendapatan, 

meningkatkan konsumsi, rumah tangga, dan tabungan domestik (Taresh, dkk, 

2020).  

2. Hubungan pengangguran dan kemiskinan 

Seseorang yang tidak memperoleh pendapatan tidak akan mampu 

memenuhi kebutuhan sehari–harinya. Pengangguran tidak hanya semata-mata 

dikaitkan dengan tingkat kemiskinan yang semakin meningkat. Akan tetapi, 

kesenjangan pendapatan yang lebih tinggi juga dapat dikaitkan, karena 

pengangguran yaitu seseorang yang tidak bekerja dan tidak memperoleh 

pendapatan. Pada penelitian Budhijana (2019), menyebutkan bahwasanya secara 

signifikan pengangguran mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. 

Sebagian besar pekerja yang menganggur hanya akan meningkatkan 

ketidaksetaraan pendapatan, akibatnya rendahnya permintaan agregat maka 
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semakin tinggi tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi semakin rendah 

(Dosi, Pereira, Roventini & Virgillito, 2019). 

3. Hubungan rasio elektrifikasi dan kemiskinan 

Infrastruktur elektrifikasi adalah salah satu dasar infrastruktur yang 

dibutuhkan oleh semua penduduk tanah air untuk menjalankan aktivitasnya 

sehari-hari. Akan tetapi, terdapat dibeberapa wilayah di Indonesia yang terkena 

dampak krisis energi listrik dan distribusi listrik yang tidak merata. Tidak 

meratanya listrik di berbagai wilayah disebabkan karena, meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi dan menurunnya tingkat kemiskinan (Jayanthi, dkk, 2021)  

Rasio elektrifikasi diukur dari persentase rumah tangga yang beraliri listrik 

perusahan listrik negara (PLN). PLN diasumsikan sebagai sumber listrik utama di 

Indonesia dan semakin tinggi rasio elektrifikasi, maka semakin banyak industri 

yang berkembang di wilayah tersebut (Wiguna & Panennungi, 2019)  

4. Hubungan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan 

Salah satu sebab pertumbuhan ekonomi dalam upaya dilakukan dalam 

pengentasan kemiskinan. Putra et al. (2021), Pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Akan 

tetapi, pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kemiskinan dari 

berbagai arah. Meskipun pertumbuhan ekonomi diperlukan dalam pengurangan 

kemiskinan, akan tetapi hal itu tidak cukup signifikan. 

Berdasarkan dari hasil temuan Nyamweya & Obuya (2020), pertumbuhan 

ekonomi, distribusi pendapatan, efisiensi keuangan dan tingkat kemiskinan 

menyimpulkan bahwa secara signifikan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh 
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pada kemiskinan di negara-negara  komunistas Afrika, yang artinya pertumbuhan 

ekonomi dapat berpengaruh untuk meningkatkan pengurangan kemiskinan di 

negara Afrika Timur. 

5. Hubungan pengeluaran pemerintah dan gini rasio 

Pengeluaran pemerintah merupakan konsumsi barang dan jasa, serta 

pendanaan untuk kegiatan pengelolaan dan pembangunan pemerintah. Todaro 

(2020) menyatakan bahwa pemerintah lebih banyak mengalokasikan anggaran 

untuk kepentingan bersama guna meningkatkan kesejahteraan masyarkat dan 

menutup disparitas pendapatan antar warga, baik pembayaran secara langsung 

maupun tidak langsung melalui subsidi ketenagakerjaan, pendidikan, dan 

kesehatan (Sri Danawati, 2016)  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Islamiah. N (2021) menyatakan 

bahwa adanya pengaruh pengeluaran pemerintah dengan ketimpangan 

pendapatan, dimana pengeluaran pemerintah memiliki kontribusi dalam upaya 

mengurangi potensi ketimpangan pendapatan secara langsung.  

6. Hubungan pengangguran dan gini rasio 

Tingginya tingkat pengangguran merupakan salah satu sebab terjadinya 

ketimpangan pendapatan. Seseorang yang tidak memiliki  pekerjaan secara 

langsung tidak memperoleh pendapatan. Tingkat pengangguran yang semakin 

meningkat, kelompok tenaga kerja yang tidak memperoleh penghasilan semakin 

meningkat. Maka dari itu, upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka 

pengangguran dan ketimpangan pendapatan salah satunya dengan menciptakan 
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lapangan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dari tenaga kerja serta memberikan 

upah yang memadai (Al-muhaimin, 1945).  

7. Hubungan rasio elektrifikasi dan gini rasio  

Dalam penelitian Hidayat, dkk (2020) menyatakan bahwa infrastruktur 

energi dapat berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Kebijakan yang 

harus dilakukan oleh pemerintah agar tetap konsisten dalam pembangunan 

infrastruktur ketenagalistrikan, terutama daerah pedesaan dan daerah yang masih 

terisolir, tidak hanya pendataan saja akan tetapi harus diimplementasikan sehingga 

rasio elektrifikasi dapat mencapai 100% sesuai dengan cita-cita negara. 

8. Hubungan pertumbuhan ekonomi dan gini rasio 

Menurut Simon Kuznets (1995), proses awal dalam pertumbuhan 

ekonomi, diperkirakan akan menurunkan kesenjangan, akan tetapi pada tahap 

berikutnya akan meningkat. Hal ini biasa disebut kurva Kuznets “U-terbalik”. Di 

negara berkembang pemerataan yang adil menjadi suatu keadaan dapat 

menunjang pertumbuhan ekonomi (Taresh et al. 2020).  

9. Hubungan kemiskinan dan gini rasio 

Menurut Todaro (2006) tingginya ketimpangan dapat menciptakan 

perekonomian yang tidak efisien, dimana ketimpangan yang semakin meningkat 

maka sebagian masyarakat yang sesuai dengan kriteria akan semakin menurun. 

Ketimpangan pendapatan yang ada diantara masyarakat berada di atas garis 

kemiskinan akan menyebabkan kesenjangan pendapatan yang tinggi dan akan 

memperburuk stabilitas social dan solidariras.  
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Kemiskinan dapat memicu ketimpangan pendapatan di pedesaan dan 

perkotaan, dimana tingkat pendidikan yang rendah serta kemampuan masyarakat 

yang rendah dapat membuat mereka kesusahan dalam memperoleh pekerjaan 

yang mampu memberikan upah yang tinggi. Suatu daerah yang distribusi 

pendapatannya tidak merata, tidak mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara keseluruhan. Ketidakmerataan distribusi hanya mampu 

memberikan kesejahteraan sebagian masyarakat atau segelintir orang saja. 

Sebaliknya, apabila distribusi pendapatan merata dapat memberikan kesejahteraan 

secara keseluruhan masyarakat  (Wulandari & dinanti, 2016).  

C. Penelitian Terdahulu  

Fratiwi & Triani (2019), dalam penelitiannya yang mengenai analisis 

kausalitas pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di 

Sumatera Barat. Menyatakan bahwa tidak adanya hubungan kualitatif antara 

pertumbuhan ekonomi dan kemiskian, akan tetapi ada hubungan kualitatif antara 

pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan pendapatan, serta tidak terdapat 

kuasalitas antara kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan.  

Ibrahim (2021), dalam penelitiannya mengenai  analisis pengaruh 

pengangguran terbuka, terhadap kemiskian di Provinsi Aceh Kabupaten/Kota. Hal 

ini menjelaskan bahwasanya pengangguran terbuka memiliki pengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menjelaskan bahwasanya tidak semua 

penduduk yang belum memperoleh pekerjaan tetap adalah penduduk miskin, dan 

yang bekerja  seluruhnya adalah penduduk kaya. Sedangkan dari hasil uji korelasi 
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pengaruh  pengangguran mempunyai hubungan yang lemah terhadap  tingkat 

kemiskinan.  

Al-muhaimin (2020), dalam penelitiannya mengenai pengaruh jumlah 

penduduk, pengeluaran pemerintah, dan pengangguran terhadap kemiskinan di 

Kabupaten Gresik, menunjukkan bahwa jumlah pendudduk secara signifikan 

berpengaruh  terhadap kemiskinan, pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap 

kemiskinan, dan pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kemiskinan, sementara secara simultan jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah 

dan pengangguran dapat mempengaruh kemiskinan.  

Jayanthi, dkk (2021) dalam penelitiannya mengenai pengaruh 

pembangunan infrastruktur kelistrikan terhadap kemiskinan dan pemerataan 

pendapatan, menyatakan bahwa infrastruktur berbentuk listrik, rasio elektrifikasi 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Ogbeide-Osaretin (2021), dalam penelitiannya mengenai analyzing energy 

consumption and poverty reduction nexus in Negeria, bahwa Model 

Autoregressive Distributed Lag (ARDL) digunakan konsumsi energi modern 

dalam mengurangi kemiskinan secara efisien di Negeria. Sumber energi non-

modern (kayu bakar dan batu bara) dapat meningkatkan kemiskinan secara 

signifikan, sementara listrik dinyatakan secara ekstensif mengurangi kemiskinan 

di Negeria.  

Ratnawati & kusuma (2020), dalam penelitiannya menunjukkkan bahwa 

semua stabilitas keuangan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan stabilitas 
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keuangan. Disisi lain, dampak parsial dimensi inklusi keuangan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan 

stabilitas keuangan di sepuluh negara Asia belum optimal.  

Nyamweya & Obuya (2020), dalam penelitiannya,  dengan digunakan 

model regresi  data panel Feasible Generalized Least Squares ( FGLS). 

Mengemukakan bahwasanya secara signifikan pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh tehadap tingkat kemiskinan di negara-negara komunitas Afrika 

Timur. Selain itu, penelitian ini menjelaskan bahwa distribusi pendapatan 

memiliki efek mediasi yang signifikan pada keterkaitan antara pertumbuhan 

dengan kemiskinan di negara – negara komutas Afrika Timur. 

D. Hipotesis 

Ditunjukan sebagai dugaan sementara pada objek penelitian berdasarkan 

dari data, beberapa teori ekonomi  dan penelitian terdahulu yang di dapat. Jadi, 

dalam penelitian ini adapun hipotesisnya adalah: 

1. Diduga bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. 

2. Diduga bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kemiskinan di Indonesia. 

3. Diduga bahwa variabel rasio elektrifikasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. 

4. Diduga bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. 
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5. Diduga bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap gini rasio di Indonesia.  

6. Diduga bahwa variabel rasio elektrifikasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap gini rasio di Indonesia 

7. Diduga bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap gini rasio di Indonesia  

8. Diduga bahwa variabel kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap gini rasio di Indonesia.  

9. Diduga bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. 

10. Diduga bahwa variabel rasio elektrifikasi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. 

11. Diduga bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. 

12. Diduga bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. 

13. Diduga bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap gini rasio di Indonesia. 

E. Kerangka Pikir Penelitian  

kerangka pikir dalam penelitian adalah dituliskan bedasarkan landasan 

teoritik serta penelitian tedahulu terkait dengan variabel independen (bebas)  dan 

variabel dependen (terikat)  
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Gambar 2.1 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini 

menggunakan data kuantitatif, yaitu data berbentuk angka-angka yang dapat 

diukur dan dihitung untuk menghasilkan informasi. Jenis penelitian kuantitatif 

mempunyai tujuan dalam mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat, yang bertindak sebagai variabel bebas adalah pengeluarn pemerintah (X1), 

tingkat pengangguran (X2), rasio elektrifikasi (X3), dan pertumbuhan ekonomi 

(X4). Sementara variabel terikat yang bertindak adalah kemiskinan (Y1), gini rasio 

(Y2). 

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian yang dimana kegiatan itu 

dilaksanakan, ketika menentukan lokasi penelitian ini dengan bertujuan untuk 

memudahkan atau memperjelas lokasi yang akan menjadi sasaran penelitian. 

seluruh wilayah Indonesia dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Penggunaan jenis data pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran, 

rasio elektrifikasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan gini rasio  adalah time 

series. Adapun pada penelitian ini menggunakan sumber data yang disebut data 

sekunder. Data sekunder merupakan sumber data dengan dimiliki secara tidak 

langsung dengan melewati lembaga atau instansi pengumpul data. Lembaga 

pengumpul data yang dimaksud yaitu BPS instansi yang terkait maupun akses dari 
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internet baik itu karya ilmiah dan artikel yang memiliki korelasi dalam penelitian 

ini.

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, tatanan pengumpulan data yang digunakan yaitu 

dengan mengumpulkan data atau berita sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada 

pengumpulan data dapat menggunakan metode perpustakaan (library research) 

yang berupa karya ilmiah, artikel yang terkait dengan topik penelitian.  

D. Teknik Analisis Data 

Teknik path analysis yang digunakan dalam metode analisis data 

penelitian ini yang berasal dari pengembangan dari analisis  model regresi 

berganda. Pada analisis ini, dilakukan dengan aplikasi pengolah data yaitu SPSS. 

1. Uji Asumsi Klasik 

Prasyarat dalam penggunaan analisis regresi berganda sebagai uji 

asumsi klasik. Agar penduga parameter dan koefisien regresi tidak abnormal, 

oleh karena itu, pengujian ini perlu dilakukan. Dalam uji ini melibatkan 

beberapa pengujian seperti berikut:  : 

 Uji Normalitas 

Dalam penggunaan uji ini adalah agar dapat mengetahui apakah 

variabel bebas dan variabel terikat, ataupun keduanya, mengikuti distribusi 

normal dalam model regresi. Hasil uji statistik berkurang jika variabel 

tidak mengikuti distribusi normal. 

Dalam menggunakan uji one sampel Kolmogorov-Smirnov untuk 

melakukan uji normalitas data. Namun, jika signifikasinya lebih banyak 
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5%  (0.05), data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila hasil 

one sampel Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikasi sedikit 

5% (0.05), justru data itu dikatakan tidak normal. Metode lain yang dapat 

dilakukan dapat dilakukan dalam uji grafik probabilitas normal 

 Uji Multikolinearitas 

Dalam memahami model regresi ini apakah memiliki hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat merupakan tujuan dari uji 

multikolinearitas. Masuknya variabel besar ke dalam sampel merupakan 

dampak dari uji multikolinearitas itu, yang berartinya standar errornya 

besar, akibatnya t-hitung lebih sedikit daripada t-tabel pada saat 

mengujikan koefisien. Hal tersebut menemukan bahwasanya liniear 

dengan variabel bebas yang dipengaruhi oleh variabel terikat tidak 

memiliki hubungan.  

Dalam menyatakan bahwasanya apakah suatu model regresi 

memiliki multikolinearitas, Anda dapat memeriksa nilai-nilai toleransi dan 

koefisien varian inflasi (VIF). Nilai toleransi mengukur varians, variabel 

bebas terpilih yang tidak diperjelas oleh variabel bebas lainnya. Jadi 

karena VIF = 1/tolerance dan collinearity tinggi, nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Nilai break yang digunakan 

berlaku untuk nilai toleransi 0,10 atau nilai VIF di atas 10.  
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 Uji Heterokedastisitas  

Dalam pengujian ini bertujuan agar dapat menguji apakah ada 

penyimpangan dari sisa peninjauan yang satu ke peninjauan lainnya dalam 

suatu model regresi. Ketika variasinya berbeda, dikatakan 

herteroskedastisitas. Dengan meninjau grafik scatterplot (distribusi) 

merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu model regresi 

linear berganda memiliki heterokedastisitas, atau bisa mengunnakan nilai 

perkiraan Variabel terikat yaitu SRESID, dengan residual error masing-

masing dengan ZPRED. Ketika tidak memiliki sketsa yang jelas dan tidak 

merambat keatas atau dibawah nol pada titik y, yang bisa menyimpulkan 

bahwa tak terjadi heteroskedatisitas. Dalam penelitian yang bagus tidak 

ada yang disebut heterokedastisitas.   

 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi dapat terjadi karena adanya peninjauan secara 

beruntun terkait  satu sama lain mulai dari masa ke masa. Konflik ini ada 

disebabkan residual tidak independen dari satu peninjauan ke peninjauan 

lainnya. Hal ini dikarenakan model regresi tanpa autokorelasi bisa di 

katakan sebagai model regresi yang baik.  

Coba lihat apakah memilki autokorelasi. Menjalankan  tes adalah 

sisi lain statistik nonparametrik dengan keingintahuan apakah ada korelasi 

tinggi yang antara residual. Apabila tidak memilki hubungan residual, 

sehingga residual itu bisa random atau acak. Jika hipotesis digunakan 

untuk pengambilan keputusan dasar, maka nilai Asymp adalah:Sig(2-



47 
 

 
 

tailed) lebih sedikit 5% (0,05), H0 ditolak dan Ha lolos, artinya sisa data 

adalah acak. 

2. Analisis Jalur (Analysis Path) 

Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah, pengangguran, rasio 

elektrifikasi,dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan gini rasio, 

dinyatakan dalam persamaan berikut: 

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

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

Secara eksplit bisa dinyatakan dalam fungsi Coob-Douglas dalam 

Y = aX1
b
. X2

c
.X3. X4. X5 

                                                …(1) 

Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah, pengangguran, rasio elektrifikasi, 

dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan Dinyatakan dalam 

persamaan berikut: 

                                                (2) 

Dimana:  

   = kemiskinan   

   = gini rasio 

  = pengeluaran pemerintah  

    = pengangguran  

    = rasio elektrifikasi 

   = pertumbuhann ekonomi 

                  adalah koefisien jalur 
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µ1,µ2= batas error  

Persamaan diatas dapat dituliskan kembali seperti berikut ini: 

                                    ………………(3) 

                                          …………(4) 

  Dimana: 

 Pengaruh Langsung (direct effect)  

  = konstanta untuk kemiskinan (    

  = konstanta untuk gini rasio (Y2) 

  = error term untuk kemiskinan (Y1) 

  = error term untuk gini rasio (Y2) 

  = pengaruh pengeluaran pemerintah (X1) terhadap kemiskinan (Y1) 

  = pengaruh pengangguran (X2) terhadap kemiskinan (Y1) 

  =  pengaruh rasio elektrifikasi (X3)  terhadap kemiskinan (Y1) 

  =  pengaruh pertumbuhan ekonomi (X4) terhadap kemiskinan (Y1) 

  = pengaruh pengeluaran pemerintah (X1) terhadap gini rasio (Y2) 

  = pengaruh pengangguran (X2) terhadap gini rasio (Y2) 

  = pengaruh rasio elektrifikasi (X3) terhadap gini rasio (Y2) 

  = pengaruh pertumbuhan ekonomi (X4) terhadap gini rasio (Y2) 

   = pengaruh kemiskinan (Y1) terhadap gini rasio (Y2)  

 Pengaruh tidak langsung (indirect effect) 

      = Pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah (X1) 

terhadap gini rasio (Y2) melalui kemiskinan (Y1) 
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      = pengaruh tidak langsung pengangguran (X2) terhadap gini 

rasio (Y2) melalui kemiskinan (Y1) 

      = pengaruh tidak langsung rasio elektrifikasi (X3) terhadap gini 

rasio (Y2) melalui kemiskinan (Y1) 

      = pengaruh tidak langsung pertumbuhan ekonomi (X4) terhadap 

gini rasio (Y2) melalui kemiskinan(Y1) 

 Pengaruh Total (Total effect) 

               = pengaruh total pengeluaran pemerintah (X1) 

terhadap gini rasio (Y2) 

               = pengaruh total pengangguran (X2) terhadap gini 

rasio (Y2) 

               = pengaruh total rasio elektrifikasi (X3) terhadap 

gini rasio (Y2) 

               = pengaruh total pertumbuhan ekonomi (X4) 

tehadap gini rasio (Y2)  

E. Defenisi Operasional Variabel 

 Kemiskinan (Y1) 

Kemiskinan adalah suatu kondisi yang dimana tidak bisa dalam memenuhi 

kebutuhan dasar yang berada dibawah garis kemiskinan. Variabel ini 

diukur dalam satuan persen. 

 Gini Ratio (Y2) 
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Ketimpangan pendapatan adalah adanya perbedaan pendapatan, 

kemakmuran dan ketidakmerataan yang terjadi di lingkungan masyarakat. 

ketimpangan pendapatan diukur dengan gini rasio dalam satuan poin.

 Pengeluaran Pemerintah (X1) 

Pengeluaran pemerintah adalah jumlah belanja langsung dan tidak 

langsung yang rutin dilakukan dalam pembangunan. Data yang 

digunakankan yaitu APBD 20 tahun terakhir yang diukur dengan satuan 

rupiah  

 Pengangguran (X2) 

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana orang yang tidak tergolong ke 

dalam angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka adalah ukuran yang 

menunjukkan banyaknya jumlah penduduk yang mencari kerja. Diukur 

dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dalam satuan persen 

 Rasio Elektrifikasi (X3) 

Dalam perbandingan total rumah tangga yang telah teraliri listrik dengan 

jumlah rumah tangga. Diukur dalam satuan persen 

 Pertumbuhan Ekonomi (X4) 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu proses terjadinya perubahan hasil 

pada wilayah pada kurun waktu tertentu. Data yang digunakan yaitu 

PDRB  yang diukur menggunakan satuan persen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Gambar 4.1 

Peta Indonesia 

Sumber: https://www.pinhome.id/blog/peta-indonesia/ 

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau 

besar dan kecil, luas dataran 1.937 juta km
2
, serta luas laut 5,8 juta km

2
 dengan 

garis pantai terpanjang di dunia. Secara geografis kepulauan Indonesia terletak 

antara 5
0 

54’ 08” bujur utara 11
0
 08’ 20” bujur selatan dan 95

0
 00’ 12” sampai 

dengan 141
0
 01’ 12” bujur timur. Terdapat beberapa pulau yang terletak di garis 

khatulistiwa. Maka dari itu, siang dan malam memiliki waktu yang sama yaitu 12 

jam. Terdapat perbedaan waktu hingga 8 jam dari satu pulau ke pulau lainnya.  

“Bhinneka Tunggal Ika” memiliki makna yaitu bermacam ragam namun 

satu adalah simbol nasional Republik Indonesia. Simbol ini menggambarkan 

masyarakat Indonesia yaang berbeda-beda namun tetap satu, dan juga masyarakat 

Indonesia menjadikan sebagai pegangan hidup. Negara Indonesia adalah negara 

yang jumlah penduduknya terbesar ke-4 di dunia setelah Cina, India, dan Amerika  
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Menurut Badan Pusat Statistik, pada bulan September 2020 mencatat 

pertumbuhan penduduk sebanyak 270,20 juta orang dan sebanyak 273,87 juta 

orang di tahun 2021. Sejak tahun 1961 pertama kali Indonesia menyelenggarakan 

sensus penduduk, yang jumlah penduduknya terus meningkat. Hasil sensus 

penduduk di tahun 2020 dan 2021 dibandingkan di tahun 2010 maka dapat dilihat 

bahwa jumlah penduduk terus mengalami peningkatan sebanyak 32,56 juta orang 

atau rata-rata sebanyak 3,26 juta tiap tahunnya, jumlah penduduk pada tahun 2021 

mencapai sebesar 273,8 juta jiwa. 

Gambar 4.2 

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia Tahun 2021 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik,2021 

 

Selama sepuluh tahun terakhir ini di mulai dari 2020-2010, laju 

pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25% per tahun. Peningkatan laju 

pertumbuhan penduduk melambat sebesar 0,24%, sedangkan pertumbuhan 

penduduk di tahun 2021 sebesar 0,98%, apabila dibandingkan dengan 

pertumbuhan penduduk di tahun 2000-2010 sebesar 1,49% yang melambat Dalam 

kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010 – 2020), laju pertumbuhan penduduk 

Indonesia sebesar 1,25% per tahun. Laju pertumbuhan penduduk mengalami 
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perlambatan sebesar 0,24%, sedangkan pertumbuhan penduduk di tahun 2021 

sebesar 0,98%, jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk pada periode 

2000 – 2010 sebesar 1,49%. 

B. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian  

1. Kemiskinan (poverty) 

Pada dasarnya kemiskinan dapat disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi, 

pertumbuhan penduduk pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dipandang sebagai 

kegiatan ekonomi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, baik itu 

kebutuhan pokok yang diukur dengan pengeluaran. Oleh kerena itu, penduduk 

miskin merupakan garis kemiskinan dengan masyarakat yang memperoleh rata-

rata pengeluaran per kapita perbulannya. Berikut perkembangan persentase 

penduduk miskin dari tahun 2006 – 2021.  

Berdasarkan tabel 4.5 Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk 

miskin selama 20 tahun terakhir menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin 

pada tahun 2000 sampai dengan di tahun 2005 secara terus menerus mengalami 

penurunan sebesar 19.14%  sampai dengan 15.97%. sedangkan di tahun 2006 

persentase penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 17.75%, akan tetapi 

di tahun selanjutnya hingga sampai dengan pada tahun 2019 persentase penduduk 

miskin di Indonesia secara signifikan kembali mengalami penurunan mulai dari 

16.58%  sampai dengan 9,32%. Berbeda dengan pada tahun selanjutnya di tahun 

2020 persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 

9,99% dan penurunan di tahun 2021 sebesar 9.71%. 
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Tabel 4.5 

Persentase penduduk miskin tahun 2000 – 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022 

2. Gini rasio 

Dalam menentukan tingkat ketimpangan pendapatan adalah salah satunya 

dengan menggunakan alat ukur indeks gini, dengan memperlihatkan seluruh 

penerima pendapatan. Dalam mengukur ketimpangan distribusi pendapatan 

disebut sebagaai gini rasio. Nilai 0 sampai dengan 1 diantaranya merupakan letak 

nilai indeks gini. Jika indeks gini = 0, ketimpangan pandapatan merata sempurna 

artinya pendapatan yang diterima setiap orang sama. Sedangkan, jika indeks 

gini=1, kesenjangan pendapatan timpang sempurna artinya hanya 1 orang atau 

Tahun Persentase Penduduk Miskin (Persen) 

2000 19,14 

2001 18,41 

2002 18,2 

2003 17,42 

2004 16,66 

2005 15,97 

2006 17,75 

2007 16,58 

2008 15,42 

2009 14,15 

2010 13,33 

2011 12,49 

2012 11,68 

2013 11,42 

2014 11,11 

2015 11,18 

2016 10,78 

2017 10,38 

2018 9,74 

2019 9,32 

2020 9,99 

2021 9,71 
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kelompok yang menerima pendapatan. Berikut perkembangan gini rasio dari 

tahun 2006 – 2021.  

Tabel 4.6 

Gini rasio tahun 2006 – 2021 

Tahun Gini Rasio (Poin) 

2000 0,300 

2001 0,310 

2002 0,341 

2003 0,320 

2004 0,330 

2005 0,380 

2006 0,360 

2007 0,376 

2008 0,367 

2009 0,377 

2010 0,409 

2011 0,425 

2012 0,428 

2013 0,431 

2014 0,410 

2015 0,405 

2016 0,396 

2017 0,392 

2018 0,387 

2019 0,380 

2020 0,383 

2021 0,381 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022  

Berdasarkan tabel 4.6 Badan Pusat Statistik (BPS), gini rasio di Indonesia 

pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 menunjukkan secara terus-menerus 

mengalami peningkatan mulai dari nilai sebesar 0,300 hingga 0.380. Sedangkan di 

tahun 2006 sampai dengan pada tahun 2009 gini rasio di Indonesia mengalami 

fluktuatif sebesar 0.360 hingga 0.377. Gini rasio tahun 2010-2013 kembali 

mengalami peningkatan sebesar 0.409 hingga 0.431. Akan tetapi, di tahun 2014 
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gini rasio di Indonesia mengalami penurunan secara terus-menerus sampai pada 

tahun 2021 sebesar 0.410 hingga 0.381. 

3. Pengeluaran pemerintah 

Berdasarkan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) yang terdiri dari pengeluaran rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh 

pemerintah sebagai bagian dari penyelenggaran dan pemeliharaan roda 

pemerintahan, termasuk belanja pegawai. Membayar gaji karyawan termasuk gaji 

pokok dan tunjungan. Belanja barang-barang yang digunakan untuk keperluan 

administrasi pemerintahan sehari-hari, subsidi, pembayaran pelunasan dan bunga 

utang negara. Pengeluaran pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah, 

untuk pembangunan fisik maupun non fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, 

listrik sekolah dan kesehatan. Berikut perkembangan belanja pemerintah pusat 

periode tahun 2000 – 2021.  

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa data realiasasi pengeluaran 

pemerintah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir secara signifikan 

mengalami kenaikan, dapat dilihat pada tahun 2000 pengeluaran pemerintah 

sebesar Rp 190.012,-. Sedangkan pada tahun selanjutnya di tahun 2001 sampai 

dengan tahun 2019 secara terus menurus mengalami peningkatan sebesar Rp 

272.177,- menjadi Rp 1.634.339,- sama halnya dengan pada tahun 2020 dan 2021 

pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan sebesar Rp 1.683.477 dan Rp 

1.962.964. 
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Tabel 4.1 

Realisasi Pengeluaran Pemerintah Tahun 2000 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: kementerian keuangan (2022)  

4. Pengangguran  

Pengangguran dapat dijelaskan melalui banyaknya jumlah penduduk 

angkatan kerja yang sedang mencari kerja, yang diukur dengan tingkat 

pengangguran terbuka (TPT). Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah 

angkatan kerja disebut tingkat pengangguran terbuka. Hal ini dilakukan agar dapat 

mengetahui bahwa seberapa banyak angkatan kerja yang tidak dapat masuk dalam 

di pasar kerja. Berikut perkembangan tingkat pengangguran terbuka dari tahun 

2000 – 2021.  

Tahun 

Pengeluaran Pemerintah 

(Milyaran Rupiah) 

2000 190.012 

2001 272.177 

2002 247.796 

2003 257.934 

2004 297.419 

2005 411.667 

2006 478.249 

2007 498.172 

2008 697.071 

2009 691.535 

2010 781.533 

2011 908.243 

2012 1.069.534 

2013 1.196.828 

2014 1.280.368 

2015 1.319.549 

2016 1.306.696 

2017 1.366.956 

2018 1.454.494 

2019 1.634.339 

2020 1.683.477 

2021 1.926.964 
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Tabel 4.2 

Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2000-2021 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 

Berdasarkan tabel 4.2 menurut Badan Pusat Statistik tahun 2021,   

menujukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2000 sebesar 

6.08%, dan pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 tingkat pengangguran 

terbuka secara terus menurus mengalami peningkatan sebesar 8.10% menjadi 

10.75%. sedangkan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 tingkat 

pengangguran mengalami penurunan sebesar 10.37%  sampai dengan 5.82%. 

Selanjutnya pada tahun selanjutnya di tahun 2015 pengangguran terbuka 

Tahun 
Tingkat Pengangguran Terbuka 

(Persen) 

2000 6,08 

2001 8,10 

2002 9,06 

2003 9,67 

2004 9,86 

2005 10,75 

2006 10,37 

2007 9,43 

2008 8,43 

2009 8,01 

2010 7,28 

2011 7,22 

2012 6,25 

2013 6,03 

2014 5,82 

2015 6,00 

2016 5,56 

2017 5,42 

2018 5,20 

2019 5,11 

2020 6,01 

2021 6,38 
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mengalami peningkatan sebesar 0.12%. Akan tetapi, di tahun 2016 hingga tahun 

2019 pengangguran secara terus menerus menurun dari 5.56% sampai dengan 

5.11%. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 tingkat pengangguran terbuka 

mengalami peningkatan sebesar 6.01% dan 6.38% yang disebabkan karena 

adanya pandemi Covid-19 di Indonesia 

5. Rasio Elektrifikasi 

Peranan PLN yang sangat penting adalah dengan menyediakan pasokan 

listrik. Manfaat yang diperoleh dari elektrifikasi kelistrikan yaitu semakin mudah 

dan terjangkaunya ketersedian pasokan listrik, menerapkan akses pendidikan dan 

kesehatan, menerapkan akses pelayanan dasar, listrik tersedia di berbagai seluruh 

Indoensia sampai dengan pelosok desa sekalipun yang mempunyai akses ke PLN.  

Rasio elektrifikasi dilihat dari jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik yang 

menggunakan listrik PLN maupun listrik Non- PLN dibandingkan dengan jumlah 

rumah tangga total.  Berikut perkembangan dari rasio elektrifikasi dari tahun 2000 

– 2021.  

Berdasarkan tabel 4.3 Infastruktur kelistrikan menurut Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menunjukkan bahwa dapat diukur dengan 

rasio elektrifikasi di Indonesia selama beberapa tahun terakahir secara signifikan 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat dilhat rasio elektrifikasi di 

Indonesia pada tahun 2000 yaitu sebesar 52%, akan tetapi pada tahun selanjutnya 

rasio elektrifikasi secara terus menerus mengalami peningkatan sebesar 52,1% 

hingga sampai pada tahun 2021 sebesar 99,4%. 
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Tabel 4.3 

Rasio Elektrifikasi Tahun 2000– 2021 

Tahun Rasio Elektrifikasi (Persen) 

2000 52 

2001 52,1 

2002 52,5 

2003 53 

2004 53,4 

2005 62,1 

2006 63 

2007 64,34 

2008 65,1 

2009 65,8 

2010 67,15 

2011 72,95 

2012 76,56 

2013 80,51 

2014 84,35 

2015 88,3 

2016 91,16 

2017 95,4 

2018 98,3 

2019 98,89 

2020 99,2 

2021 99.4 

Sumber : Kementrian Energi dan sumber daya  

Mineral (ESDM), 2022 

6. Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dengan mengukur besarnya angka, 

pada PDB atas dasar berlaku, dapat dilihat pada periode tertentu dengan nilai 

tahun sebelumnya. Pada dasarnya pendapatan rill secara terus menerus 

ditingkatkan dengan meningkatkan kapasitas saat ini (ADHD). Menghitung 

kenaikan pengeluaran dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun 

berjalan, sehingga ADHB digunakan untuk menentukkan perpindahan dan 

struktur ekonomi suatu daerah. Harga konstan (ADHK) digunakan untuk 
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mengitung nilai tambahan pengeluaran dengan menggunakan harga dasar tahun 

tertentu sehingga bisa digunakan untuk menentukan pertumbuhan ekonomi dari 

tahun ke tahun, baik secara keseluruhan maupun di setiap sektor perekonomian. 

Berikut perkembangan perumbuhan ekonomi dari tahun 2000 – 2021. 

Tabel 4.4 

Pertumbuhan ekonomi tahun 2000 – 2021 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022 

Berdasarkan tabel 4.4 Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diukur  dengan PDB atas harga dasar 

berlaku pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 secara signifikan mengalami 

peningkatan sebesar 3,10% hingga sampai dengan  5,74%, akan tetapi, di tahun 

Tahun PDB (Persen) 

2000 3,10 

2001 3,29 

2002 4,34 

2003 4,55 

2004 4,26 

2005 5,37 

2006 5,19 

2007 5,67 

2008 5,74 

2009 4,77 

2010 6,14 

2011 6,35 

2012 6,28 

2013 5,90 

2014 5,21 

2015 5,74 

2016 5,03 

2017 5,07 

2018 5,17 

2019 5,02 

2020 2,07 

2021 3,24 
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2009 PDB mengalami penurunan sebesar 4,77%. Pada tahun 2010 sampai dengan 

2019 PDB mengalami fluktiatif, di tahun 2010 PDB sebesar 6,14% dan di tahun 

2019 sebesar 5,02%, sedangkan pada tahun 2020 PDB mengalami penurunan 

sebesar -2,07% disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 di Indonesia. Akan 

tetapi, di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami peningkatan 

sebesar 3.24%. 

C. Hasil Pengolahan Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Prasyarat dalam analisis regresi berganda disebut sebagai uji asumsi 

klasik. Agar penduga parameter dan koefidien regresi tidak abnormal, maka perlu 

dilakukan pengujian ini. Uji asumsi klasik tersebut melibatkan beberapa uji yaitu 

sebagai berikut:  

a. Uji normalitas 

Dalam uji normalitas data digunakan uji one sample Kolmogorov-

smirnov. Syarat data berdistribusi normal apabila nilai signifikannya lebih 

besar dari % (0,05). Namun, apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 5% 

(0,05) maka data tersebut tidak terdistribusi normal.  

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan hasil uji nornalitas One Sample 

Kolmogorov-Smirnov nilainya yaitu 0,200 dimana 0,200 > 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini 

terdistribusi normal.  
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Tabel 4.7 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardize

d Residual 

N 21 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .68919039 

Most Extreme Differences Absolute .105 

Positive .105 

Negative -.096 

Test Statistic .105 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

Sumber: Output SPSS Statistik,2022  

b. Uji multikolinearitas 

Dalam menentukan ada tidaknya multikolinearitas pada model 

regresi dapat dipahami nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). 

Nilai toleransi dalam mengukur variabelitas variabel independen terpilih yang 

tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya.  

Jika nilai tolerance > 0,10 maka tidak tejadi multikolinearitas, dan 

sebaliknya jika nilai tolerance < 0,10 maka terjadi multikolinearitas. 

Sedangkan jika nilai VIF < 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

Sebaliknya jia nilai VIF > 10,00 maka terjadi multikolinearitas dalam model 

regresi.  

Berdasarkan tabel 4.8 variabel independen yang terdiri dari 

pengeluaran pemerintah (X1), pengangguran (X2), rasio elektrifikasi (X3) dan 

pertumbuhan ekonomi (X4) didapatkan nilai dari hubungan antar variabel 

independen yang masing-masing memperoleh nilai tidak lebih dari 0,9 maka 
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dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya multikolinearitas antar variabel 

independen pada data yang digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant) 

Pengeluaran pemerintah 

Pengangguran 

Rasio elektrifikasi 

Pertumbuhan ekonomi 

835 

.239 

.221 

.914 

 1.198 

4.186 

4.530 

1.094 

Sumber: Output SPSS Statistic,2022 

c. Uji Heterokedastisitas  

Dalam penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidak 

heterokedastisitas dalam model regresi linier berganda adah dengan melihat 

melalui grafik scatter plot atau nail prediksi variabel dependen melalui 

SRESID denga residual error dengan ZPRED. Jika titik-titik tersebut 

mempunyai pola tertentu dan tersebar di atas dan kebawah sumbuh Y nol, 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada heterokedastisitas.  

Berdasarkan gambar 4.3 menunjukkan bahwa  dalam penelitian ini 

tidak terjadi heterokedastisitas dikarenakan titik-tik menyebar disekitar 

diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ini tidak terjadi masalah 

heterokedastisitas 
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Gambar 4.3 

 

 

 

 

Sumber: Output SPSS Statistic, 2022.  

d. Uji Autokorelasi 

Dalam penelitian ini uji Run test dilakukan untuk mengetahui ada 

tidaknya autokorelasi. Run tes merupakan bagian dari non parametrik yang 

bisa digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang tinggi antara 

residual. Jika tidak ada korelasi antara residual, bisa disimpulkan bahwa 

residual random. Dengan hipotesis sebagai dasar untuk memutuskan apakah 

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0.05, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima, artinya data yang tersisa tidak terjadi secara acak (sistematis) jika 

nila Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar 0.05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Ini dapat diartikan sebagai data yang tersisa menjadi acak.  

Berdasarkan tabal 4.9 hasil uji autokorelasi dapat diketahui melalui uji 

run test yang dimana nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.074 lebih besar 

dari 0.05, artinya tidak terdapat gejala autokorelasi pada data yang digunakan 

dalam penelitian ini. 
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Tabel 4.9 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Output Data Satatistik SPSS,2022 

2. Hipotesis 

a. Model 1 (Y1) 

1) Uji Simultan (Uji F)  

Uji F merupakan uji yang dilakukan agar dapat mendeteksi apakah 

variabel pengeluaran pemerintah, pengangguran, rasio elektrifikasi dan 

pertumbuhan ekonomi secara bersamaan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kemiskinan, yang dimana apabila nailai Sig. < 0,05 berarti hipotesis 

dapat diterima. Akan tetapi, jika nilai Sig. > 0,05 maka hipotesis tidak dapat 

diterima atau tolak.  

Tabel 4.10 

Hasil Uji Statistik F Model Y1 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 

Residual 

Total 

194.862 

9.500 

04.362 

4 

16 

20 

48.716 

.594 

82.050 .000
b
 

Sumber: Output Data Statistik SPSS,2022 

Runs Test 

 

Unstandardiz

ed Residual 

Test Value
a
 

Cases < Test Value 

Cases >= Test Value 

Total Cases 

Number of Runs 

Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

-.13846 

10 

11 

21 

7 

-1.785 

.0.74 
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Berdasarkan hasil uji statistik F bahwa nilai Sig. Sebesar 0,000, yang 

dimana apabila nilai Sig. 0,000 < 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan 

putusan uji F, yang artinya bahwa hipotesis pada model Y1 di terima, yang 

berarti pengeluaran pemerintah (X1), pengangguran (X2), rasio elektrifikasi 

(X3), dan pertumbuhan ekonomi (X4) secara simultan memiliki pengaruh 

terhadap kemiskinan (Y1).  

2) Uji Parsial (Uji t) 

Uji t pada variabel bebas yang terdiri dari pengeluaran pemerintah (X1), 

tingkat pengangguran (X2), rasio elekrifikasi (X3), dan pertumbuhan ekonomi 

(X4) terhadap variabel terikat kemiskinan (Y1). Apabila nilai Sig. < probabilitas 

0.05 maka mempunyai pengaruh variabel bebas  (X) terhadap variabel terikat 

(Y) dan hipotesis dapat diterima, begitupun sebaliknya, apanila nilai Sig < 

probabilitas 0,05 maka variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) tidaka 

ada pengaruh.  

Tabel 4.11 

Hasil Uji Statistik t Model Y1 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 

Pengeluaran pemerintah 

Pengangguran 

Rasio elektrifikasi 

Pertumbuhan ekonomi 

20.712 

-2.067E-6 

.535 

-.126 

-.318 

3.195 

.000 

.191 

.021 

.172 

-.049 

.309 

-.679 

-.104 

6.482 

-.823 

2.799 

-5.916 

-1.844 

.000 

.423 

.013 

.000 

.0.84 

Sumber: Output Data Statistik SPSS,2022 

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai signifikasi variabel pengeluaran 

pemerintah (X1) yaitu signifikasi   sebesar 0.423. Jika nilai Sig. 0,423 > dari 
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0,05, dan nilai thitung -0,823 lebih kecil dari ttabel  2,119, maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap variabel kemiskinan, artinya hipotesis pertama ditolak 

(H1).  

Variabel tingkat pengangguran (X2) diketahui nilai signifikasi   sebesar 

0,013 < 0,05, dan nilai thitung 2,799 lebih besar dari nilai ttabel 2,119, maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kemiskinan, artinya hipotesis kedua diterima (H2). 

Variabel rasio elektrifikasi (X3), diketahui nilai signifikasi   sebesar 0,00 

< 0,05, dan nilai thitung -5,916  lebih kecil dari nilai ttabel 2,119, maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel rasio elektrifikasi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan, artinya hipotesis ketiga diterima (H3).  

Variabel pertumbuhan ekonomi (X4), diketahui nilai signifikasi   sebesar 

0,084 > 0,05, dan nilai thiting -1,844  lebih kecil dari nilai ttabel 2,119 maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap kemiskinan, artinya hipotesis keempat ditolak (H4). 

3) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Digunakan agar dapat mendeteksi seberapa besar pengaruh variabel 

bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Apabila nila R
2 

< atau mendekati 0, 

maka potensi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat 

terbatas, akan tetapi jika nilai R
2
 mendekati 1 artinya variabel bebas dapat 

menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan dalam memprediksi 

variabel terikat. 

 



69 
 

 
 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Sumber:Output SPSS Statistik, 2022 

Berdasarkan uji koefisien determinasi R
2
 hasil yang diperoleh yaitu nilai 

R- Square sebesar 0.954 dapat di artikan bahwa 95,4% variabel dependen 

kemiskinan pengaruhi oleh 3 variabel independen, sedangkan sisanya 4,6% 

dipengeruhi oleh variabel lain diluar model. 

a. Model 2 (Y2) 

1) Uji simultan (Uji F) 

Uji ini dapat dilakukan untuk memdeteksi apakah variabel 

pengeluaran pemerintah, pengangguran, rasio elektrifikasi, pertumbuhan 

ekonomi dan kemiskinan secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan 

terhadap gini rasio. Apabila nilai Sig. < 0,05 maka hipotesis tersebut diterim. 

Sebaliknya, apabila nilai Sig. > 0,05 hipotesis ditolak. 

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan hasil uji signifikasi simultan (Uji 

F), jika telah dilakukan uji signifikan simultan, maka diperoleh nilai Sig. 

sebesar 0,000 < 0,05, artinya variabel bebas secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel terikat.  

  

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .976
a
 .954 .942 .77054 
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Tabel 4.13 

Hasil Uji Statistik Uji F Model Y2 

 

Sumber:Output SPSS Statistik, 2022  

2) Uji parsial (Uji t) 

Variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah (X1), pengangguran 

(X2), rasio elektrifikasi (X3), pertumbuhan ekonomi (X4) terhadap gini rasio 

(Y2). Apabila nilai Sig. < 0.05 maka adanya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat dan hipotesi diterima. Namun, jika nilai Sig. < 0.05 maka 

tidak adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Statistik t Model Y2 

Sumber: Output SPSS Statistik, 2022 

Berdasarkan pada tabel 4.14 dapat dilihat bahwa variabel 

pengeluaran pemerintah menunjukkan nilai signifikasi α sebesar 0,678 > 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 

Residual 

Total 

.019 

.004 

.023 

5 

15 

20 

.004 

.000 

13.225 .000
b
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

(Constant) 

Pengeluaran 

pemerintah 

Pengangguran 

Rasio elektrifikasi 

Pertumbuhan ekonomi 

Kemiskinan 

.507 

-2.369E-8 

.004 

-.001 

.016 

.013 

.133 

.000 

.005 

.001 

.004 

.005 

-.053 

.232 

-.368 

.484 

1.265 

3.824 

-.424 

.835 

-.873 

3.782 

2.457 

.002 

.678 

.417 

.396 

.002 

.027 
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0,05, dan nilai thitung -0,424 lebih kecil dari nilai ttabel 2,1314, bisa disimpulkan 

bahwa variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh negatif dan  

signifikan terhadap gini rasio, yang berarti hipotesis tersebut ditolak. 

Variabel pengangguran menunjukkan nilai signifikasi α sebesar 

0,417 > 0,05, dan nilai thitng 0.835 < ttabel 2.1314, dapat disimpulkan bahwa 

variabel pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap gini 

rasio, yang berarti hipotesis tersebut ditolak. 

Variabel rasio elektrifikasi menunjukan nilai signifikasi α sebesar 

0,396 > 0,05, dan nilai thitung -0,873 l< ttabel 2,1314, dapat disimpulkan bahwa 

rasio elektrifikasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap gini 

rasio, yang berarti hipotesis tersebut ditolak. 

Variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai signifikasi α 

sebesar 0,02 < 0,05, dan nilai thitung 3,782 >  ttabel 2,1314, dapat disimpulkan 

bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

gini rasio, yang berarti hipotesis tersebut diterima. 

Variabel kemiskinan menunjukkan nilai signifikasi α sebesar 0.027 < 

0,05, dan nilai thitung 2,457 > ttabel 2,1314, maka dapat disimpulkan bahwa 

kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap gini rasio,yang 

berarti hipotesis tersebut diterima. 

3) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh hasil nilai 0.815 

artinya 81,5% variabel gini rasio dapat dipengaruhi oleh variasi dari kelima 

variabel bebas terdiri dari pengeluaran pemerintah, pengangguran, rasio 
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elektrifikasi, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, sedangkan selebihnya 

17,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model ini. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Koefisien Determinasi Y2 

 

Sumber: Output SPSS Statistik, 2022 

3.  Uji Sobel Test 

Uji ini dilakukan untuk menguji kekuatan pengaruh tidak langsung 

variabel bebas terhadap variabel terikat dengan adanya variabel mediasi. Untuk 

mengetahui pengaruh tidak langsun dapat dilakukan dengan alat uji menggunakan 

perhitungan uji sobel yang tersedia di web http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm 

dengan memasukkan sampel asli dan standar error masing-masing. Variabel bebas 

pada variabel terikat jika ada tanpa perantara. Apabila statistic uji sobel adalah 

1,96 dengan signifikansi 5% maka variabel tersebut dapat memediasai antara 

variabel bebas dan variabel terikat. 

Tabel 4.16 

Pengaruh tidak langsung variabel X1 terhadap variabel Y2  melalui Y1 

Sumber: data diolah, 2022 

Berdasarkan tabel 4.16 hasil uji sobel signifikasi p-value sebesar 0,009 < 

0,05, hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah (X1) berpengaruh 

Model  R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .903
a
 .815 .753 .01679 

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm
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signifikan terhadap gini rasio (Y2)  melalui kemiskinan (Y1), dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis tersebut diterima. 

Tabel 4.17 

Pengaruh tidak langsung variabel X2 terhadap variabel Y2  melalui Y1  

Sumber: Data diolah, 2022 

Berdasarkan tabel 4.17 hasil uji sobel signifikasi  p-value sebesar 0,056 > 

0,05, hal ini menunjukkan bahwa pengangguran tidak berpengaruh signifikan 

terhadap gini rasio melalui kemiskinan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

tersebut ditolak 

Tabel 4.18 

Pengaruh tidak langsung variabel X3 terhadap variabel Y2  melalui Y1 

Sumber: Data diolah,2022 

Berdasarkan hasil uji sobel pada tabel 4.18, signifikasi p-value sebesar 

0,017 < 0,05, hal ini menunjukkan bahwa rasio elektrifikasi berpengaruh 
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signifikan terhadap gini rasio melalui kemiskinan, maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis tersebut dapat diterima.  

Tabel 4.19 

Pengaruh tidak langsung variabel X4 terhadap variabel Y2  melalui Y1 

Sumber: Data diolah,2022 

Berdasarkan hasi uji sobel pada tabel 4.19, signifikasi p-value sebesar 

0,131 < 0,05, hal  ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

signifikan terhadap gini raso melalui kemiskinan.  

4. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Dalam hal ini model analisis regresi, dapat dilihat dari hubungan antar 

variabel, sebagaimana pengaruh disetiap variabel bebas terhadap variabel terikat 

dengan melihat nilai-nilai koefisien dan tingkat signifikan disetiap variabel dalam 

temal 4.20.  
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Tabel 4.20 

Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran, Rasio 

Elektrifikisi, dan Perumbuhan Ekonomi terhadap Gini Rasio melalui 

Kemiskinan 

Pengaruh antar 

variabel 

Pengaruh 

langsung 

Tingkat 

Signifikasi 

Pengaruh tidak 

langsung melalui 

Y1 

Total  

pengaruh 

X1   Y1 -2,067 0,423 - -2,067 

X2  Y1 0,535 0,013 - 0,535 

X3  Y1 -0,126 0,000 - -0,126 

X4  Y1 -0,318 0,084 - -0,318 

X1 Y2 -2,369 0,678 2,60 -2,369 

X2 Y2 0,004 0,417 -0,190 -0,194 

X3  Y2 -0,001 0,396 2,385 -2,385 

X4  Y2 0,016 0,002 1,506 1,022 

Y1  Y2 0,013 0,027 - 0,013 

Sumber: Output SPSS Statistik, 2022 

Berdasarkan tabel 4.16, dapat di interpreasikan sebagai berikut 

Y1 =  20,5712 -Ln2,067X1 + 0,535X2  - 0,126X3 – 0,318X4 + 0,05 

Hasil persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut. 

1. Koefisien α0 dengan nilai sebesar 20,712, apabila variabel pengeluaran 

pemerintah (X1), pengangguran (X2), rasio elektrifikasi (X3) dan petumbuhan 

ekonomi (X4) tidak mengalami perubahan atau konstan, maka kemiskinan 

akan terjadi peningkatan terhadap kemiskinan (Y1) sebesar 20,712% 

2. Koefisien regresi X1 dengan nilai sebesar -2,067, menunjukkan bahwa apabila 

terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah (X1) maka kemiskinan (Y1) dapat 

mengalami penurunan sebesar 2,067 rupiah, dengan asumsi pengangguran 

(X2), rasio elektrifikasi (X3) dan pertumbuhan ekonomi (X4) dianggap 

konstan. 
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3. Koefisien regresi X2 dengan nilai sebesar 0,535, menunjukkan bahwa apabila 

terjadi peningkatan pengangguran (X2) maka kemiskinan (Y1) dapat 

mengalami peningkatan sebesar 0,535 persen, dengan asusmsi variabel 

pengeluaran pemerintah (X1), rasio elektrifikasi (X3) dan pertumbuhan 

ekonomi (X4) dianggap konstan. 

4. Koefisien regresi X3 dengan nilai sebesar -0,126, menunjukkan bahwa apabila 

terjadi peningkatan rasio elektrifikasi (X3) maka kemiskinan (Y1) dapat 

mengalami penurunan sebesar 0.126 persen, dengan asumsi variabel 

pengeluaran pemerintah (X1), pengangguran (X2) dan pertumbuhan ekonomi 

(X4) dianggap konstan. 

5. Koefisien regresi dengan nilai sebesar -0,318, menunjukkan bahwa apabila 

terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi (X4) maka kemiskinan (Y1) dapat 

mengalami penurunan sebesar 0,318 persen, dengan asumsi variabel 

pengeluaran pemerintah (X1), pengangguran (X2) dan rasio elektrifikasi (X3) 

dianggap konstan. 

Y2 = 0.507 – Ln2.369X1 + 0.004X2 - 0.001X3 + 0.016X4 + 0.013+ 0.05 

Hasil dari persamaan regresi diatas diinterpretasikan sebagai berikut. 

1. Koefisien regresi β0 dengan nilai sebesar 0,507, jika variabel pengeluaran 

pemerintah (X1), pengangguran (X2), rasio elektrifikasi (X3) dan pertumbuhan 

ekonomi tidak mengalami perubahan atau konstan, maka gini rasio (Y2) akan 

mengalami peningkatan sebesar 50,7%. 

2. Koefien regresi X1 dengan nilai sebesar -2,369, menunjukkan bahwa apabila 

terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah (X1) maka gini rasio (Y2) akan 

mengalami penurunan sebesar 2,369 rupiah, dengan asumsi variabel 
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pengangguran (X2), rasio elektrifikasi (X3), pertumbuhan ekonomi (X4) dan 

kemiskinan (Y2) dianggap konstan. 

3. Koefisien regresi X2 dengan nilai sebesar 0,004, menunjukkan bahwa apabila 

terjadi peningkatan pengangguran (X2) maka gini rasio (Y2) dapat mengalami 

peningkatan sebesar 0,004 persen, dengan asumsi variabel pengeluaran 

pemerintah  (X1), rasio elektrifikasi (X3), pertumbuhan ekonomi (X4) dan 

kemiskinan (Y2)  dianggap konstan 

4. Koefisien regresi X3 dengan nilai sebesar -0,001, menunjukkan bahwa apabila 

terjadi peningkatan rasio elektrifikasi (X3) maka gini rasio (Y2) dapat 

mengalami penurunan sebesar 0,001 persen, dengan asumsi variabel 

pengeluaran pemerintah  (X1), pengangguran (X2), pertumbuhan ekonomi 

(X4) dan kemiskinan (Y2) dianggap konstan. 

5. Koefisien regresi X4 dengan nilai sebesar 0,016, menunjukkan bahwa apabila 

terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi (X4) maka gini rasio (Y2) dapat 

mengalami peningkatan sebesar 0.016 persen, dengan asumsi variabel 

pengeluaran pemerintah (X1), pengangguran (X2), rasio elekterifikasi (X3) 

dan kemiskinan (Y2) dianggap konstan. 

6. Koefisen regresi Y1 dengan nilai sebesar 0,013, meunjukkan bahwa apabila 

terjadi peningkatan kemiskinan (Y1) maka gini rasio (Y2) dapat mengalami 

peningkatan sebesar 0,013 persen, dengan asumsi variabel pengeluaran 

pemerintah (X1), pengangguran (X2), rasio elektrifikasi (X3) dan pertumbuhan 

ekonomi (X4)  dianggap konstan. 
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2.60 

2.385 

-0.318 

-0.126 
-0.001 

1.506

-2.068 

0.535 

0.016 

0.016 

-2.369 

0.004 

Gambar 4.4 

Diagram jalur analisis pengaruh pengeluaran pemerintah, pengangguran, 

rasio elektrifikasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap gini rasio  

melalui kemiskinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 : pengaruh langsung =Pengaruh tidak langsung 

Pada gambar 4.4 menjelaskan distribusi nilai pengaruh langsung maupun 

tidak langsung antar variabel penelitian. Pengaruh langsung merupakan nilai 

koefisien variabel bebas ke variabel terikat, sedangkan pengaruh tidak langsung 

Pengeluaran 

pemerintah (X1) 

Gini Rasio 

(Y1) 

Pengangguran  (X2) 

Kemiskinan (Y1) 

Rasio Elektrifikasi 

(X3) 

Pertumbuhan 

Ekonomi (X1) 

-1.905
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merupakan nilai koefisien variabel bebas ke variabel terikat dengan melalui 

variabel intervening/perantara, sedangkan pengaruh tidak langsung merupakan 

nilai koefisien variabel independen ke variabel dependen melalui variabel 

intervening/perantara. 

D. Pembahasan dan Hasil 

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan Di Indonesia 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikasi 

variabel pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan sebesar 0,423. maka bisa 

ditarik kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kemiskinan dikarenakan nilai signifikansinya > 0,05. 

Dalam hal ini pengeluaran pemerintah tidak serta merta dapat menurunkan 

kemiskinan di Indonesia, dikarenakan berdasarkan pengamatan empiris melalui 

kerangka teoritis pengeluaran pemerintah terdapat 2 jenis yaitu produktif dan 

tidak produktif. Hal tersebut menandakan bahwa pengeluaran pemerintah tidak 

efektif dalam penyerapan kegiatan yang produktif dalam upaya menurunkan 

tingkat kemiskinan. 

Berdasarkan hipotesis Peacock dan Wiseman (1961), pada dasarnya 

pemerintah ingin memperbanyak pengeluaran pemerintah akan tetapi, 

masyarakat sendiri enggan dalam membayar pajak. Hal tersebut menandakan 

bahwa lebih banyak pengeluaran pemerintah yang dilakukan maka semakin 

banyak juga pajak dibayar oleh masyarakat ( Chude, Daniel & Chude, 2019)  

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ginting & Hasibuan (2019) dan 

Yousaf & Ali (2014), menjelaskan bahwa tidak adanya pengaruh yang 

signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan. Serta 
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pengeluaran pemerintah menunjukkan hubungan yang negatif dengan 

kemiskinan. Artinya pengeluaran pemerintah tidak signifikan dalam 

menurunkan tingkat kemiskinan.  

2. Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan Di Indonesia 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pengangguran 

terhadap kemiskinan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.013, dari nilai 

tersebut bisa disimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh secara signifikan 

terhadap kemiskinan dikarenakan nilai signifikansinya < 0.05. Dalam hal ini 

ketika pengangguran meningkat maka kemiskinan secara otomatis akan 

meningkat. Menurut teori klasik (dalam Marpaung 2020), menyatakan bahwa 

pengangguran dapat ditanggulangi dengan melalui mekanisme pasar dan sisi 

penawaran agar permintaan dapat menyerap semua tenaga kerja, dimana ketika 

tenaga kerja melimpah maka upah yang akan diterima hanya sedikit, sehingga 

sesorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri 

(Wahyuningsih et al., 2020). 

Hal ini sejalan dengan penelitan yang dilakun oleh Ishak et al., (2020), 

yang berkaitan dengan pengangguran dan kemiskinan, yang dimana secara 

signifikan berpengaruh dan memiliki hubungan yang positif antara 

pengangguran dan kemiskinan (Chisom & F, 2017). Upaya yang harus 

dilakukan secara intensif adalah menerapkan kebijakan dalam pengurangan 

pengangguran agar dapat  mengurangi angka kemiskinan  secara signifikan.  
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3. Pengaruh Rasio Elektrifikasi terhadap Kemiskinan di Indonesia  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio elektrifikasi 

berpengaruh terhadap kemiskinan, hal ini dikarenakan nilai signifikansi dari 

variabel rasio elektrifikasi terhadap kemiskinan adalah sebesar 0.000 yang 

disimpulkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05. Hal ini 

menunjukkan bahwa meningkatnya rasio elektifikasi. Secara teoritis, Amartya 

Sen (1981), menjelaskan bahwa substansi utama dalam permasalam 

kemiskinan yaitu terkendalanya aksesibilitas. Dalam hal ini aksesibilitas yang 

dimaksud yaitu masyarakat miskin memiliki akses yang terbatas terhadap 

infrastruktur listrik, apalagi masyarakat miskin yang berada di desa dibagian 

pelosok akan minim mendapatkan akses listrik. Berbeda dengan masyarkat 

yeng berada diperkotaan akan lebih mudah mendapatkan akses listrik (Sari et 

al. 2020)  

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Sumardjoko 

& Akhmadi, (2019), menunjukkan bahwasanya rasio elektrifikasi mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja ekonomi daerah dan 

penurunan angka kemiskinan. Ketersediaan energi listrik memiliki dampak 

positif dalam meningkatkan akses informasi dan digital, perbaikan 

produktifitas, efisiensi proses produksi serta meningkatkan layanan kesehatan.  

Osanyinlusi et al., (2017) menyatakan bahwa akses ketenagalistrik dapat 

mengurangi kemiskinan di antara rumah tangga yang tinggal dilingkungan 

yang tidak memiliki akses listrik. Harusnya biaya sambungan ke jaringan dapat 

disubsidi untuk rumah tangga yang tidak memiliki akses listrik dengan 
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disediakan secara gratis agar dapt meningkatkan sambungan ke jaringan 

nasional di Nigeria.    

Bentuk konektifitas antar wilayah yang menghubungkan daya listrik 

dari pembangkit ke pelanggan pada regional disebut infrastruktur listrik. 

Ketersediaan energi listrik yang memadai dalam suatu wilayahh dapat 

mendorong kegiatan ekonomi berjalan dengan baik. (Jayanthi, 2018). 

4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan adalah sebesar 0,084, artinya nilai 

signifikansi > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. 

Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka hal tersebut tidak berpengaruh 

dalam penurunan persentase kemiskinan selama periode tertentu.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyonignum 

& Sukmawati, (2018) dan Ningsih & Andiny (2018), menunjukkan bahwa 

secara signifikan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap penurunan 

tingkat kemiskinan disebabkan nilai signifkansi melebihi tingkat probabilitas 

5%. Hal ini disebabkan karena pendistribusian hasil pembangunan tidak 

tersebar secara adil dan menyeluruh di wilayah Indonesia. Oleh karena itu,  

walaupun perekonomian mengalami peningkatan akan tetapi hanya bisa 

dinikmati oleh sebagian masyarakat.  

Kendala utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan, 

dikarenakan masyarakat miskin biasanya memilki kesehatan yang berdampak 

negatif dalam produktifitas dan keterampilan. Hal ini dapat mengurangi 
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kapasitas produksi suatu negara, kebijakan sosial ekonomi yang efektif seperti 

pendidikan dasar, perawatan kesehatan yang tidak dilakukan secara tidak 

merata, maka tidak dapat meningkatkan kapasitas produski di suatu negara 

(Quy, 2016) 

Pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan dalam mengurangi 

kemiskinan menunjukkan bahwa teori trickle-down effect  gagal diterapkan di 

Indonesia dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Menurut Ragner 

Nurkse, (1953) dan Aghustin & Cahyono (2020) rantai kemiskinan terjadi 

karena rendahnya sumber daya manusi (SDM) dalam bidang pendidikan dan 

kesehatan, dimana jika pendidikan seseorang rendah, maka orang tersebut tidak 

mampu meningkatkan produktivitas yang dapat memyebabkan orang miskin. 

Produtivitas yang rendah dapat mengakibatkan penghasilan yang diperoleh 

rendah, penghasilan yang rendah maka tabungan dan investasi juga rendah 

(Budhijana, 2017; Sianturi et al., 2021) 

5. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Gini Rasio Di Indonesia 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikasi variabel 

pengeluaran pemerintah sebesar 0,678 > 0,05, artinya dapat disimpulkan bahwa 

pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap gini 

rasio. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya pengeluaran pemerintah tidak 

berpengaruh dalam menurunkan gini rasio. 

Hal ini sama dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Verayanti et al., (2018) dan Lee et al., (2013), menunjukkan bahwa secara 

statistik penegluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan dan negatif 

terhadap ketimpangan pendapatan. Belanja negara yang sebagian 
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penerimaannya berasal dari dana otonomi khusus dan penyesuaian daerah. 

Dengan demikin, besarnya pengeluaran pemerintah baik belanja pemerintah 

maupun belanja modal mampu memberikan dampak yang besar terhadap 

pendapatan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Pengeluaran 

pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa, pendanaan yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan. . 

6. Pengaruh Pengangguran terhadap Gini Rasio Di Indonesia 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengangguran 

terhadap gini rasio yaitu  sebesar 0,417, artinya nilai signifikansi > 0,05. Hal 

tersebut menjelaskan bahwa pengangguran secara signifikan tidak berpengaruh  

dan berhubungan positif terhadap gini rasio di Indonesia. Pengangguran tidak 

berpengaruh terhadap gini rasio dikarenakan adanya kebijakan yang diterapkan 

pemerintah, dalam hal ini terdiri dari bantuan sosial dalam bentuk mendirikan 

balai latihan kerja, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia  Sehat 

(KIS), Program Keluarga harapan (PKH). Dengan demikian, hal tesebut 

mampu mengurangi sedikit beban penduduk masyarakat karena dapat 

memenuhi kebutuhan mereka meskipun belum sepenuhnya merata di di 

seluruh wilayah Indonesia. Disisi lain, sebagaian besar kebutuhan hidup 

pengangguran bergantung pada keluarga yang bekerja.  

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Hindun et al.,(2019), menjelaskan bahwa tingkat pengangguran tidak 

berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap ketimpangan 

pendapatan. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan pengangguran dapat 

menyebabkan ketimpangan pendapatan meningkat. Untuk mengurang 
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ketimpangan pendapatan di Indonesia, salah satu cara yang paling efektif 

adalah dengan menciptakan lapangan kerja baru untuk menurunkan tingkat 

pengangguran  

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Senol & Orhan, 

(2021), menjelaskan mengenai pengangguran mempunyai hubungan dan 

berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal yang perlu 

dilakukan dalam menurunkan kesenjangan pedapatan salah satunya adalah 

menerapkan kebijakan melalui menyediakan lapangan kerja yang luas agar 

dapat menurunkan pengangguran.  

7. Pengaruh Rasio Elektrifikasi terhadap Gini Rasio Di Indonesia 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel 

rasio elektrifikasi sebesar 0,396 > 0,05, maka kesimpulannya adalah rasio 

elektrifikasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap gini rasio di 

Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa meningkatnya rasio elektrifikasi tidak 

dapat mengurangi gini rasio. Menurut pandangan Amartya Sen (1981), rasio 

elektrifikasi tidak berpengaruh terhadap gini rasio sebabkan karena 

keterbatasan sumberdaya dan akses dalam berbagai peluang, seperti 

pembangunan infrastruktur listrik yang akan dilakukan di berbagai pelosok dan 

pedesaan yang cukup sulit mendapatkan akses listrik.    

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mishra & 

Agarwal (2019), menjelaskan bahwasanya hal yang dapat dilakukan 

mengurangi ketimpangan pendapatan dengan menerapkan kebijakan 

pemerintah daerah agar tetap konsisten dalam pembangunan infrastruktur 

kelistrikan, terutama bagian pedesaan dan daerah-daerah yang masih terpencil, 
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yang tidak hanya pendataan tetapi juga fisik implementasi sehingga rasio 

elektrifikasi dapat mencapai 100% sesuai dengan cita-cita negara. Peran 

pemerintah sangat penting dalam menurunkan ketimpangan dan meningkatkan 

distribusi akses listrik. Peningkatan rasio elektrifikasi diupayakan dapat 

menurunkan ketimpangan aktivitas ekonomi 

8. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Gini Rasio Di Indonesia 

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikasi variabel 

pertumbuhan ekonomi sebesar 0,002 < 0,05, maka kesimpulannya adalah 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif serta signifikan terhadap gini rasio 

di Indonesia. Artinya, apabila pertumbuhan ekonomi di wilayah tertentu 

mengalami peningkatan. Namun pertumbuhan ekonomi di wilayah atau daerah 

lain tidak serta merta juga mengalami peningkatan, sehingga tetap terjadi 

ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut.  

Hal ini sama dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  

Danawati et al., (2016), menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dimana 

semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin meningkat ketimpangan 

pendapatan. Niyimbanira (2017) menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Afrika 

Selatan. 

Dalam hal ini pandangan Amartya Sen (1998), menjelaskan bahwa 

pertumbuhan yang tidak inklusif disebut sebagai pertumbuhan yang hanya 

melibatkan sebagian pihak artinya adanya diskriminasi yang dimana hanya 
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dinikmati oleh sebagian atau segelintir orang atau adanya ketidakmerataan 

dalam pertumbuhan .   

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu syarat dalam 

pembangunan ekonomi. Akan tetapi, penting untuk diketahi bahwa yang 

menjelaskan tingkat pertumbuhan bukan hanya berdasarkan statistik tetapi 

siapa yang membuat pertumbuhan ekonomi meningkat. Kemiskinan dan 

ketimpangan tidak akan menurun apabila pertumbuhan ekonomi hanya bisa 

dirasakan oleh segelintir masyarakat (Marpaung, 2020). 

9. Pengaruh Kemiskinan terhadap Gini Rasio Di Indonesia 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikasi 

kemiskinan terhadap gini rasio adalah sebesar 0,027, hal ini menjelaskan 

bahwa nilai signifikansi kemiskinan < 0,05. Artinya kesimpulan yang dapat 

diambil adalah kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap gini 

rasio. sehingga, jika kemiskinan mengalami peningkatan maka diikuti dengan 

meningkatnya gini rasio dikarenakan penduduk miskin cenderung tidak 

memiliki pekerjaan sehingga tidak dapat memperoleh pendapatan agar dapat 

mencukupi kebutuhan dasar mereka.  

Berdasarkan teori Marx (dalam Zuldin, 2019), menjelaskan bahwa 

terdapat kaum ploletar (kelas buruh) dan kaum borjuis (kelas pemilik modal) 

yang dimana dalam hal ini kelas buruh lebih banyak mengalami penindasan 

disebabkan oleh pemilik modal yang mengeksploitasi dan memonopoli untuk 

kepentingan kaum mereka sendiri, dengan memberikan upah yang lebih 

rendah sehingga ketimpangan pendapatan yang semakin melebar dan 

masyarakat miskin semakin miskin.  
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Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh 

oleh Hindun et al., (2019), menjelaskan bahwa secara signifikan kemiskinan 

berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Berdasarkan penelitian 

Gamba et al., (2021), menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan berengaru 

dalam menurunkan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, strategi 

peningkatan pertumbuhan ekonomi melibatkan masyarakat miskin untuk 

berpartisipasi dalam pembangunan diharapkan agar dapat mengurangi 

kesenjangan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya, sehingga dapat 

mengurangi ketimpangan pendapatan (Nugraha et al., 2020) 

10. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Gini Rasio melalui 

Kemiskinan di Indonesia 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai pengaruh tidak langsung 

pengeluaran pemerintah terhadap gini rasio dengan melalui kemiskinan lebih 

besar dibandingkan pengaruh secara langsung, artinya pengeluaran pemerintah 

lebih berpengaruh terhadap gini rasio jika melalui perantara variabel 

kemiskinan. Selain itu, dapat dilihat dari nilai signifikansi pengeluaran 

pemerintah sebesar 0,009 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap gini rasio melalui kemiskinan di Indonesia.  

Hal ini sejalan dengan teori Keynes (dalam Matthew et al. 2019) 

menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bermanfaat dalam bembangunan 

ekonomi berkelanjutan, dimana pengeluaran lebih cenderung mengarah pada 

penyediaan lapangan kerja bagi penduduk yang tidak bekerja sehingga mereka 
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mampu memperoleh penghasilan agar dapat mencukupi kebutuhan pokok 

mereka.  

Pengeluaran pemerintah memegang peranan penting dalam 

pengentasan kemiskinan dengan menerapkan kebijakan yang tepat dan terarah. 

Pengeluaran pemerintah diupayakan lebih cenderung meningkatkan lapangan 

kerja agar dapat menekan jumlah penduduk miskin. Dengan demikian, apabila 

masyarakat yang memperoleh pekerjaan dapat mengurangi kemiskinan maka 

ketimpangan pendapatan cederung akan mengalami penurunan (Lim & 

McNelis, 2009; Danawati et al., 2016). Selain pengeluaran pemerintah yang 

besar, proses pembangunan nasional juga ditentukan oleh investasi. 

Peningkatan investasi dapat dipastikan mampu menciptakan lapangan kerja 

yang banyak dalam meningatkan penyerapan tenaga kerja guna menekan 

jumlah persentase penduduk miskin (Ratih et al., 2017) 

11. Pengaruh  Pengangguran terhadap Gini Rasio melalui Kemiskinan Di 

Indonesia 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai pengangguran 

secara tidak langsung tidak mempunyai pengaruh terhadap gini rasio dengan 

melalui variabel kemiskinan, dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,056 

> probabilitas 0,05, artinya pengangguran tidak berpengaruh terhadap gini 

rasio dengan melalui kemiskinan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap gini rasio 

melalui variabel kemiskinan. 

Hal ini sejalan dengan teori Marx (dalam Sirah & Mazher 2020), 

menjelaskan bahwa pengangguran menciptakan kompetisi antar industri yang 
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semakin ketat, dimana adanya perusahaan monopoli yang mengeksploitasi 

pasar dalam perekonomian kapitalis. Dalam sistem kapitalisme terdapat kelas 

buruh dan kaum borjuis (kelas pemilik modal), dimana kelas buruh tidak 

memiliki modal alat produksi. Artinya terjadinya pergeseran sistem kapitalis 

kompetitif menjadi sistem kapitalis monopoli sehingga dapat mengakibatkan 

perusahaan yang tidak dapat bersaing akan terpuruk dan tidak mampu 

membayar para pekerja dikarenakan sumber daya dan modal yang dimiliki 

terbatas, sehingga hal tersebut tidak mampu mengurangi kemiskinan dan 

ketimpangan . 

Pada dasarnya semakin banyak orang memperoleh pekerjaan maka 

jumlah penduduk miskin dan ketimpangan menurun dikarenakan masyarakat 

dapat memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. 

Akan tetapi, masyarakat Indonesia sebagian besar bekerja di sektor informal 

yang penghasilan lebih sedikit dan hanya mampu memenuhi kebutuhan 

dasarnya.  

Pemerataan pendapatan  dalam perekonomian rendah karena sebagian 

besar pendapatan masyarakat di bawah rata-rata, sehingga perkerja termasuk 

dalam kriteria pengangguran. Dengan demikian, yang perlu ditingkatkan 

disini adalah pemerataan pendapatan dengan menaikkan upah minimum 

regional dan penciptaan lapangan kerja dapat dilihat sebagai cara yang efektif 

agar pendapatan masyarakat yang bekerja dapat dikatakan layak dan mampu 

menghidupi jumlah penduduk miskin. Meningkatnya tingkat pengangguran di 

suatu negara juga dapat disebabkan kurang dimanfaatkanya sumber daya 

manusia, meningkatnya kejahatan dan menurunnya produktifitas tenaga kerga 
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karena upah yang rendah. Hal ini disebabkan karena penawaran tenaga kerja 

melebihi permintaannya maka tingkat upah menurun (Gamba et al., 2021; 

Nadya & Syafri, 2019).  

12. Pengaruh Rasio Elektrifikasi terhadap Gini Rasio melalui Kemiskinan Di 

Indonesia 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai dari pengaruh tidak 

langsung rasio elektrifikasi terhadap gini rasio melalui variabel kemiskinan 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.017 lebih kecil dari nilai 

probabilitas 0.05, artinya rasio elektrifikasi berpengaruh terhadap gini rasio 

dengan melalui variabel kemiskinan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa rasio elektrifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap gini 

rasio melalui kemiskinan.  

Menurut pandangan Amartya Sen (1981) pembangunan infrastruktur 

listrik yang dilakukan oleh pemerintah sangat penting dalam kegiatan 

ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan terutama dibidang industri, 

dengan adanya akses yang luas maka masyarakat akan mudah memperoleh 

pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta 

mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. 

Dengan adanya pembangunan infrastruktur listrik juga dapat memberikan 

masyarakat akses air bersih hingga ke pelosok dan pedesaan yang jauh dari 

perkotaan.  

Hal ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et 

al., (2020), menunjukkan bahwa infrastruktur energi berpengaruh signifikan 

terhadap ketimpangan pendapatan melalui kemiskinan. infrastruktur diukur 
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dengan rasio elektrifikasi yang mencerminkan rasio akses listrik yang 

terpasang di rumah tangga. Pada kenyataannya tidak semua wilayah daerah 

memiliki akses listrik yang mudah, seperti wilayah yang terdapat di pedesaan 

hanya sekitar 60-85% yang memiliki akses listrik. Sedangkan di daerah 

perkotaan akses listriknya sudah 100%  terpasang dan dinikmati masyarakat 

tetapi terjadi pemadaman di waktu-waktu tertentu (Raychaudhuri & De, 

2016). 

13. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Gini Rasio melalui Kemiskinan 

Di Indonesia 

Hasil penelitian menunjukkan nilai dari pengaruh langsung 

pertumbuhan ekonomi terhadap gini rasio lebih besar dibandingkan pengaruh 

tidak langsung apabila melalui variabel kemiskinan, artinya pertumbuhan 

ekonomi dapat berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan tanpa diikuti 

oleh peningkatan jumlah persentase penduduk miskin. Akan tetapi, hal ini 

dapat dilihat bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap gini rasio 

melalui kemiskinan menunjukkan tidak signifikan  karena nilai probabilitas > 

0.05, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap gini rasio melalui kemiskinan.  

Menurut S. Kuznets (1995), ia berpendapat bahwa pertumbuhan 

ekonomi menunjukkan hubungan negatif antara kemiskinan, sedangkan 

pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dengan ketimpangn 

pendapatan, tetapi pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti oleh distribusi 

pendapatan tidak mampu mengurangi angka kemiskinan, sehingga  

pertumbuhan ekonomi yang meningkat diikuti oleh distribusi pendapatan. 
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Kuznets juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan 

memiliki hubungan yang sangat kuat kerena pada awal proses pembangunan 

tingkat kemiskinan cenderung ,meningkat dan mendekati tahap akhir 

pembangunan jumlah penduduk miskin berangsur-angsur berkurang 

(Istiqamah et al., 2018; Hidayat et al., 2020 Rezaei, 2015). 
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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan 

seperti berikut 

1. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap kemiskinan di Indonesia. 

2. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di 

Indonesia. 

3. Rasio elektrifikasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Indonesia. 

4. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

kemiskinan di Indonesia. 

5. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap gini rasio di Indonesia. 

6. Pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap gini rasio 

di Indonesia. 

7. Rasio elektrifikasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap gini 

rasio di Indonesia. 

8. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap gini 

rasio di Indonesia. 

9. Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap gini rasio di 

Indonesia. 
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10. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap gini 

rasio melalui kemiskinan di Indonesia. 

11. Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap gini 

rasio melalui kemiskinan di Indonesia. 

12. Rasio elektrifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap gini rasio 

melalui kemiskinan di Indonesia. 

13. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

gini rasio melalui kemiskinan di Indonesia. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan 

sedikit saran yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagi pemerintah, pemerintah harusnya mampu mereduksi gini rasio, 

pengangguran, dan kemiskinan sehingga mampu menciptakan 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah juga penting 

meningkatkan pembangunan infrastruktur terutama rasio elektrifikasi 

dikarenakan semakin banyaknya akses listrik mampu membuat kegiatan 

ekonomi berjalan dengan baik maka masyarakat bisa memperoleh air 

bersih, serta pertumbuhan ekonomi akan semakin meninggakat.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, dalam menganalisis fenomena terkait kemiskinan 

dan gini rasio di Indonesia diupayakan dapat melihat variabel lain selain 

variabel independen dalam penelitian ini. 
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1. Uji Normalitas  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uji Multikolinearitas  

  

 

  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardiz

ed Residual 

N 21 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

.68919039 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .105 

Positive .105 

Negative -.096 

Test Statistic .105 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 20.712 3.195  6.482 .000   

Pengeluaran 

pemerintah 

-

2.067E-

6 

.000 -.049 -.823 .423 .835 1.198 

Pengangguran .535 .191 .309 2.799 .013 .239 4.186 

Rasio elektrifikasi -.126 .021 -.679 -

5.916 

.000 .221 4.530 

pertumbuhan 

Ekonomi 

-.318 .172 -.104 -

1.844 

.084 .914 1.094 

a. Dependent Variable: Kemiskinan 
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3. Uji Heterokedastisitas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Autokorelasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Uji Model Y1 

 

 

 

 

 

 

  

Runs Test 

 

Unstandardize

d Residual 

Test Value
a
 -.13846 

Cases < Test Value 10 

Cases >= Test Value 11 

Total Cases 21 

Number of Runs 7 

Z -1.785 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.074 

a. Median 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .976
a
 .954 .942 .77054 

a. Predictors: (Constant), pertumbuhan Ekonomi, 

Pengangguran, Pengeluaran pemerintah, Rasio elektrifikasi 

b. Dependent Variable: Kemiskinan 



107 
 

 
 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 194.862 4 48.716 82.050 .000
b
 

Residual 9.500 16 .594   

Total 204.362 20    

a. Dependent Variable: Kemiskinan 

b. Predictors: (Constant), pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Pengeluaran 

pemerintah, Rasio elektrifikasi 

 

6. Uji Model Y2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression .019 5 .004 13.225 .000
b
 

Residual .004 15 .000   

Total .023 20    

a. Dependent Variable: Gini rasio 

b. Predictors: (Constant), Kemiskinan, pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran 

pemerintah, Pengangguran, Rasio elektrifikasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .903
a
 .815 .753 .01679 

a. Predictors: (Constant), Kemiskinan, pertumbuhan Ekonomi, 

Pengeluaran pemerintah, Pengangguran, Rasio elektrifikasi 

b. Dependent Variable: Gini rasio 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .507 .133  3.824 .002   

Pengeluaran 

pemerintah 

-2.369E-

8 

.000 -.053 -.424 .678 .801 1.249 

Pengangguran .004 .005 .232 .835 .417 .160 6.235 

Rasio 

elektrifikasi 

-.001 .001 -.368 -.873 .396 .169 9.437 

pertumbuhan 

Ekonomi 

.016 .004 .484 3.782 .002 .754 1.326 

Kemiskinan -.013 .005 -1.265 -

2.457 

.027 .146 9.513 

a. Dependent Variable: Gini rasio 
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Persentase Penduduk Miskin, Gini Rasio, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat 

Pengangguran terbuka, Rasio Elektrifikasi, dan Pertumbuhan ekonomi  

Tahun 2000 – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tahun 

Persentase 

Penduduk 

Miskin 

(Persen) 

Gini 

Rasio 

(Poin) 

 

Pengeluaran 

Pemerintah 

(Milyaran 

Rupiah) 

 Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

(Persen) 

Rasio 

Elektrifikasi 

(Persen) 

PDB 

(Persen) 

2000 19,14 0,300  190.012  6,08 52 3,10 

2001 18,41 0,310  272.177  8,10 52,1 3,29 

2002 18,2 0,341  247.796  9,06 52,5 4,34 

2003 17,42 0,320  257.934  9,67 53 4,55 

2004 16,66 0,330  297.419  9,86 53,4 4,26 

2005 15,97 0,380  411.667  10,75 62,1 5,37 

2006 17,75 0,360  478.249  10,37 63 5,19 

2007 16,58 0,376  498.172  9,43 64,34 5,67 

2008 15,42 0,367  697.071  8,43 65,1 5,74 

2009 14,15 0,377  691.535  8,01 65,8 4,77 

2010 13,33 0,409  781.533  7,28 67,15 6,14 

2011 12,49 0,425  908.243  7,22 72,95 6,35 

2012 11,68 0,428  1.069.534  6,25 76,56 6,28 

2013 11,42 0,431  1.196.828  6,03 80,51 5,90 

2014 11,11 0,410  1.280.368  5,82 84,35 5,21 

2015 11,18 0,405  1.319.549  6,00 88,3 5,74 

2016 10,78 0,396  1.306.696  5,56 91,16 5,03 

2017 10,38 0,392  1.366.956  5,42 95,4 5,07 

2018 9,74 0,387  1.454.494  5,20 98,3 5,17 

2019 9,32 0,380  1.634.339  5,11 98,89 5,02 

2020 9,99 0,383  1.683.477  6,01 99,2 -2,07 

2021 9,71 0,381  1.926.964  6,38 99.4 3,24 
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