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ABSTRAK 

Nama   :IRFANDI T 

Nim   :90300117042 

Judul :Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Investasi Terhadap Kemiskinan  

Melalui Pertumbuhan ekonomi 

 

 
Kemiskinan dan Pertumuhan Ekonomi merupakan indikator penting dalam 

mencapai keberhasilan pembangunan suatu negara. Untuk mencapai 

pembangunan, setiap Negara maupun daerah akan berusaha untuk 

mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi serta dalam upaya menurunkan angka 

kemiskinan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan 

dan investasi terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Sulawesi Barat. Adapun data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

data sekunder berjenis time series sejak tahun 2012 hingga 2021 yang diperoleh 

dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat. Dalam penelitian ini juga 

menggunakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan metode path analysis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara investasi 

memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh 

yang negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi 

Barat. Sedangkan investasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Tingkat pendidikan dan investasi 

memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan secara tidak langsung terhadap 

kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi barat.  

 

Kata Kunci : Tingkat Pendidikan, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan 

Kemiskinan



 

1 
 

  

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan 

kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian, juga kemudian 

meningkatkan kinerja ekonomi yang dapat menciptakan suatu lapangan pekerjaan 

dan menata kehidupan yang layak untuk semua rakyat yang pada akhirnya akan 

mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan 

nasional adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan, permasalahan kemiskinan 

adalah suatu masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional. Dalam upaya 

untuk mengentaskan kemiskinan harus dilakukan dengan komprehensif, 

mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu 

(Marmujiono, 2014). 

Permasalahan mengenai kemiskinan sudah merupakan persoalan umum 

yang selalu dihadapi berbagai negara berkembang didunia. Dan juga merupakan 

masalah yang kompleks, dimana suatu kondisi yang dialami oleh seorang individu 

maupun sekelompok orang dengan berjenis kelamin apapun yang dalam 

pemenuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan serta melangsungkan 

kehidupannya tidak dapat terpenuhi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang berhubungan, seperti: tingkat pendapatan, pendidikan, kondisi 

lingkungan, akses terhadap barang dan jasa, dan sebagainya. Berbagai kebijakan 

serta program-program yang merupakan upaya dari pemerintah pusat maupun 

daerah guna mengatasi permasalahan kemiskinan dirasa belum mendapatkan hasil 
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yang optimal. Sehingga diperlukannya suatu strategi pengentasan kemiskinan 

yang terpadu, terintegrasi dan sinergis agar dapat terselesaikannya permasalahan 

kesenjangan antara rencana dan pencapaian tujuan yang dikarenakan pelaksanaan 

program yang lebih berorientasi pada program sektoral (G. A. Aziz et al., 2016). 

Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam 

pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan serta 

pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan 

yang optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. 

Dalam mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh diperlukan adanya 

pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. 

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah 

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

dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada 

pembangunan daerah khususnya daerah yang relative mempunyai tingkat 

kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahunn. Pembangunan daerah dilakukan 

secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-

masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah 

ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Salah satu 

indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan 

jumlah penduduk miskin. Efektifitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin 

merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi pembangunan. Hal ini 

berarti salah satu kriteria utama pemilihan sector titik berat atau sektor 
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pembangunan nasional adalah efektifitas dalam penurunan jumlah penduduk 

miskin (Purnama, 2010) 

Kemampuan setiap daerah untuk membangun daerahnya masing-masing 

berbeda, karena dipengaruhi oleh adanya perbedaan potensi sumber daya yang 

dimilikinya seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan 

serta sumber daya sosial. Dalam proses pembangunan ada daerah yang melimpah 

sumber daya alam tetapi kurang dalam sumber daya manusia, namun ada daerah 

yang sebaliknya kurang dalam hal sumber daya alam tapi melimpah dalam 

sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Keadaan ini 

selanjutnya menyebabkan perbedaan dalam perkembangan pembangunan yang 

mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan kesejahteraan di 

masing-masing daerah (Annur, 2013). 

Permasalahan strategis yang ada di Provinsi Sulawesi Barat tidak jauh 

berbeda dengan permasalahan yang ada di tingkat nasional, yaitu persoalan 

kemiskinan yang masih relatif tinggi, oleh karena itu menjadi tanggung jawab 

pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sebagai penyangga 

dalam proses perbaikan taraf kehidupan masyarakat miskin. Pemerintah memiliki 

tanggung jawab mencari jalan keluar dan merumuskan langkah-langkah untuk 

mengatasi kemiskinan. Gambaran jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi 

Sulawesi Barat dapat dilihat dengan penyajian data berikut: 
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Gambar Grafik 1.1 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Provinsi 

Sulawesi Barat, 2017-2021 

 

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2022 

Data grafik di atas menunjukkan bahwa kemiskinan yang terjadi di 

Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 – 2021. Pada tahun 2017 jumlah penduduk 

miskin sebesar 149,47 jiwa dan di tahun 2018  jumlah penduduk miskin 

mengalami peningkatan  sebesar 152,83 jiwa.  Ditahun 2019 jumlah penduduk 

miskin mengalami penurunan sebesar 151,87 jiwa, dan tahun 2020-2021 jumlah 

penduduk miskin kembali mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dimana di 

tahun 2020 jumlah penduduk miskin mencapai sebesar 159,05 jiwa dan di tahun 

2021 mencapai 165,99 jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk 

miskin mengalami fluktuasi dan ini membuktikan bahwa permasalahan 

kemiskinan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat juga mengalami masalah yang 
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sangat serius dengan melihat pada jumlah penduduk miskin mengalami 

peningkatan yang cukup besar di akhir tahun tersebut. 

Menurut Sulistyanto, kemiskinan merupakan salah satu masalah yang 

selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia 

kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan 

keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun seringkali tidak disadari 

kehadirannya sebagai masalah untuk oleh manusia yang bersangkutan. Bagi 

mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata ada 

dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka merasakan dan menjalani 

sendiri bagaimana mereka hidup dalam kemiskinan (Wahyu Azizah & Kusuma, 

2018). 

Rendahnya pendapatan masyarakat dapat mengakibatkan pemenuhan akan 

kebutuhan tidak maksimal, rendahnya pendapatan juga dapat menurunkan kualitas 

sumber daya manusia yang dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk 

miskin, rendahnya pendapatan penduduk akan berakibat pada rendahnya 

produktivitas kerja dari penduduk, sehingga dengan rendahnya pendapatan 

menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin (Marmujiono, 2014). 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang umumnya 

dipergunakan untuk melihat kesuksesan keadaan perekonomian di suatu wilayah. 

Pada dasarnaya, pertumbuhan merupakan suatu proses multidimensional yang 

melibatkan perubahan-perubahan besar dalam setruktur sosial, sikap masyarakat, 

dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula akselerasi pertumbuhan ekonomi, 

pengurangan ketimpangan dan memberantas kemiskinan. 
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Salah satu yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat dan 

keberhasilan pembangunan disuatu daerah ditinjau dari sisi ekonominya, misalkan 

meningkatnya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berpengaruh terhadap 

penurunan tingkat kemiskinan disuatu wilayah. Kegiatan perekonomian dikatakan 

mengalami peningkatan jika jumlah produk barang dan jasa yang diproduksi suatu 

Negara maupun daerah mengalami peningkatan. Dalam dunia nyata, amat sulit 

mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode tertentu, 

kesulitan itu muncul bukan saja karena jenis barang dan jasa yang dihasilkan 

sangat beragam, tetapi satuan ukurannya pun berbeda (Iqraam, Mohammad, 

2018). 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan pendapatan yang 

dihasilkan melalui barang dan jasa oleh semua kegiatan ekonomi disuatu daerah 

dalam suatu periode tertentu, semakin tinggi PDRB disuatu wilayah, maka 

semakin besar pula tingkat penerimaan wilayah tersebut, namun PDRB tidak 

menjamin seluruh penduduk menikmati kemakmuran. PDRB hanya merupakan 

gambaran umum dari kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya PDRB belum 

dapat disimpulkan apakah keadaan penduduk yang berpenghasilan rendah sudah 

membaik atau belum. 

Peningkatan PDRB atau pertumbuhan ekomomi adalah salah satu tolak 

ukur dan indikasi penting untuk menilai kesuksesan dari pembangunan ekonomi 

suatu daerah dan dilihat dari sisi ekonominya. Pertumbuhan ekonomi dapat 

memperlihatkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan memberikan dampak 

seperti tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Table 1.1 
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menyajikan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi 

Barat Tahun 2017-2021. 

Tabel 1.1  Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 

(Milyar Rupiah), Tahun 2017-2021 

Tahun PDRB Harga Konstan (Milyar 

Rupiah) 

Persentase  

 (%) 

2017 29 282,49 21,9 

2018 31 114,14 22,85 

2019 38 843,81 24,06 

2020 32 054,50 22,55 

2021 32 874,63 22,77 

Sumber Data : BPS Povinsi Sulawesi Barat, 2022 

Jika melihat indikator kesejahteraan Provinsi Sulawesi Barat yang 

dicerminkan dalam PDRB, laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Barat 

mengalami fluktuasi mulai tahun 2017-2021, PDRB Provinsi Sulawesi Barat  

pada tahun 2017 sebesar Rp 29 282.49 milyar, pada tahun 2018 sebesar Rp. 31 

114,14 milyar dan di tahun 2019 mencapai RP 38 843,24 milyar lebih tinggi 

dibandingkan dengan PDRB dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 PDRB 

Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan RP 32 054,50 milyar dan di tahun 

berikutnya 2021 kembali mengalami peningktan sebesar Rp 32 874,63 milyar.  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Barat 

memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu, 

sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas. Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu 
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daerah secara keseluruhan dari tahun ke tahun. (Norton, 2022) menyatakan bahwa 

pertumbuhan PDRB yang tinggi dan PDRB perkapita tinggi berarti terdapat lebih 

banyak pekerjaan yang lebih baik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. 

Permasalahan kemiskinan bisa ditimbulkan karena kurangnya sumber 

daya manusia yang berkualitas. Bahwa tersedianya SDM yang berkualitas ini 

merupakan syarat penting bagi berlangsungnya pembangunan ekonomi secara 

berkesinambungan. Istilah dari pembangunan berkaitan dengan Sumber Daya 

Manusia (SDM), yaitu menciptakan SDM lebih produktif serta berkualitas dalam 

usaha meningkatkan akses penduduk terhadap pendidikan. Pendidikan 

memainkan peran penting untuk membentuk kemampuan suatu negara untuk 

dapat meyerap teknologi moderen dan mengembangkan kapasitas produksi agar 

tercipta pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Hermawan, 

Andi Adi, 2022). 

Tabel 1.2 Angka Partisipasi Murni Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 

2021 

Tahun SD SMP SMA Jumlah 

2017 95,34 69,1 57,08 221,52 

2018 95,51 69,4 57,46 222,37 

2019 95,83 69,43 57,58 222,84 

2020 95,83 69,36 57,64 222,83 

2021 95,64 69,98 58,00 223,81 

Sumber Data: BPS Sulawesi Barat, 2022 

Pada tabel 1.2  menunjukkan jenjang pendidikan  penduduk pada 

kelompok umur  tertentu yang masih bersekolah di Provinsi Sulawesi Barat. 

Angka Partisipasi Murni (APM) menujukkan seberapa banyak penduduk usia 

sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang 
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pendidikannya, kegunaannya adalah untuk mengukur daya serap sistem 

pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Pada tahun 2017 hingga tahun 2021 

jenjang pendidikan yang diukur melalui angka partisipasi murni mengalami 

fluktuasi. 

Didalam teori pertumbuhan baru dijelaskan pentingnya peranan 

pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human 

capital) atau dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas 

sumber daya manusia yang tinggi akan meningkatkan keterampilan, penguasaan 

teknologi dan produktivitas penduduk, yang akan meningkatkan nilai jual dan 

kemampuan penduduk untuk memperoleh pekerjaan di dunia usaha atau 

membuka usaha sendiri, sehingga pengangguran akan berkurang dan tingkat 

pendapatan akan bertambah, hal tersebut akan menurunkan tingkat kemiskinan. 

Dengan demikian pendidikan dapat dijadikan sebagai investasi yang dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan ekonomi, dan dapat 

menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas sehingga dapat 

meningkatkan ketrampilan dan produktivitas kerja (Supratiyoningsih & Yuliarmi, 

2022). 

Disamping ditentukan oleh dengan pembentukan kualitas sumber daya 

manusia proses pembangunan nasional maupun regional juga dapat ditentukan 

oleh investasi. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana 

pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. 

Hal ini dikarenakan dalam proses produksi barang dan jasa meningkat yang pada 

gilirannya akan menyerap angkatan kerja. Sehingga tenaga kerja tersebut 
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memperoleh upah dan tenaga kerja tersebut mempunyai daya beli. Dengan 

semakin banyak investasi yang digunakan untuk melakukan proses produksi 

barang jasa, dimana tenaga kerja dapat diserap lebih banyak, sehingga terjadi 

pemerataan pendapatan perkapita dan dapat mengurangi kemiskinan. 

Tabel 1.3 Investasi di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 -2021 

Tahun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Persentase (%) 

2017 Rp. 660.200.000.000 685,02 

2018 RP. 3.144.200.000.000 376,25 

2019 RP. 1.187.200.000.000 -62,24 

2020 RP. 252.900.000.000 -78,70 

2021 RP. 395.300.000.000 56,31 

Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Barat 

Pada tabel diatas menujukkan nilai investasi di Provinsi Sulawesi Barat 

yang diukur meallui Penanaman Modal Dalam Negeri dalam 5 tahun terakhir. 

Terlihat pada tahun 2017 hingga tahun 2018 jumlah investasi melalui penanaman 

modal dalam negeri mengalami peningkatan, meski dari data tersebut masih 

cenderung fluktuasi. Hal ini juga di harapkan mampu untuk membuka lapangan 

kerja sehingga meberikan peran positif dalam menurunkan angka kemiskinan di 

Provinsi Sulawesi Barat. 

Pembangunan nasional merupakan salah satu cara membuka pintu 

investasi bagi investor. Pengaruh investasi dalam meningkatkan penyerapan 

tenaga kerja masih akan berpengaruh terhadap hal lain. Setelah meningkatnya 

penyerapan tenaga kerja maka diharapkan terjadi peningkatan produksi yang 

kemudian akan mempengaruhi pertumbuhan PDRB. Peningkatan investasi dapat 

dipastikan akan memperbesar jumlah lapangan pekerjaan sehingga peningkatan 
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investasi diharapkan dapat diikuti dengan meningkatnya penyerapan jumlah 

tenaga kerja (Ratih et al., 2017). 

Mengurangi kemiskinan perlu adanya investasi sebagai sumber 

pembangunan ekonomi, modernisasi, pertumbuhan pendapatan ketenagakerjaan, 

pengurangan kemiskinan perlu rnendapatkan perhatiannya serius. Investasi 

memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, penting untuk 

menentukan strategi investasi yang akan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi 

dan pembangunan berkelanjutan (Adnan, 2010). 

Berdasarkan latar belakang diatas, Kabupaten Mamuju yang jumlah 

kemiskinan masi mengalami peningkatan setiap tahun. Dengan kondisi ini perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut tentang  “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan 

Investasi Terhadap  Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi 

Sulawesi Barat” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka perumusan masalah 

pada  penelitian ini adalah : 

1. Apakah tingkat pendidikan dan investasi berpengaruh langsung terhadap 

PDRB di Provinsi Sulawesi Barat ? 

2. Apakah tingkat pendidikan dan investasi berpengaruh langsung terhadap 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat ? 

3. Apakah PDRB berpengaruh langsung terhadap kemiskinan di Provinsi 

Sulawesi Barat ?  
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4. Apakah tingkat pendidikan tingkat pendidikan dan ivestasi berpengaruh 

tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Sulawesi Barat? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka perumusan masalah 

pada  penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan investasi terhadap 

PDRB di Provinsi Sulawesi Barat ? 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan investasi terhadap 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat ? 

3. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi 

Sulawesi Barat ? 

D. Definisi Operasional Variabel 

Untuk menghindari adanya pemahaman yang tidak tepat dan meluasnya 

cakupan masalah maka perlu pembatasan pengertian variabel sebagai berikut : 

1. PDRB (Y1) sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh 

unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di 

suatu wilayah. 

2. Kemiskinan (Y2) merupakan suatu keadaan yang sering dihubungkan 

dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. 

3. Tingkat Pendidikan (X1) merupakan salah satu unsur sebagai modal 

dasar manusia yang harus dipenuhi untuk mencapai pembangunan, 
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ilmu pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang umumnya didapat 

dari pendidikan formal maupun pendidikan non formal. 

4. Investasi (X2) sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-

barang dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk 

mengganti dan terurama manambah barang-barang modal dalam 

perekonomian yang akan di gunakan untuk memproduksi barang dan 

jasa di masa depan. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hasil penelitian ini 

dapat dijadikan salah satu sumber bacaan untuk menambah pengetahuan 

dan wawasan serta dapat digunakan sebagai referensi penelitian yang 

berkaitan dengan hal kemiskinan. 

2. Dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya Daerah Provinsi 

Sulawesi Barat dalam menentukan kebijakan guna mengentaskan angka 

kemiskinan untuk mensejahterahkan masyarakat. 

3. Bagi peneliti dan mahasiswa, diharapkan dapat menjadikan sebagai 

sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti, yaitu pengaruh tingkat pendidikan dan 

investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) dan kemiskinan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Kemiskinan 

1. Definisi Kemiskinan 

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa 

kemiskinan situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat 

memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk 

mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. 

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang sering dihubungkan dengan 

kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Kemiskinan 

dapat diartikan sebagai ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan 

konsumsi dasar dan meningkatkan kebutuhan konsumsi dasar dan kualitas 

hidupnya. 

Secara harfiah menurut poerwadarminta, kemiskinan berasal dari kata 

dasar miskin yang artinya “tidak berharta-benda”. Dalam pengertian yang lebih 

luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidak mampuan 

baik secara individu, kelompok, maupun keluarga sehingga kondisi ini rentan 

terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain (Rofi’ia & , Dwi Susilowatia, 

2021). 

Akan tetapi, Brendley menyatakan bahwa kemiskinan adalah 

ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan 

yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Hal ini diperkuat 
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oleh Salim yang menyatakan bahwa kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai 

kurangnya pendapatan untuk memperoleh kebutuhan hidup yang pokok. 

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi 

standar hidup minimum. Kemiskinan berbeda dengan ketimpangan distribusi 

pendapatan (inequality). Perbedaan ini sangat perlu ditekankan. Kemiskinan 

berkaitan erat dengan standar hidup yang absolut dari bagian masyarakat tertentu, 

sedangkan ketimpangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh 

masyarakat. Pada tingkat ketimpangan yang ekstrim, kekayaan yangdimiliki oleh 

satu orang saja, dan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi (Kuncoro., 2010). 

Chambers mengatakan bahwa kemiskinan adalah satu integrated concept 

yang memiliki lima dimensi, yaitu  : 

a. Kemiskinan (Proper) 

b. Ketidak berdayaan (powerless) 

c. Kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency) 

d. Ketergantungan (dependence) 

e. Keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis 

Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan 

permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya 

menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh 

Chambers adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap 

program pengentasan kemiskinan di berbagai negaranegara berkembang dan 

dunia ketiga. Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari 
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Chambers menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep 

(integrated concept). 

Dalam persepektif ekonomi Islam mendefinisikan kemiskinan menjadi dua 

kategori pertama miskin dan yang kedua fakir. Imam Syafi‟i memberikan 

pemahaman yang lebih jelas dalam membedakan atara fakir dan miskin. Fakir 

yaitu orang yang tidak memiliki harta yang mencukupi kehidupannya dan tidak 

memiliki mata pencaharian. Adapun miskin adalah orang yang memiliki harta 

benda dan mata pencaharian tapi tidak mencukupi. 

Al-Qur‟an adalah solusi dan obat bagi setiap masalah, termasuk masalah 

kemiskinan. Allah swt. telah menjamin rezeki untuk setiap makhluk-Nya di muka 

bumi ini. Kewajiban kita selanjutanya berusaha mencarinya agar dapat keluar dari 

cobaan kemiskinan. Seperti pada QS. Hud/2:10, berikut yang menjelaskan terkait 

kemiskinan: 

وَا وَمُسْخَيْدَعَىَاۗ   مُ مُسْخَقَرَّ
َ
ِ رِزْقُىَا وَيَعْل ى اللّٰه

َ
ا عَل

َّ
رْضِ اِل

َ
ا
ْ
﴿ ۞ وَمَا مِنْ دَاةَّۤثٍ فِى ال

تِيْنٍ   فِيْ كِتٰبٍ مُّ
ٌّ
ل
ُ
 ﴾ ٦ك

Terjemahannya :  

“Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan 

dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan 

tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh 

Mahfuz). Menurut sebagian mufasir, yang dimaksud dengan tempat 
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kediaman adalah dunia dan tempat penyimpanan adalah akhirat. 

Menurut mufasir lain, maksud tempat kediaman adalah rahim dan 

tempat penyimpanan adalah tulang sulbi.” 
 

M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa Allah swt. menjamin rezeki kepada 

siapa yang aktif atau bergerak untuk berusaha mencari rezeki-Nya, bukan hanya 

diam dan menunggu rezeki itu datang dengan sendirnya8 . Masalah Kemiskinan 

sama celanya dengan kekufuran, oleh karena itu setiap individu wajib memerangi 

kekufuran, berarti juga harus memerangi kemiskinan. 

Masalah rezeki adalah masalah yang sangat dekat dengan kehidupan umat 

manusia sehari-hari, bahkan masyarakat menilai ini sebagai hal yang sangat 

penting. Khususnya berkaitan dengan pandangan manusia yakni tentang 

kesejahteraan hidup sehari- hari, susah ataupun senang hidup seseorang tidak bisa 

lepas dengan masalah ini (Abdussalam, 2004). 

2. Teori Kemiskinan 

Terdapat beberapa teori terkait masalah kemiskinan (Idris Thahir et al., 

2021), yaitu: 

a. Teori Neo-Liberal 

Shanon, Spicker, Cheyne, O’Brien dan Belgrave berargumen 

bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan 

oleh kelemahan dan pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan 

akan hilang sendirinya jika kekuatan pasar diperluas sebesarbesarnya 

dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Ini berarti 
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strategi penanggulangan kemiskinan bersifat “residual” sementara, 

yang melibatkan keluarga, kelompok swadaya atau lembaga 

keagamaan. Negara hanyalah sebagai “penjaga malam”, yang akan 

turut campur ketika lembaga-lembaga di atas tidak lagi mampu 

menjalankan tugasnya. Penerapan Jaminan Pengaman Sosial (JPS) di 

Indonesia adalah contoh nyata pengaruh teori ini. 

b. Teori Sosial Demokrat 

Teori ini memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan 

individu, melainkan struktural.Kemiskinan disebabkan oleh adanya 

ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya 

akses kelompok kepada sumber-sumber kemasyarakatan. Teori 

Demokrasi Sosial menekankan pentingnya manajemen dan pendanaan 

negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, 

perumahan, dan jaminan sosial) bagi seluruh warga negara yang sangat 

dipengaruhi oleh pendekatan “ekonomi manajemenpermintaan” 

(demand-management economics) gaya Keynesian ini. Karena 

meskipun teori ini tidak anti sistem ekonomi kapitalis, namun merasa 

perlu ada sistem negara yang mengupayakan kesejahteraan bagi 

rakyatnya. 

Meskipun teori ini tidak setuju sepenuhnya terhadap pasar bebas, 

kaum sosial demokrat tidak anti sistem ekonomi kapitalis. Bahkan 

kapitalis masih dipandang sebagai bentuk organisasi ekonomi yang 

paling efektif. Hanya saja sosial demokrat merasa perlu ada sistem 
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negara yang mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya.Pendukung 

sosial demokrat berpendapat bahwa kesetaraan merupakan prasyarat 

penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan. Pencapaian 

kebebasan hanya dimungkinkan jika setiap orang memiliki sumber 

kesejahteraan. Kebebasan lebih dari sekedar bebas dari pengaruh luar, 

melainkan bebas pula dalam menentukan pilihan. 

Menurut pandangan sosial demokrat, strategi kemiskinan haruslah 

bersifat institusional (melembaga). Program-program jaminan sosial 

dan bantuan sosial yang dianut di AS, Eropa Barat, dan Jepang, 

merupakan contoh strategi anti kemiskinan yang diwarnai oleh teori 

sosial demokrat. Jaminan sosial yang berbentuk pemberian tunjangan 

pendapatan atau dana pensiun, misalnya, dapat meningkatkan 

kebebasan karena dapat menyediakan penghasilan dasar dengan mana 

orang akan memiliki kemampuan (capabilities) untuk memenuhi 

kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya (choices). Sebaliknya, 

ketiadaan pelayanan dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan 

(dependency) karena dapat membuat orang tidak memiliki kemampuan 

dalam memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya. 

c. Teori Lingkaran Setan 

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan 

kemiskinan. Lingkaran kemiskinan didefinisikan sebagai suatu 

rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga 

menimbulkan suatu kondisi di mana sebuah negara akan tetap miskin 
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dan akan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat 

pembangunan yang lebih tinggi. 

Adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan 

kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya 

produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. 

Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan 

dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dst. 

Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Rukse, ekonom 

pembangunan ternama di tahun 1953, yang mengatakan “A poor 

country is poor because it is poor”(Negara miskin itu karena dia 

miskin). 

Konsep lingkaran setan kemiskinan (vircious circle of poverty) 

yang dikemukakan oleh Baldwin dan Meier, menunjukkan bahwa 

semakin kurang berkembangnya kondisi sosial dan ekonomi suatu 

negara, semakin terbatas pula jumlah sumber daya dan kekayaan alam 

yang sudah dimanfaatkan dengan penuh. Kekayaan alam belumlah 

sepenuhnya diusahakan dan dikembangkan karena tiga alasan yaitu: (1) 

Tingkat pendidikan masyarakatnya masih relative rendah, (2) 

Kurangnya tenaga ahli yang diperlukan serta, (3) Terbatasnya mobilitas 

dari sumber daya yang ada. 

Menurut Nurkse ada dua lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu 

dari sisi penawaran (supply) dimana tingkat pendapatan masyarakat 

yang rendah diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah 
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menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. 

Kemampuan untuk menabung yang rendah menyebabkan tingkat 

pembentukan modal rendah, tingkat pembentukan modal (investasi) 

yang rendah menyebabkan kekurangan modal, dan dengan demikian 

tingkat produktivitasnya juga rendah dan seterusnya. 

Dari sisi permintaan (demand), di negara-negara miskin 

kemampuanuntuk menanam modal sangat rendah, hal ini dikarenakan 

luas pasar untukberbagai jenis barang terbatas yang disebabkan oleh 

pendapatan masyarakat yang sangat rendah. Rendahnya pendapatan 

masyarakat dikarenakan tingkat produktivitasnya yang rendah, sebagai 

wujud dari tingkat pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. 

Pembentukan modal yang terbatas disebabkankurangnya perangsang 

untuk menanamkan modal dan seterusnya. 

3. Konsep Kemiskinan 

(Suryawati, 2005a), mengemukakan bahwa berdasarkan kondisi 

kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, 

kemiskinan memiliki 4 konsep dasar. Adapun keempat konsep kemiskinan 

tersebut adalah: 

a. Kemiskinan Absolut 

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan 

tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi 

pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang 

memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara baik. Bila 
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pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang 

dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan 

memperbandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat 

pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. 

Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan 

miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini 

dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, 

dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. 

b. Kemiskinan Relatif 

Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat 

memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti “tidak 

miskin”. Ada ahli yang berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah 

mencapai tingkat 15 kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya, maka 

orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Berdasarkan 

konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat 

hidup masyarakat berubah. Konsep kemiskinan relative bersifat 

dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada. 

c. Kemiskinan Struktural 

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai disebabkan 

kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan 

karena tatanan itu tidak hanya menyebabkan kemiskinan tetapi juga 
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melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Kemiskinan 

menggejala karena tatanan sosial yang tidak adil yang menyebabkan 

banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang atau akses untuk 

mengembangkan dirinya serta kualitas hidupnya sehingga mereka 

menjadi serba kekurangan. 

d. Kemiskinan Kultural 

Kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya 

suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat 

dengan indicator kemiskinan. padahal indikator kemiskinan tersebut 

dapat dikurangi atau bahkan secara bertahap dapat dihilangkan dengan 

mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi 

sesorang melakukan perubahanperubahan ke arah tingkat kehidupan 

yang lebih baik. 

Kemiskinan struktural yaitu situasi miskin yang disebabkan karena 

rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial 

budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan 

Masalah kemiskinan tersebut di atas disebut sebagai suatu lingkaran setan 

kemiskinan yang meliputi enam unsur, yaitu : keterbelakangan, kekurangan 

modal, investasi rendah, tabungan rendah, pendapatan rendah, dan produksi 

rendah. Lain halnya dengan pendapat Chamber, yang mengatakan bahwa inti dari 

masalah kemiskinan dan kesenjangan sebenarnya disebut “deprivation trap” atau 

jebakan kemiskinan ini terdiri dari lima unsur, yaitu kemiskinan, kelemahan 

jasmani, isolasi, kerentanan dan ketidakberdayaan. Kelima unsur tersebut saling 
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terkait antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi (Bambang, 

2015). 

4. Ukuran dan Indikator Kemiskinan 

Kemiskinan umumnya diukur dengan menggunakan indikator atau kriteria 

garis kemiskinan (poverty line). Adapun setiap negara atau lembaga memiliki 

kriteria atau ukuran garis kemiskinan yang berbeda-beda. Bank Dunia (2013) 

menetapkan garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran sebesar $ 1,90 per kapita 

per hari yang berarti bahwa setiap orang yang pengeluarannya kurang dari angka 

tersebut dalam satu hari merupakan kelompok masyarakat miskin (Muhammad, 

2017). 

Kemiskinan dalam dimensi ekonomi paling mudah untuk di amati, diukur, 

dan diperbandingkan. Ada beberapa metode pengukuran tingkat kemiskinan yang 

dikembangkan di Indonesia, yaitu (Suryawati, 2005b): 

a.  Biro Pusat Statistik : tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah 

konsumsi berupa makanan yaitu kurang dari 2100 kalori per orang per 

hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi 

penduduk yang berada di lapisan bawah), dan konsumsi non makanan 

(dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak 

dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 

2100 kalori ini berlaku untuk susunan umur, jenis kelamin, dan 

perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status 

fisiologis penduduk. 
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b.  Sayogyo : tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran 

rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi 

beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan 

Daerah pedesaan: 

1) Miskin : bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg 

nilai tukar beras per orang per tahun. 

2) Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 

240 kg nilai tukar beras per orang per tahun. 

3) Paling miskin : bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 

180 kg nilai tukar beras per orang per tahun. 

Daerah Perkotaan: 

1) Miskin : bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg 

nilai tukar beras per orang per tahun. 

2) Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 

380 kg nilai tukar beras per orang per tahun. 

3) Paling miskin : bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 

270 kg nilai tukar beras per orang per tahun. 

c.  Bank Dunia : Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada 

pendapatan seseorang kurang dari US $1 per hari (setara Rp8.500 per 

hari) 

d.  Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN): mengukur 

kemiskinan berdasarkan kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan 

Keluarga Sejahterara I (KS 1). Kriteria Keluarga Pra KS yaitu keluarga 
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yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama 

dengan baik, minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu 

stel pakaian per orang per tahun, lantai rumah bersemen lebih dari 80%, 

dan berobat ke Puskesmas bila sakit. Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 

1) yaitu keluarga yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan 

perintah agama dengan baik, minimal satu kali per minggu makan 

daging/telor/ikan, membeli pakaian satu stel per tahun, rata-rata luas 

lantai rumah 8 m2 per anggota keluarga, tidak ada anggota keluarga 

umur 10 sampai 60 tahun yang butahuruf, semua anak berumur antara 5 

sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga mempunyai 

penghasilan rutin atau tetap, dan tidak ada yang sakit selama tiga bulan. 

Menurut (BAPPENAS, 2022) Secara global, United Nations Development 

Programs (UNDP) sejak tahun 1990, secara rutin mengeluarkan laporan tahunan 

tentang pembangunan manusia di berbagai negara yaitu Human Development 

Report. Salah satu indeks yang diperkenalkan adalah indeks kemiskinan manusia 

(Human Poverty Index/HPI) yang mendefinisikan kemiskinan sebagai 

ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup. 

Secara global, United Nations Development Programs (UNDP) sejak 

tahun 1990, secara rutin mengeluarkan laporan tahunan tentang pembangunan 

manusia di berbagai negara yaitu Human Development Report. Salah satu indeks 

yang diperkenalkan adalah indeks kemiskinan manusia (Human Poverty 

Index/HPI) yang mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk 

memperluas pilihan-pilihan dalam hidup. 
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Indeks kemiskinan multidimensi dengan berbagai dimensi dan indikator 

kemiskinan: 

1) Pendidikan 

a) Kehadiran dalam pendidikan 

b) Lama sekolah 

2) Kesehatan  

a) Tingkat kematian bayi 

b) Gizi/Nutrisi 

3) Standar/Kualitas Kehidupan 

a) Kepelikan asset 

b) Kondisi dan luas lantai rumah 

c) Sumber penerangan 

d) Air bersih 

e) MCK/sanitas 

f) Bahan bakar untuk memasak 

5. Faktor Penyebab Kemiskinan 

Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro sebagai berikut:  

a. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola 

kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan distribusi 

pendapatan, penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam 

jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah; 
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b.  Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia 

karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas 

juga rendah, upahnya pun rendah; 

c. Kemiskinan muncul disebabkan perbedaan akses dan modal 

Ada banyak penjelasan mengenai penyebab kemiskinan, menurut Sharp: 

Pertama, secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola 

pemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. 

Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan 

kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas 

sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia berarti produktivitasnya 

rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya 

ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya 

diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan 

akses dalam modal. Ketiga penyebab di atas bermuara pada teori lingkaran setan 

kemiskinan (vicious circle of poverty) yang pertama kali diungkapkan oleh 

Ragnar Nurkse (Azami;, 2009). 

B.  Pertumbuhan Ekonomi 

1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya, Pertumbuhan Ekonomi 

menurut Sadono Sukirno memiliki arti perkembangan fisikal produksi barang dan 

jasa yang berlaku di suatu Negara, seperti pertambahan jumlah produksi barang 

industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan produksi sektor jasa dan 

pertambahan produksi barang modal. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 
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berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan 

pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Jumlah 

penduduk bertambah setiap tahun, sehingga dengan sendirinya kebutuhan 

konsumsi sehari – hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan 

penambahan pendapatan baru (Sukirno, 2011). 

Menurut Mankiw dalam Ekasari & Baskara (2018) pertumbuhan ekonomi 

menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan 

pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya 

aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi 

untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan 

suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

adalah tingkat Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Sukirno (2015) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini adalah 

suatu perkembangan kegiatan yang terjadi dalam suatu perekonomian yang 

menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat itu 

mengalami peningkatan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang baik akan 

mengindikasikan bahwa dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu 

negara mengalami peningkatan dalam hal menghasilkan barang dan jasa. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 

usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa 

akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Pendapat lain 
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mengatakan, PDRB merupakan total nilai barang dan jasa yang diproduksi di 

wilayah atau regional tertentu dan dalam kurun waktu tertentu biasanya satu 

tahun. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan 

tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan 

dalam perekonomian (Himawan Yudistira Dama, Agnes L Ch Lapian, 2016). 

Prishardoyo, menyatakan tingkat perkembangan PDRB sebagai ukuran 

kesuksesan suatu daerah untuk menciptakan pembangunan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua 

negara di dunia dewasa ini. PDRB dapat menjadi salah satu ukuran untuk menilai 

kondisi perekonomian di suatu wilayah. PDRB diperoleh melalui perhitungan 

total nilai produk dan layanan yang diproduksi oleh pelaku ekonomi di suatu 

wilayah (Lily Leonita, 2019). 

Dalam Islam pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai sebuah 

pertumbuhan atau hasil yang terus menerus dengan cara yang benar yang dapat 

memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia (Abidin, 2012). 

Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari 

perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, 

perspektif Islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana yang 

dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya 

sumber-sumber kekayaan. Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai 

dengan kapitalis yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan 

manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan kahidupan manusia. 
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Secara konsep Islam, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diorientasikan 

untuk menciptakan pertambahan produksi untuk meningkatkan kesejahteraan, 

tetapi juga ditujukan untuk keadilan distribusi. Keadilan dilakukan dengan 

memberlakukan kebaikan bagi setiap manusia dalam kondisi apapun, yang 

tujuannya adalah adanya kesempatan semua anggota masyarakat untuk 

mendapatkan kecukupan serta menjamin perputaran roda perekonomian bisa 

dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali (Huda, 2015). 

Menurut Abdurrahman Yusro, pertumbuhan ekonomi telah digambarkan 

dalam Al-Qur‟an, QS. Al-Hasyr/28:7 yaitu: 

مَ 
ْ
يَخٰمٰى وَال

ْ
قُرْبٰى وَال

ْ
سُيْلِ وَلذِِى ال ِ وَلِلرَّ ه قُرٰى فََلِلِ

ْ
وْلِ ال

َ
ى رَسُيْلهِٖ مِنْ ا

ٰ
ُ عَل فَاءَۤ اللّٰه

َ
يْنِ ﴿ مَآ ا ِِ سٰ

ةً ۢ ةَيْنَ 
َ
يْنَ دُوْل

ُ
ا يَِ

َ
يْ ل

َ
بِيْلِِۙ ك مْ وَاةْنِ السَّ

ُ
 فَخُذُوْهُ وَمَا نَىٰىِ

ُ
سُيْل مُ الرَّ

ُ
حٰىِ

ٰ
مْۗ وَمَآ ا

ُ
غْنِيَاءِۤ مِنِْ

َ
ا
ْ
ال

عِقَابِِۘ 
ْ
َ شَدِيْدُ ال ۗ اِنَّ اللّٰه َ  ﴾ ٧عَنْهُ فَانْخَىُيْاِۚ وَاحَّقُيا اللّٰه

Terjemahannya :  

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan 

Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, 

Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam 

perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang 

kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa 

yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.  
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Ayat di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya 

berorientasi untuk penciptaan produksi tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan 

dan pemerataan distrubusi. Selanjutnya ketaqwaan kabaikan dan ketundukan 

kepada aturan Allah swt menjadi unsur pokok untuk mendatangkan rezeki dan 

kemajuan ekonomi, kemiskinan dan kekufuran akan menyebabkan kemungkaran-

Nya dan hilangnya ketenagan dan kedamaian. 

Pertumbuhan ekonomi islam tidak hanya diorientasi untuk menciptakan 

pertumbuhan produksi, namun ditujujan berlandaskan asas keadilan distribusi. 

Sehingga mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia (Zainuddin, 

2017). 

Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur 

yang tepat, beberapa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu : 

a. Produk Domestik Bruto (PDB) 

Produk Domestik Bruto atau di tingkat regional disebut Produk 

Domestik Regional Bruto merupakan jumlah barang dan jasa akhir 

yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan 

dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan 

ukuran yang global sifatnya, dan bukan merupakan alat ukur 

pertumbuhan ekonomi yang tepat, karena belum dapat mencerminkan 

kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya, padahal sesungguhnya 

kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk di Negara atau 

daerah yang bersangkutan. 

b. Produk Domestik Bruto Per kapita 
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Produk domestik bruto per kapita atau produk domestik regional bruto 

perkapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur 

pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat 

mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu Negara dari pada nilai 

PDB atau PDRB saja. Produk domestik bruto per kapita baik di tingkat 

nasional maupun di daerah adalah jumlah PDB nasional atau PRDB 

suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di Negara maupun di 

daerah yang bersangkutan, atau dapat disebut juga sebagai PDB atau 

PDRB rata-rata. 

Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan PDRB merupakan salah satu 

ukuran dan indikasi penting untuk menilai keberhasilan dari pembangunan 

ekonomi suatu daerah di tinjau dari sisi ekonominya. Namun demikian tingginya 

PDRB tidak menjamin bahwa seluruh penduduk di suatu wilayah telah menikmati 

kemakmuran. PDRB hanya merupakan gambaran secara umum dari kesejahteraan 

masyarakat. Membaiknya indikator pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat 

memberikan dampak positif terhadap masalah kemiskinan yang menjadi isu 

penting. PDRB sering digunakan sebagai indikator pembangunan.  

Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi 

sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan 

masyarakat daerah tersebut. Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB semakin 

sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin 

akan berkurang. PDRB merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai 

tambah yang tercipta akibat proses produksi baik barang ataupun jasa di suatu 
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wilayah/region pada satu periode tertentu, biasanya setahun atau triwulan tanpa 

memperhatikan asal/domisili pelaku produksinya. PDRB merupakan salah satu 

indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk melihat tingkat 

perkembangan dan struktur perekonomian di suatu daerah (Alhudhori, 2017) 

2. Teori-Teori Yang Berkaitan Dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Banyak para ekonom yang mengemukakan teori-teori tentang 

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu penyelidikan 

yang telah lama dibahas oleh para ahli ekonomi. Terdapat banyak tokoh beserta 

pemikiran atau teori mereka mengenai pembangunan atau pertumbuhan ekonomi 

sejauh ini. Berikut ialah teori mengenai pertumbuhan ekonomi, antara lain: 

a. Teori Klasik 

Pandangan Adam Smith dalam bukunya yang berjudul An Inqury 

Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations, tulisan 

tersebut terutama menganalisis sebab-sebab berkembangnya 

ekonomi suatu negara. Menurut pandangan Smith, kebijakan 

Laissez-faire atau sistem mekanisme pasar akan memaksimalkan 

tingkat pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu 

masyarakat. Mengenai factor yang menentukan pembangunana, 

Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong 

pembangunan ekonomi dan mengenai corak proses pertumbuhan 

ekonomi, Smith mengatakan bahwa apabila pembangunan sudah 

terjadi, maka proses tersebut akan terus menerus berlangsung secara 

kumulatif. 
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Menurut pandangan para ekonom klasik terdapat banyak faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti jumlah penduduk, 

jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta 

tingkat teknologi. Akan tetapi, dalam teori klasik ini para ahli 

ekonomi menempatkan pertambahan penduduk yang sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Para ahli ekonomi 

memiliki pandangan bahwa hasil tambah yang semakin berkurang 

akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang berarti disini 

pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara terus-menerus (Sadono, 

2007) 

b. Teori Neo-Klsik 

Teori pertumbuhan neo-klasik, teori pertumbuhan ekonomi yang 

dikembangkan oleh Abramovits dan Solow melihat pertumbuhan 

ekonomi dari sisi penawaran. Mereka menyebutkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor 

produksi, dan faktor terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan 

ekonomi menurut Solow ialah kemajuan teknologi dan pertambahan 

kemahiran dan kepakaran para tenaga kerja, bukan ditentukan oleh 

pertambahan modal dan penambahan tenaga kerja. 

Fokus pembahasan teori pertumbuhan Neo-Klasik adalah 

akumulasi stok barang modal dan keterkaitannya dengan keputusan 

masyarakat untuk menabung atau melakukan investasi. Asumsi-

asumsi dari teori ini adalah: 
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1) Tingkat teknologi di anggap konstan 

2) Tingkat depresiasi di anggap konstan 

3) Tidak ada perdagangan luar negeri arau aliran keluar masuk 

barang modal 

4) Tidak ada sektor pemerintah 

5) Tingkat pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) juga di anggap 

konstan. 

Ahli ekonomi yang mengembangkan teori ini adalah Solow. 

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada faktor-

faktor produksi yaitu pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan 

tenaga kerja, kemajuan teknologi. Pada umumnya teori pertumbuhan 

Neo-Klasik didasarkan pada fungsi produksi yang dikembangkan 

oleh Charles Cobb dan Paul Douglas, yang sekarang lebih dikenal 

sebagai fungsi produksi Cobb-Douglas. Berdasarkan fungsi tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa teori pertumbuhan Neo-Klasik, laju 

pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai suatu negara tergantung 

pada perkembangan teknologi, peranan modal dalam menciptakan 

pendapatan negara dikalikan dengan tingkat perkembangan stok 

modal, dan peranan tenaga kerja dikalikan dengan tingkat 

pertambahan tenaga kerja (Widjajanta, 2010). 
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C.  Investasi 

1. Definisi Investasi 

Kata investasi merupakan adopsi dari bahas Inggris, yaitu investment. Kata 

invest sebagai kata dasar dari investment memiliki arti menanam. Dalam kamus 

istilah Pasar Modal dan Keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman 

uang atau modal dalam suatu perusahaan proyek untuk tujuan memperoleh 

keuntungan. Dan dalam Kamus Lengkap Ekonomi, investasi didefinisikan sebagai 

penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta 

tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu 

supaya menghasilkan pendapatan (Nasution, 2007). 

Menurut Sukirno, investasi didefinisikan sebagai pengeluaran untuk 

membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk 

mengganti dan menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan 

digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa depan (Sukirno, 2000). 

Sedangkan pendapat lainnya investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah 

dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan 

memperoleh sejumlah keuntungan dimasa depan. 

Dalam ranah ekonomi makro investasi merupakan bagian komponen yang 

menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian, istilah investasi dapat 

diartikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan 

perlengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang 

tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini 
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memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan 

jasa yang akan datang (Pujoalwanto, 2014). 

Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang 

lebih baik di dunia maupun di akhirat. Memperoleh kehidupan yang lebih baik di 

dunua dan akhirat ini yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir batin 

(falah). Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan itu adalah dengan 

melakukan kegiatan investasi. 

Dalam bahasa Arab investasi disebut dengan istitsmar, yang bermakna 

“menjadikan berubah, berkembang dan bertambah jumlahnya”. Sedangkan dalam 

kamus istilah pasar modal keuangan, investasi diartikan sebagai penanaman uang 

atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh 

keuntungan, meskipun dalam investasi pasti ada untung atau rugi karna investasi 

bersifat tidak pasti (A. Aziz, 2010). 

Oleh sebap itu Islam selalu memberi peringatan atau batasan-batasan 

tentang investasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan 

oleh pembisnis seperti pedagang, investor, atau siapapun yang terkait dengan 

dunia investasi. Agama Islam juga adalah agama yang pro-ivestasi, karena dalam 

islam diajarkan agar sumber daya atau harta yang ada tidak hanya disimpan tetapi 

herus diproduksikan, sehingga dapat memberkan manfaat kepada umat (Arifin, 

2003). Seperti ayat berikut yang menjelaskan tentang seruan untuk berinvetasi, 

QS. Al-Hasyr/28:18. 
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مَنُ 
ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّىَا ال

َ
َ خَتِيْرٌ ۢةِمَا ﴿ يٰٓا ۗ اِنَّ اللّٰه َ مَجْ لِغَدٍِۚ وَاحَّقُيا اللّٰه ا قَدَّ تَنْظُرْ نَفْسٌ مَّ

ْ
َ وَل يا احَّقُيا اللّٰه

يْنَ 
ُ
 ﴾ ١٨حَعْمَل

Terjemahannya :  

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari 

esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti 

terhadap apa yang kamu kerjakan. 
 

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa ayat tersebut mengandung 

anjuran untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat karena dalam 

Islam semua jenis kegiatan harus di niati debagai ibadah kepada Allah swt dan 

akan bernilai akhirat. Islam sangat mendorong manusa untuk melakukan investasi, 

hal ini di latar belakangi oleh landasan ajaran perintah untuk membayar zakat bagi 

orang yang memiliki aset yang tidak produktif (idle asset), sebaliknya aset yang 

dikelola secara produktif tidak dikenakan kewajiban zakat, zakat baru akan 

dipungut dari hasil yang diperoleh melalui investasi tersebut (Hayati, 2016). 

2. Jenis Investasi 

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis yaitu: 

a.  Investasi Pemerintah adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya, investasi yang 
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dilakukan pemeritah tidak dimaksudkan untuk memperoleh 

keuntungan. 

b.  Investasi Swasta adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta 

nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun 

investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut dengan 

Penanaman Modal Asing (PMA). 

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal 

untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal 

dalam negeri. Pihak yang dapat menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri adalah 

orang perorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia dan badan 

hukum Indonesia. 

Undang-Undang No 6 pasal 1 tahun 1968 pengertian penanaman modal 

dalam negeri adalah bagian daripada kekayaan masyarakat indonesia, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang 

dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomosili 

di Indonesia, yang disisihkan guna menjalankan sesuatu usaha menurut atau 

berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang.31Kemudian di sempurnakan 

dengan diberlakukannya Undang-Undang No 12 tahun 1970. 

Sedangkan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanamkan modal 

untuk melakukan usaha diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing 

sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. 
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Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, 

Penanaman Modal Asing (PMA) didefinisikan sebagai kegiatan penananman 

modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang 

dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing 

sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan menanam modal dalam negeri 

dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan ekonomi 

barkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha dalam negeri, 

meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong 

pembangunan ekonomi kerakyatan, mengelola ekonomi potensial menjadi 

kekuatan ekonomi rill dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam 

negeri maupun luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hodijah, 

2015). 

3. Tujuan dan Manfaat Investasi 

Tujuan Investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan. 

Dalam konteks perekonomian, ada beberapa motif seseorang melakukan investasi  

antara lain: 

a.  Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan 

dating. Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan 

keinginan setiap manusia, sehingga upaya untuk mencapai hal tersebut 

di masa depan selalu akan dilakukan. 

b.  Mengurangi tekanan inflasi. Faktor inflasi tidak pernah dapat 

dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah 
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meminimalkan risiko akibat adanya inflasi, hal demikian karena 

variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. 

investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai 

langkah mitigasi yang efektif. 

c.  Sebagai usaha untuk menghemat pajak. Dibeberapa negara belahan 

dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong 

tumbuhnya investasi dimasyarakat melalui pemberian fasilitas 

perpajakan masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu. 

Investasi juga memiliki beberapa manfaat, menurut Noor manfaat Investas 

(H. . Noor, 2015a) sebagai berikut: 

a.  Investasi yang bermafaat untuk umum (publik). Hampir semua bentuk 

investasi bermanfaat bagi kepentingan umum, karena investasi 

menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat. Contoh 

investasi nya adalah investasi pendidikan dan sumber daya manusia, 

investasi dibidang infrastruktur (jalan, jembatan, pasar, pelabuhan dan 

lain-lain), investasi dibidang kesehatan. 

b.  Investasi yang bermanfaat untuk kelompok pribadi atau rumah tangga. 

Investasi yang bermanfaat untuk kelompok adalah investasi dibidang 

olahraga, sedangkan investasi yang bermafaat untuk rumah tangga 

seperti investasi untuk usaha atau mendapatkan penghasilan, investasi 

untuk perumahan. 

c.  Investasi memiliki manfaat bagi kepentingan umum maupun kelompok 

pribadi. Investasi bermanfaat bagi kepentingan umum yaitu dalam 
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bidang infrastuktur dengan membangun jalan, jembatan dan pasar. 

Sedangkan manfaat investasi bagi pribadi yaitu untuk kepentingan 

priadi dengan investasi di bidang property, membangun perumahan, 

pusat perbelanjaan dll. 

D. Tingkat Pendidikan 

1. Definisi pendidikan 

Pendidikan secara etimologi berasal dari kata “paedagogie” dari bahasa 

Yunani, terdiri dari kata “pais” artinya anak dan “again” artinya membimbing, 

jika diartikan, paedagogie artinya bimbingan yang diberikan kapada anak. 

Sedangkan dalam bahasa Inggris pendidikan diistilahkan dengan kata “to 

educate” yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual (Abu Ahmad, 

2007). 

Secara bahasa definisi pendidikan mengandung arti bimbingan yang 

dilakukan oleh seseorang (orang dewasa) kepada anak-anak, untuk memberikan 

pengajaran, perbaikan moral dan melatih intelektual. Bimbingan kepada anak-

anak dapat dilakukan tidak hanya dalam pendidikan formal yang diselenggarakan 

pemerintah, akan tetapi peran keluarga dan masyarakat dapat menjadi lembaga 

pembimbing yang mampu menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan 

(Sholichah, 2018). 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

tingkat pendidikan atau bisa dikatakan sebagai jenjang pendidikan adalah tahapan 

pendidikan yang ditetapkan menurut tingkat perkembangan peserta didik, tujuan 

yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Terdapat tiga jalur 
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pendidikan yaitu jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan 

formal meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

Pendidikan informal meliputi pendidikan dari keluarga dan lingkungan, 

sedangkan pendidikan nonformal adalah pendidikan yang dilakukan di luar 

pendidikan formal (I Gusti Ngurah Jana Loka Adi Parwa & Yasa, 2019). 

Dalam konteks Islam, Pendidikan secara bahasa (lughatan) ada tiga kata 

yang digunakan. Ketiga kata tersebut, yaitu (1) “at-tarbiyah, (2) al-ta‟lim, dan (3) 

at-ta‟bid. Ketiga kata tersebut memiliki makna yang saling berkaitan saling 

mencocok untuk pemaknaan pendidikan dalam Islam. Ketiga kata itu 

mengandung makna yang amat dalam, menyangkut manusia dan masyarakat serta 

lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama 

lain. 

Secara umum, tujuan penddikan Islam yaitu untuk menjadikan manusia 

sebagai insan pengabdi kepada khaliqnya, guna membangun dan mengelola alam 

semesta (Nizar, 2001). Adapun tujun dalam pendidikan Islam yaitu tidak hanya 

menyangkut aspek material dan keduniaan, mamun juga aspek spiritual dan 

berorientasi pada akhirat. Seperti yang di jelaskan dalam QS. Ali-Imran/4:138-

139: 

قِيْنَ  مُخَّ
ْ
ل ِ
 
مَيْعِظَثٌ ل اسِ وَوُدًى وَّ ِلنَّ

 
نْخُمُ  ١٣٨﴿ وٰذَا بَيَانٌ ل

َ
زَنُيْا وَا حْ

َ
ا ت

َ
ا حَىِنُيْا وَل

َ
وَل

ؤْمِنِيْنَ  نْخُمْ مُّ
ُ
يْنَ اِنْ ك

َ
عْل
َ
ا
ْ
 ﴾ ١٣٩ال
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Terjemahannya :  

Inilah (Al-Qur’an) suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, 

petunjuk, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa (138). Janganlah kamu 

(merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi 

(derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin (139). 
 

Muhammad Abduh menjelaskan tujuan pendidikan yang ingin dicapai 

yakni mencakup aspek kognitif (akal), aspek efektif (moral), dan spiritual. 

Dengan kata lain terciptanya kepribadian yang seimbang yang tidak hanya 

menekankan perkembangan akal, tetapi juga perkembangan spiritual. Secara 

umum, tujuan pendidikan islam yakni menjadikan manusia sebagai insan 

pengabdi kepada khaliq-Nya, guna membangun dan mengelola alam semesta 

(Nizar, 2001). 

2. Teori Human Capital 

Menurut Becker (Atmanti,2005) human capital adalah bahwa manusia 

bukan sekedar sumber daya namun merupakan modal yang menghasilkan 

pengembalian dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan 

investasi. Menurut Davenport (Atmanti, 2005) human capital sebagai seluruh 

usaha yang dibawa tenaga kerja untuk diinvestasikan dalam pekerjaan mereka. 

Termasuk juga didalamnya kemampuan, tingkah laku, semangat dan waktu 

(Suaidah & Cahyono, 2013) 
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Human capital (modal manusia) mencakup akumulasi investasi dalam 

kegiatan seperti pendidikan, pelatihan kerja, dan migrasi, sedangkan nonhuman 

capital (modal nonmanusia) mencakup persediaan masyarakat sumber daya alam, 

bangunan, dan mesin  

Seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui pendidikan. Setiap 

tambahan satu tahun sekolah berarti disatu pihak meningkatkan kemampuan kerja 

dan tingkat penghasilan seseorang. Dipihak lain, menunda penerimaan 

penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut. Di samping 

penundaan menerima penghasilan tersebut, orang yang melanjutkan sekolah harus 

membayar biaya secara langsung seperti uang sekolah, pembelian buku-buku dan 

alat-alat sekolah, tambahan uang transportasi dan lain-lain. Jumlah penghasilan 

yang akan diterima seumur hidup setelah menjalani pendidikan dihitung dalam 

nilai sekarang atau Net Present Value (Sumarsono, 2009). 

Investasi dalam pengetahuan dan keterampilan pekerja terjadi di tiga: 

tahapan. Pertama, pada anak usia dini, perolehan human capital sebagian besar 

ditentukan oleh keputusan orang lain. Kedua, remaja dan dewasa muda melalui 

tahap di mana mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai siswa 

penuh waktu di sekolah menengah, perguruan tinggi, atau pelatihan kejuruan 

program. Akhirnya, setelah memasuki pasar tenaga kerja, penambahan pekerja ke 

human capital umumnya berlangsung secara paruh waktu, melalui pelatihan di 

tempat kerja, sekolah malam, atau partisipasi dalam program pelatihan formal 

yang relatif singkat. 
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Model investasi human capital diasumsikan bahwa seseorang dapat 

meningkatkan pendapatan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan. 

Menurut data yang diperoleh,  persepsi dari Partisipan signifikan dengan teori 

dasar human capital, dimana  Partisipan percaya bahwa investasi Pendidikan 

dapat meningkatkan taraf hidup dan penghasilan masyarakat. Dalam melakukan 

investasi, seseorang akan melakukan analisis manfaat dan biaya yang dikeluarkan. 

Biaya dalam hal ini adalah harga yang dikeluarkan untuk peningkatan mutu 

(dalam hal ini bersekolah) dan biaya peluang dari sekolah adalah penghasilan 

yang diterima jika seseorang memutuskan untuk tidak bersekolah. Harapan dari 

seseorang dalam melakukan investasi Pendidikan adalah tingkat pengembalian 

yang lebih tinggi setelah menyelesaikan pendidikannya dari pada biaya yang 

dikeluarkan pada saat melakukan Pendidikan (Istiqomah, 2020). 

3. Tujuan Pendidikan 

Pendidikan merupaka bentuk investasi sumber daya manusia yang harus 

lebih diprioritaskan, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang. 

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Bab II pasal 4 Nomor 2 

tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang 

beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti luhur, 

memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan. 
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Tujuan pendidikan nasional Indonesia sesuai dengan Undang-undang No. 

20 tahun 2003 yaitu, pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia apa 

adanya (aktualisasi) dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa 

adanya (potensialitas), dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang 

seharusnya atau manusia yang dicita-citakan (idealis). Tujuan pendidikan itu tiada 

lain adalah menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, 

berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya. 

Implikasinya, pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan (mengembangkan) 

berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman, 

moralitas, individualitas, sosialitas dan keberbudayaan secara menyeluruh dan 

terintegrasi. dengan kata lain, pendidikan berfungsi memanusiakan manusia 

(Sujana, 2019). 

E.  Hubungan Tingkat Pendidikan dan Investasi Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan 

1. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  Dengan 

Kemiskinan 

Salah satu yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat dan 

keberhasilan pembangunan disuatu daerah ditinjau dari sisi ekonominya, misalkan 

meningkatnya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berpengaruh terhadap 

penurunan tingkat kemiskinan disuatu wilayah. Gejala pertumbuhan ekonomi 

dapat dilihat melalui salah satu indikatornya yaitu PDRB karena PDRB 

menggambarkan aktivitas perekonomian yang dapat dicapai pada satu periode. 

Menurut Myanti, PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur 
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kinerja perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun, jadi semakin tinggi 

tingkat PDRB suatu daerah maka kemiskinan kecenderungan akan menurun 

(Iqraam, Mohammad, 2018). 

Menurut Kuncoro pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai 

sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu 

provinsi, kabupaten, atau kota. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-

mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) 

secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi 

pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah 

menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdasarkan 

pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan 

penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola 

makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang 

berkurang (Himawan Yudistira Dama, Agnes L Ch Lapian, 2016). 

Menurut Kuznets, pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang 

sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan 

cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah 

orang miskin berangsur-angsur berkurang. Menurut penelitian Hermanto S. dan 

Dwi W. (2007) menyatakan bahwa ketika perekonomian berkembang di suatu 

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

pendapatan untuk dibelanjakan dan memiliki distribusi pendapatan dengan baik di 

antara wilayah tersebut, maka akan dapat mengurangi kemiskinan (Permana & 

Arianti, 2012).  
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2. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) 

Dalam pembangunan ekonomi sangatlah di butuhkan sumber daya 

manusia (SDM). Dalam hal ini pendidikan sangatlah berperan penting dalam 

pertumbuhan ekonomi suatau negara, karena semakin tinggi derajat pendidikan 

maka semakin tingg juga kehidupan ekonomi di suatu negara. Pendidikan 

merupakan input (masukan) bagi faktor produksi nasional dan perannya sebagai 

komponen modal manusia (human capital). Modal manusia adalah istilah yang 

sering digunakan para ekonom untuk mengacu pada pendidikan, kesehatan, dan 

kapasitas manusia lainnya yang jika ditingkatkan dapat meningkatkan 

produktifitas yang berarti investasi produktif dalam sumber daya manusia. 

Pencapaian pendidikan pada semua level akan meningkatkan pendapatan 

dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan 

pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi, sedangkan kegagalan membangun 

pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial seperti pengangguran, 

kriminalitas, penyalahgunaan narkoba dan masih banyak lagi yang akan menjadi 

beban sosial politik bagi pemerintah 

Peningkatan dalam pendidikan dapat mendrong pertumbuhan ekonomi 

secara agregat melalui terciptanya tenaga kerja yang lebih produktif karena bekal 

ilmu pengetahuan dan keterampilan merekan lebih baik, tersediannya kesempatan 

kerja yang lebih luas, dan terciptanya suatu kelompok pemimpin yang terdidik 

guna mengisi jabatan-jabatan dalam dunia usaha maupun pemerintahan maka 

tingkat kemiskinan akan menurun (Aswitari, 2016).  
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3. Hubungan  Investasi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Investasi tidak semata-mata hanya mencari keuntungan bagi individu, 

investasi juga dapat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi Indonesia. Hal ini di karenakan investasi merupakan salah satu 

komponen dari pendapatan nasional yang di kenal dengan Produk Domestik Bruto 

(PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). PDB dan investasi memiliki korelasi 

positif, dimana jika investasi naik, maka pendapatan Nasional juga naik. Dan 

sebaliknya, jika investasi turun, maka pendapatan Nasional juga turun. 

Pertumbuhan ekonomi dapat dirangsang dengan beberapa cara, salah 

satunya adalah dengan menambah investasi. Investasi baru akan menambah stok 

modal sehingga kemudian akan menambah output nasional. Datrini (2009) juga 

menyebutkan bahwa peningkatan tabungan dan investasi akan mempercepat laju 

pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Luntungan (2006) mengatakan bahwa 

pembentukan modal baru/investasi dapat memperbesar kapasitas produksi yang 

kemudian meningkatkan PDRB, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan 

pendapatan nasional. 

Menurut Todaro dan Stephen C.Smith, pengaruh pertumbuhan ekonomi 

penyerapan tenaga kerja dimulai dari investasi di sektor industri, dan akumulasi 

modal secara keseluruhan disektor moderen akan menimbulkan perluasan output 

pada sektor moderen. Pengalihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor 

moderen (industri) selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan output dan 

peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor modern (Micheal P Todaro, 2006).  
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Sedangkan menurut Sukirno, kegiatan investasi yang dilakukan oleh 

masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan 

kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf 

kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari 

kegiatan investasi (Nizar, Chairul, Abubakar Hamzah, 2013), yakni: 

a. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, 

sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan 

agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja 

b. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi atas menambah 

kapasitas produksi 

c. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. 

Menurut teori di atas dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh baik antara 

kegiatan investasi terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam 

meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia, di butuhkan 

peran strategis yaitu berupa pembentukan modal. Pembentukan stok modal inilah 

yang bersumber dari kegiatan investasi atau pendanaan di sejumlah pasar 

keuangan. Modal yang ditanamkan oleh para investor (baik perusahaan maupun 

individu) akan sangat membantu perekonomian dalam menambah stok modal 

yang dibutuhkan. 

4. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kemiskinan 

Pendidikan (formal dan non formal) bisa berperan penting dalam 

menggurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung 

melalui perbaikan produktivitas dan efesiensi secara umum, maupun secara 
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langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan ketrampilan yang dibutuhkan 

untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan 

meningkatkan pendapatan mereka (Arsyad, 2016). 

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah 

terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) dan 

mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas 

manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan 

akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan 

dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan 

meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. 

Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses 

mereka untuk memperoleh pendidikan. 

Menurut Kuznets dalam Todaro (2011) pendidikan merupakan cara untuk 

menyelamatkan diri dari kemiskinan. Todaro menyatakan bahwa pendidikan 

merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana pendidikan 

memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam 

menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta 

pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Hermawan, Andi Adi, 2022) 

5. Hubungan Investasi dengan Kemiskinan 

Menurut Noor Investasi dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan 

dan keingianan masyarakat yaitu baik individu, kelompok, bahkan negara. Dalam 

Teori Harrod Domar menjelaskan investasi sebagai penggerak pembangunan 
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ekonomi, karena investasi dapat menciptakan tambahan pendapatan dan investasi 

dapat pula memperbesar kapasitas produksi melalui meningkatnya perseediaan 

modal, yang disebut efek penawaran. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi 

pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada 

keterbelakangan. Dengan demikian investasi diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat, berupa sumber nafkah atau pendapatan. Peningkatan 

investasi dapat mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja dan 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, maka akan mengurangi jumlah 

msyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan (H. . Noor, 2015b). 

Menurut teori Nurkse kemiskinan bertumpu pada teori lingkaran setan 

(vicious circle of proverty). Rendahnya investasi akan berakibat pada 

keterbelakangan dan seterusnya. Proses melingkar ini menyebabkan masyarakat 

miskin sulit keluar dari kemiskinannya jika tidak ada intervensi dari luar. 

Pertumbuhan ekonomi akan menciptakan investasi, membuka lapangan kerja, 

menyerap angkatan kerja, yang pada gilirannya akan menurunkan tingkat 

kemiskinan. Berdasarkan penelitian Jonaidi (2012) menyatakan bahwa 

kemiskinan berkolesai negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi akan mensejahterahkan masyarakat, dimana antara 

masyarakat berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah sama-sama dapat 

menikmati dari hasil dari tingginya pertumbuhan ekonomi (Supratiyoningsih & 

Yuliarmi, 2022). 

Peningkatan investasi dapat mengurangi pengangguran melalui penciptaan 

lapangan kerja. Peningkatan investasi juga dapat meningkatkan pendapatan 
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masyarakat akan meningkat. Dengan meningkatnya lapangan pekerjaan dan 

pendapatan masyarakat, akan mengurangi jumlah masyarakat yang berada di garis 

kemiskinan. Dengan demikian masyarakat yang berada di garis kemiskinan tadi 

dapat meningkatkan gizi, pendidikan bagi anak-anak, dan dapat menabung untuk 

masa depan (Suharlina, 2020). 

Jadi ketika investasi meningkat di suatu daerah akan mengakibatkan 

meningkat pula pertumbuhan ekonomi dan dapat menekan angka kemiskinan di 

wilayah tersebut. 

F. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan studi keputusan yang dilakukan, ada beberapa 

penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini:  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1. Nengah Rai 

Narka Suda 

Pratama & 

Made Suyana 

Utama/2019 

Pengaruh 

Pengeluaran 

Pemerintah dan 

Investasi 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Tingkat 

Kemiskinan di 

Kabupaten/Kota 

Provinsi Bali  

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

analisis jalur 

dengan bantuan 

program 

Eviews9 

Hasil penelitian 

ini 

menunjukkan 

pengeluaran 

pemerintah dan 

investasi 

memiliki 

pengaruh 

langsung positif 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

Pengeluaran 

pemerintah 

memiliki 

pengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap tingkat 
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kemiskinan. 

Investasi 

memiliki 

pengaruh 

langsung positif 

namun tidak 

signifikan 

terhadap tingkat 

kemiskinan.  

 

2. Sunusi, 

Dewi/2014 

Analisis Pengaruh  

Investasi, Tenaga 

Kerja dan Tingkat 

Pendidikan 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Dampaknya 

Terhadap 

Kemiskinan di 

Provinsi Sulawesi 

Utara 

Metode yang 

digunakan 

adalah 

analisis path 

yang diolah 

menggunakan 

SPSS versi 18 

Hasil dari 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa investasi 

memberikan 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi begitu 

juga dengan 

tenaga kerja yang 

memberikan 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi, Tingkat 

Pendidikan juga 

memberikan 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

3. Prasetyawan, 

Daftian Tri, 

Anifatul 

Hanim, & Lilis 

Yuliati/2017 

Analisi Pengaruh 

Investasi dan 

Tenaga Kerja 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Serta 

Hubungannya 

Terhadap 

Kemiskinan di 

Provinsi Jawa 

Timur 

Metode 

analisi yang 

digunakan 

adalah analisi 

jalur yang 

diolah 

menggunakan 

software 

SPSS 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa pengaruh 

investasi terhadap 

tingkat 

kemiskinan 

melalui 

pertumbuhan 

ekonomi sebesar – 

38,6%, 

selanjutnya 
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pengaruh tenaga 

kerja terhadap 

kemiskinan 

melalui 

pertumbuhan 

ekonomi sebesar – 

29,8%. Untuk itu 

hendaknya 

pemerintah lebih 

menekankan 

pertumbuhan 

ekonomi yang 

merata agar bisa 

dirasakan oleh 

seluruh lapisan 

masyarakat, 

terutama 

masyarakat 

miskin 

4. I Gusti 

Ngurah Jana 

Loka Adi 

Parwa & I 

Gusti Wayan 

Murjana 

Yasa/2019 

Pengaruh 

Tingkat 

Pendidikan dan 

Investasi 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Kemiskinan di 

Provinsi Bali 

Metode 

analisis yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah analisi 

jalur dengan 

bantuan SPSS 

versi 17.0 

Dalam 

penelitian ini 

ditemukan 

bahwa tingkat 

pendidikan dan 

investasi 

mempunyai 

pengaruh yang 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi di 

Provinsi Bali. 

Tingkat 

pendidikan, 

investasi dan 

Pertumbuhan 

ekonomi 

mempunyai 

pengaruh yang 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan di 

Provinsi Bali. 



 

58 
 

5. Maulidin 

Habibie/2022 

Analisis 

Pengaruh 

PDRB, 

Pengangguran 

dan Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

Terhadap 

Tingkat 

Kemiskinan di 

Provinsi Jambi 

Metode 

penelitian 

yang di 

gunakan 

adalah regresi 

linier 

berganda 

dengan olah 

data 

menggunakan  

SPSS  

Berdasarkan hasil 

simultan F hitung 

sebesar 16.237 

sedangkan dengan 

tingkat 

kepercayaan 95 

persen df = n-k 

diperoleh nilai F 

table sebesar 3,49 

dengan demikian 

F hitung lebih 

besar dari nilai F 

tabel. Artinya 

bersama-sama 

PDRB, 

pengangguran dan  

indeks 

pembangunan 

manusia 

berpengaruh 

terhadap tingkat 

kemiskinan 

6. Nizar, Chairul, 

Abubakar 

Hamzah, and 

Sofyan 

Syahnur/2013 

Pengaruh 

Investasi Dan 

Tenaga Kerja 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Serta 

Hubungannya 

Terhadap Tingkat 

Kemiskinan 

Indonesia 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah analisi 

Ordinary 

Least Square 

(OLS) dan 

diolah 

menggunakan 

software 

ekonometrik 

Eviews 6.1 

dan SPSS. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa pengaruh 

pertumbuhan 

ekonomi (PDB) 

terhadap tingkat 

kemiskinan secara 

langsung sangat 

kecil namun 

hubungannya 

negatif dan 

signifikan. 

investasi 

pemerintah dan 

tenaga kerja 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

 

 



 

59 
 

G. Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara, suatu tesis 

sementara yang harus dibuktikan kebenarannya melalui penyelidikan 

ilmiah. Hipotesis dapat juga dikatakan kesimpulan sementara, 

merupakan suatu konstruksi (construct) yang masih perlu dibuktikan, 

suatu kesimpulan yang belum teruji kebenarannya. Namun perlu digaris 

bawahi apa yang dikemukakan dalam hipotesis adalah dugaan 

sementara yang dianggap besar kemungkinannya untuk menjadi 

jawaban yang benar. Dari sisi lain dapat pula dikatakan bahwa dalam 

penelitian merupakan jawaban semantara atas pertanyaan atau masalah 

yang diajukan dalam penelitian (Dr, 2019). Dengan mengacu atas dasar 

teori dan berdasarkan studi empiris yang telah dilakukan sehubungan 

dengan penelitian terdahulu, maka akan diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1 :Diduga bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan 

terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Barat 

H2 :Diduga investasi berpengaruh signifikan terhadap PDRB di 

Provinsi Sulawesi Barat 

H3 :Diduga bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan 

terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat 

H4 :Diduga bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat  
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H5 :Diduga bahwa PDRB berengaruh signifikan terhadap 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat  

H6 :Diduga bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan 

terhadap kemiskinan melalui PDRB di Provinsi Sulawesi 

Barat 

H7 :Diduga bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap 

kemiskinan melalui PDRB di Provinsi Sulawesi Barat  

H. Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi  Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menjelaskan variabel 

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

di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam penelitian ini menjelaskan pengaruh variabel 

bebas yaitu tingkat pendidikan dan investasi terhadap variabel terikat yaitu 

kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening di 

Provinsi Sulawesi Barat. 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. yang 

merupakan data time series dari tahun 2012-2021. Penelitian kuantitatif 

merupakan pendekatan penelitian yang bersifat objektif, mencakup pengumpulan 

dan analisis data kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang di gunakan adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data yang 

sudah ada tanpa melakukan wawancara, survey, observasi dan teknik 

pengumpulan data lainnya. Pada penelitian ini, data sekunder yang di ambil  

bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat. 
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C. Metode Pengumpulan Data 

1. Studi Pustaka 

 Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

studi pustaka. Studi pustaka merupakan bagian dari karya tulis ilmiah yang 

membahas penelitian terdahulu. Studi pustaka juga digunakan sebagai referensi 

ilmiah serta menjelaskan teori-teori penelitian sebelumnya yang tercakup dalam 

buku, jurnal serta artikel yang relevan dengan topik penelitian. 

2. Dokumen 

Dalam pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini juga 

menggunakan dokumen. Dokumen merupakan bentuk kegiatan atau proses 

sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghumpinan, 

penyediaan dokumen untuk meperoleh pengetahuan, keterangan, serta bukti, dan 

menyebarkannya kepada pihak yang berkepentingan. 

3. Browsing Internet 

Pada penelitian ini, pendukung data lainnya jg di dapatkan dari browsing 

internet yang terkait dengan masalah yang diteliti. Kata browsing internet juga 

merupakan istilah dalam dunia komputer jaringan, arti browsing sering 

disamaartikan dengan istilah yang disebut dengan searching. Hal itu terjadi 

lantaran kata searching yang berarti mencari yang juga menggambarkan aktivitas 

pencarian informasi tersebut. 

D. Metode Analisis Data 

Data yang berkaitan dengan penelitian ini dianalisis menggunakan metode 

analisis data kuantitatif dengan alat analisis jalur. Untuk memudahkan dalam 
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analisis maka penelitian ini menggunakan bantuan software Eviews 10. Di dalam 

suatu persamaan ekonometrika, hubungan antara variabel dependen (Y) dengan 

variabel independen (X) yang ada tersebut diformulasikan dan untuk melihat 

hubungan antara jumlah penduduk dan pengangguran terhadap kemiskinan dan 

pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan dalam variabel-variabel yang ada 

tersebut terbatas hanya periode 2012-2021. Untuk mengukur pengaruh antara 

variabel digunakan beberapa langkah pengujian yaitu pengujian asumsi klasik dan 

pengujian hipotesis. 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi 

normal atau mendekati normal. Dalam uji t dan f mengasumsikan nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi 

maka hasil uji statistik menjadi tidak valid khususnya sampel berukuran 

kecil. Dalam penelitian ini, uji normalitas yang digunakan yaitu uji 

Jarque-Bera (JB). Apabila nilai sgnifikansi atau probabilitas lebih besar 

dari 0,05 maka data terdistribusi normal, sedangkan apabila nilai 

signifikansi atau probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka data tidak 

terdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 
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Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi (hubungan kuat) antar variabel. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas 

dan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Salah satu metode yang dapat 

dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu multikolinearitas 

maka dapat diketahui dari nilai korelasi antar dua variabel bebas 

tersebut. Apabila nilai korelasi kurang dari 0,90 maka variabel bebas 

tersebut tidak memiliki suatu masalah atau persoalan multikolinearitaas, 

begitu juga dengan hasil sebaliknya . 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi 

antar residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada 

model regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang 

bebas autokorelasi. Dalam penelitian ini uji autokorelasi yang 

digunakan yaitu uji Breusch Godfrey atau bisa disebut dengan uji 

Lagrange Multiplier (LM test). Dasar pengambilan keputusannya yaitu 

apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi 

autokorelasi, sedangkan apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 maka 

terjadi autokorelasi 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan dari uji heteroksedatisitas untuk menentukan perbedaan 

antara residual dalam model regresi linear berganda, dimana pada 
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model ini tidak ada heteroksedastisitas yang akan terpenuhi. Dalam 

penelitian ini menggunakan uji White dengan mempertimbangkan nilai 

probabilitas Chi-square, jika lebih besar dari 0,05 maka akan terjadi 

homoskedastisitas, sedangkan jika lebih kecil dari 0,05 maka akan 

terjadi gejala heteroskedastisitas. 

2. Uji Hipotesis 

a. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Analisis Jalur adalah suatu teknik untuk menganalisis hubungan 

sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya 

mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga 

secara tidak langsung. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui 

hubungan struktural berbagai variabel independen dan variabel dependen 

serta besarnya pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung serta 

pengaruh total dari modal yang dibangun peneliti. 

Langkah-langkah analisis jalur dapat dilihat pada uraian berikut yaitu : 

1) Langkah pertama di dalam analisis jalur adalah merancang model 

berdasarkan konsep dan teori, yaitu : 

Y1 = f (X1,X2,) 

Y2 = f (X1,X2,Y1) 

1) Pengaruh tingkat pendidikan dan investasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi, yang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan : 

Y1 = α1X1 + β2X2 + e1 .............................................................(1) 
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2) Pengaruh tingkat pendidikan dan investasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui kemiskinan, yang dapat dinyatakan dalam 

bentuk persamaan : 

Y2  = β3X1 + β4X2 + β5Y1 + e2 .................................................(2) 

Keterangan : 

Y1   = Pertumbuhan Ekonomi 

Y2  = Kemiskinan 

X1  = Tingkat Pendidikan 

X2  = Investasi 

β1, β2, β3, β4 ,β5 = Koefisien regresi untuk masing-masing 

variabel X 

e1, e2  = Error 

Persamaan di atas dapat ditulis kembali menjadi : 

Y1  = α0+α1X1 + α2X2 + µ1.......................................................(3) 

Y2  = β0+β1X1 + β2X2 + β4Y1 + β5Y2 + µ2................................(4) 

Persamaan non linear di atas untuk selanjutnya dilinearkan 

dengan logaritma natural, sehingga diperoleh : 

Y1  = Logα0+α1LogX1 + α2LogX2 + µ1...................................(5) 

Y2  = Logβ0+β1LogX1 + β2LogX2 + + β4LogY1 + β5Y2 + 

µ2..................(6) 

Untuk mengistemasi persamaan di atas, tidak dapat dilakukan 

dengan OLS (Ordinary Least Square) sebelum dilakukan regresi 
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koefisien dengan memutar semua variabel X ke sebelah kiri dan 

variabel Y ke sebelah kanan, sebagai berikut : 

Dimana : 

α0 = Konstanta untuk Y1 

β0 = Konstanta untuk Y2 

Y1  = Logα0+α1LogX1 + α2LogX2 + µ1 + α3LogY1................(7) 

Dari Persamaan persamaan yang telah dijabarkan maka dapat 

ditulis ulang persamaan reduced form sebagai berikut : 

Y1  = Logα0+α1LogX1 + α2LogX2 + µ1...................................(8) 

Y2  = Logβ0+β1LogX1 + β2LogX2 + µ1 + β3LogY1 + Logα4 

(Lnα0 + α1LogX1 + α2LogX2 + µ1.....................................(9) 

Y2  = Logβ0+(β1+ β3Log α1)X1 + (β2+ β3Log α2)X2 + (β3+ 

β3Log α3)Y1 +  β3Log α0+ β3Log α1+ 

µ2.................................................................(10) 

Berdasarkan hasil reduced form  maka didapat model stocastic untuk 

masing-masing : 

a) Model pengaruh tingkat pendidikan dan investasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  

Y1 = α0+α1X1 + α2X2 + µ1 

Dimana : 

Pengaruh Langsung (Direct Effect) 

α0 = Konstanta/ intercep Pertumbuhan Ekonomi (Y1) 
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α1 = Pengaruh langsung tingkat pendidikan (X1) terhadap pertumbuhan 

ekonomi(Y1) 

α2 = Pengaruh langsung investasi (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1)   

µ1 = error term dari Pertumbuhan ekonomi (Y1) 

b) Model pengaruh tingkat pendidikan, investasi dan pertumbuhan 

ekonomi terhadap kemiskinan. 

Y2 = β0+β1X1 + β2X2  + β3Y1 +µ2 

a) Pengaruh Langsung (Direct Effect) 

β0 = Konstanta Kemiskinan (Y2) 

β1 = Pengaruh langsung tingkat pendidikan (X1) terhadap 

kemiskinan (Y2) 

β2 = Pengaruh langsung investasi (X2) terhadap kemiskinan (Y2) 

β3 = Pengaruh  langsung pertumbuhan ekonomi (Y1) terhadap 

kemiskinan (Y2) 

µ2 = error term dari kemiskinan (Y2) 

b) Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) 

β4α1 = Pengaruh tidak langsung tingkat pendidikan (X1) terhadap 

kemiskinan (Y2) melalui pertumbuhan ekonomi (Y1) 

β4α1 = Pengaruh tidak langsung investasi (X2) terhadap 

kemiskinan (Y2) melalui petumbuhan ekonomi (Y1) 

c) Total Pengaruh (Total Effect) 

β1+ β4 α1 = Pengaruh total tingkat pendidikan (X1) terhadap 

kemiskinan (Y2) 
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β2+ β4 α2 = Pengaruh total ivestasi (X2) terhadap kemiskinan (Y2) 

2) Langkah selanjutnya, model tersebut dikembangkan untuk menjawab 

permasalahan penelitian serta berbasis teori dan konsep, yang dapat 

diilustrasikan seperti gambar berikut : 

 

Gambar 3.1 Model Analisis Jalur

 

3) Langkah terakhir di dalam analisis jalur adalah jalur adalah 

melakukan interpretasi hasil analisis yaitu menentukan jalur 

pengaruh yang signifikan dan mengidentifikasi jalur yang 

pengaruhnya lebih kuat yaitu dengan membandingkan besarnya 

koefisien jalur yang terstandar 

b. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi merupakan ukuran peran variabel bebas/terikat. 

Nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Jika nilai R
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variabel bebas, maka kita mendapatkan apa yang dibutuhkan dalam 

variabel trikat. Dengan kata lain, peran variabel independen dalam 

mempengaruhi variabel dependen. 

c. Uji F (Uji Simultan) 

Uji-f sering disebut juga sebagai uji simultan, yaitu menguji variabel 

bebas/independen terhadap variabel terikat/dependen satu sama lain. 

Dalam pengujian ini, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka 

variabel dependen tersebut terpengaruh secara kolektif. Tingkat 

signifikan pada uji simultan adalah 0,05% karena nilai modifikasi dari 

variabel dependen dijelaskan oleh perubahan variabel independen.  

d. Uji T (Uji Parsial) 

Uji-t dengan istilah uji parsial adalah pengujian yang dilakukan 

terhadap variabel independen individu terhadap variabel dependen. 

Tingkat signifikasi pada t-tabel adalah 0,05 dengan n-k-1 derajat 

kebebasan.  Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dengan asumsi 

individu tidak bergantung pada variabel terikat, maka dapat dikatakan 

pengaruh pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat. Namun, jika 

nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka sebagian variabel bebas tidak 

mempengaruhi variabel terikat.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis dan Iklim 

Provinsi Sulawesi Barat terletak pada posisi 0˚12’ - 3˚38’ Lintang Selatan 

dan 118˚43’15’’-119˚54’3’’ Bujur Timur. Luas wilayah Sulawesi Barat adalah 

berupa daratan seluas 16.787,18 km2. Pada tahun 2021, wilayah administrasi 

Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari enam wilayah kabupaten, berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 72 tahun 2019 luas daratan masing-masing 

kabupaten/ kota, yaitu: Kabupaten Majene (947,84 km2), Kabupaten Polewali 

Mandar (1.775,65 km2), Kabupaten Mamasa (3.005,88 km2), Kabupaten Mamuju 

(4.999,69 km2), Kabupaten Pasangkayu (3.043,75 km2), serta Kabupaten 

Mamuju Tengah (3.014,37 km2). Jarak antara Ibukota Provinsi ke Daerah 

Kabupaten: 

a. Mamuju - Majene: 143 km. 

b. Mamuju - Polewali Mandar: 199 km. 

c. Mamuju - Mamasa : 292 km. 

d. Mamuju - Pasangkayu : 276 km. 

e. Mamuju - Mamuju Tengah : 115 km 

Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

yang diwakili oleh Stasiun Meteorologi Majene pada tahun 2021 suhu udara 

tercatat berkisar antara 20,40°C hingga 34,10°C dengan rata-rata suhu udara 

sekitar 27,70°C, Sedangkan kelembaban udara dalam setahun berkisar antara 
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48,00 sampai dengan 100 persen dan memiliki ratarata kelembaban sekitar 81,50 

persen. Pada tahun 2021, Sulawesi Barat memiliki jumlah hari hujan sejumlah 

207 hari. Sementara itu, jumlah hari hujan terbanyak ada di bulan Desember yaitu 

25 hari dan terendah pada bulan Agustus yaitu 10 hari hujan. 

2. Wilayah Administrasi 

Provinsi Sulawesi Barat sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi 

Sulawesi Selatan. Kemudian, melalui Undang- undang Nomor 26 Tahun 2004, 

Sulawesi Barat dimekarkan menjadi sebuah provinsi yang otonom. Sejak 

berdirinya, Provinsi Sulawesi Barat telah terjadi perkembangan yang cukup 

signifikan dalam bidang pemerintahan, dimana pada awalnya terdiri dari 3 (tiga) 

kabupaten. Pada tahun 2004 dimekarkan menjadi lima kabupaten selanjutnya pada 

tahun 2013 dimekarkan kembali menjadi enam kabupaten. 

3. Kondisi Kependudukan 

Penduduk Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 berdasarkan hasil proyeksi 

penduduk interim 2020-2023 (pertengahan tahun/Juni) sebanyak 1.436.842 jiwa. 

Jumlah ini terdiri atas 728.865 jiwa penduduk laki-laki dan 707.977 jiwa 

penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk per tahun tercatat sebesar 

1,24 persen dengan kepadatan penduduk 86 per km2. Sementara itu besarnya 

angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk 

perempuan sebesar 102,95. 

Sebaran penduduk di Provinsi Sulawesi Barat belum merata. Kabupaten 

yang memiliki penduduk terbanyak adalah Kabupaten Polewali Mandar dengan 

persentase penduduk sebesar 33,68 persen dari total penduduk di Sulawesi Barat. 
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Sama halnya dengan kepadatan penduduk. Kepadatan Penduduk di enam 

kabupaten cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di 

Kabupaten Polewali Mandar dengan kepadatan sebesar 273 jiwa/ km2 dan 

terendah di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 46 jiwa/km2. 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin 

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 

Kabupaten Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Majene 87.679 88.109 175.788 

Polewali Mandar 240.860 243.060 483.920 

Mamasa 84.623 80.179 164.802 

Mamuju 144.609 137.245 281.854 

Pasangkayu 100.129 92.969 193.098 

Mamuju Tengah 70.965 66.415 137.380 

Sumber :  

B. Deskripsi Perkembangan Variabel 

Gambaran tentang perkembangan variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian yaitu variabel kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel 

dependen sedangkan jumlah penduduk dan pengangguran sebagai variabel 

independen. 

1. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat 

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan 

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah dan kemakmuran.  

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari nilai produk domestik bruto 

(PDB) dan untuk wilayah/regional dalam suatu periode tertentu dapat dilihat dari 
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data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku 

maupun atas dasar harga konstan. PDRB adalah nilai keseluruhan semua barang 

dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. 

Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2021 

Tahun PDRB Perkapita ADHK Laju Pertumbuhan (%) 

2012 17.169,06 - 

2013 18.008,81 17,90 

2014 19.232,05 19,13 

2015 20.250,51 20,15 

2016 21.067,91 20,95 

2017 22.001,01 21,90 

2018 22.953,08 22,85 

2019 24.163,56 24,06 

2020 22.652,43 22,55 

2021 22.879,78 22,77 

Sumber: Simreg Bappenas, 2022 

Tabel perkembangan PDRB Perkapita atas dasar harga konstan di Provinsi 

Sulawesi Barat dari tahun 2012 hingga tahun 2021 secara umum menunjukkan 

kenaikan dan kenaikan ini cukup stabil dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan 

ekonomi yang dilihat dari perkembangan PDRB Perkapita atas dasar harga 

konstan tahun 2010 secara umum mengalami peningkatan tetapi pada beberapa 

tahun pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB Perkapita atas dasar 

harga konstan tahun 2010 mengalami penurunan pertumbuhan. Penurunan yang 
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paling terlihat adalah pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi hanya 17,90%, dan 

pada tahun akhir 2021 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 22,77%, 

hal ini disebabkan terjadi peningkatan penciptaan nilai tambah hamper semua 

kategori lapangan usaha. 

2. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Barat 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan persoalan kemiskinan 

sebagai fokus utama untuk dituntaskan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan 

dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, penyediaan 

akses kesempatan kerja dan berusaha, penyediaan akses pelayanan kesehatan, 

penyediaan akses pelayanan pendidikan, pelayanan akses pelayanan perumahan 

dan pemukiman dan penyediaan akses pelatihan, modal usaha serta pemasaran 

hasil usaha. Berikut ini adalah tabel jumlah dan persentase penduduk miskin di 

Provinsi Sulawesi Barat: 

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 

2012 - 2021 

Tahun 
Jumlah Penduduk Miskin 

(jiwa) 
Persentase (%) 

2012 158,22 58,22 

2013 151,69 51,69 

2014 154,69 54,69 

2015 153,21 53,21 

2016 146,9 46,9 

2017 149,47 49,47 

2018 152,83 52,83 
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2019 151,87 51,87 

2020 159,05 59,05 

2021 165,99 65,99 

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2022 

Menurut hasil survei dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat 

bahwa selama kurun waktu tahun 2012 sampai tahun 2021 jumlah dan persentase 

penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat masih terjadi fluktiatif dari tahun ke 

tahun, walaupun ada di beberapa tahun jumlah kemiskinannya meningkat dan 

menurun. Pada tahun 2019 dan 2021 menunjukkan jumlah penduduk miskin 

mengalami peningkatan yang cukup tinggi hingga mencapai 159.05 jiwa sampai 

165.99 jiwa. 

3. Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pembangunan 

di masa depan suatu bangsa. Untuk menghindari kemiskinan ada salah satu unsur 

kunci yaitu pendidikan. Pendidikan adalah salah satu sarana untuk menghapus 

kebodohan sekaligus kemiskinan. Salah satu indikator pendidikan adalah angka 

partisipasi murni yang tamat sekolah di suatu daerah. Angka partisipasi murni 

merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah 

pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.  

Tabel 4.4 Angka Partisipasi Murni Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 – 

2021 

Tahun SD SMP SMA Jumlah 

2012 89,35 60,34 46,83 193,52 

2013 91,31 60,89 43,76 195,96 

2014 93,47 61,15 51,08 205,7 
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2015 94,97 68,37 56,52 219,86 

2016 95,29 68,92 56,78 220,99 

2017 95,34 69,1 57,08 221,52 

2018 95,51 69,4 57,46 222,37 

2019 95,83 69,43 57,58 222,84 

2020 95,83 69,36 57,64 222,83 

2021 95,64 69,98 58,00 223,81 

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2022 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan tingkat pendidikan yang dilihat 

melalui angka partisipasi murni (APM) yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dari 

tahun 2012 – 2021. Pada tahun 2012 sampai tahun 2019 tingkat pendidikan di 

Provinsi Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan, hingga ditahun 2020 

terjadi penurunan sebesar 222,83 jiwa, dan ditahun 2021 kembali mengalami 

peningkatan sebesar 223,81. 

4. Investasi di Provinsi Sulawesi Barat 

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan suatu 

produksi. Tanpa adanya investasi, proses produksi tidak akan berjalan dengan 

lancar yang mengakibatkan penurunan pada output keseluruhan. Kenaikan 

investasi akan menambah kapasitas produksi dan meningkatkan output baik 

daerah maupun nasional.Menurut Tandelilin, investasi adalah sebagai komitmen 

atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan 

tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. 

Tabel 4.5 Investasi di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 -2021 

Tahun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Perkembangan (%) 

2012 228.600.000.000 - 

2013 685.100.000.000 199,69 

2014 690.100.000.000 0,73 

2015 1.103.800.000.000 59,95 



 

78 
 

2016 84.100.000.000 -92,38 

2017 660.200.000.000 685,02 

2018 3.144.200.000.000 376,25 

2019 1.187.200.000.000 -62,24 

2020 252.900.000.000 -78,70 

2021 395.300.000.000 56,31 

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2022 

Pada penelitian ini, investasi digambarkan dengan nilai realisasi dari 

penanaman modal dalam negeri menurut nilai investasi berdasarkan laporan 

kegiatan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. Dalam 10 tahun terakhir, 

perkembangan penanaman modal dalam negeri di Sulawesi Barat cenderung 

fluktuatif dengan nilai terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar -62,24 %. 

C. Hasil Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik biasanya digunakan untuk pengujian kelayakan terhadap 

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

terdistribusinya data yang ada dengan normal, dan tidak terdapatnya masalah 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Terdapat empat uji asumsi 

klasik yang harus dipenuhi, yaitu : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah model yang memiliki data residual terdistribusi 

secara normal. Normal tidaknya residual dengan membandingkan nilai 

Probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung dengan tingkat alpha 0,05 (5%). Apabila 

Prob. JB hitung lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual 
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terdistribusi normal dan sebaliknya, apabila nilai-nya lebih kecil maka tidak 

cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Berikut ini 

gambaran hasil dari pengujian Normality Test : 

Tabel 4.6 

Uji Normalitas 

Jarque-Bera Probability 

0.271746 0.872953 

Sumber: Eviews 10, 2022 

Berdasarkan dari hasil output yang telah didapatkan, dari nilai probabilitas 

JB hitung menunjukkan bahwa nilai Prob. JB hitung 0,872 > 0,05. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas  telah terpenuhi dan layak 

untuk digunakan. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi atau hubungan antara variabel bebas (independen). 

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas 

 X1 X2 

X1 1.000000 0.170890 

X2 0.170890 1.000000 

  Sumber: Eviews 10, 2022 

Pada tabel multikolinearitas diatas, variabel tingkat pendidikan dan 

investasi menunjukkan angka kurang dari 0,90 maka dalam penelitian ini bisa 

ditarik suatu kesimpulan bahwa gejala multikolinieritas tidak terjadi. 
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c. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukkan korelasi diantara anggota rangkaian observasi 

yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Uji ini berfungsi untuk mengetahui 

apakah terdapat suatu penyimpangan dari hipotesis autokorelasi, yaitu hubungan 

timbal balik dengan observasi lainnya dalam model regresi. Dan hasil uji 

autokorelasi untuk penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.8 Uji Autokorelasi 

Model Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

1 F-statistic          1.248984   Prob. F(2,4)              0.3631 

 Obs*R-squared 3.331526    Prob. Chi-Square(2)  0.1890 

2 F-statistic          0.055175    Prob. F(2,5)               0.9470 

Obs*R-squared   0.268470     Prob. Chi-Square(2) 0.8744 

Sumber: Eviews 10, 2022 

Berdasarkan pengujian dengan menggunakan Godfrey Serial Correlation 

LM test menunjukkan bahwa Prob. Chi Square (2) nya dalam model 1 sebesar 

0.8176 dan pada model 2 sebesar 0.1143 artinya tidak terjadi autokorelasi karena 

lebih besar dari 0,05. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

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

tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika varians berbeda, maka disebut 

Heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas yang digunakan pada penelitian 

ini adalah model Uji Glejser sebagai berikut : 
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Tabel 4.9 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Glejser 

F-statistic                  2.809532     Prob. F(3,6)                  0.1303 

Obs*R-squared         5.841591     Prob. Chi-Square(3)    0.1196 

Scaled explained SS    4.761737     Prob. Chi-Square(3)    0.1901 

  Sumber: Eviews 10, 2022 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas Chi 

Square dari Obs* R-Squared sebesar 0,1196  yang besarnya lebih besar dari 0,05, 

hal ini berarti dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Simultan (Uji f) 

Uji f digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen 

yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara simultan 

terhadap variabel dependen. Untuk hasil analisis bisa dilihat dalam tabel berikut 

ini : 

Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan (Uji f) 

Model 1 F-statistic 6.487680 

Prob (F-statistic) 0.025475 

Model 2 F-statistic 2.029044 

Prob (F-statistic) 0.211395 

  Sumber: Eviews 10, 2022 

Dari hasil regresi model persamaan 1 yang ditunjukkan pada tabel 

pengaruh variabel tingkat pendidikan (X1), dan investasi (X2) terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y1), maka diperoleh nilai tidak signifikan 0,029 < 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama 
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berpengaruh secara simultan serta positif dan signifikan terhadap variabel 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat.   

Sedangkan dalam model persamaan 2 yang ditunjukkan pada tabel 

pengaruh variabel tingkat pendidikan (X1), dan investasi (X2) terhadap 

kemiskinan (Y2) melalui variabel intervening yakni pertumbuhan ekonomi (Y2)  , 

maka diperoleh nilai tidak signifikan 0,211 < 0,05 . Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel independen tingkat pendidikan (X1) dan investasi (X2) bersama-sama 

berpengaruh positif tapi tidak signifikan dan simultan terhadap variabel 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t pada dasarnya untuk menunjukkan secara parsial mengenai pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Perhitungan t tabel dilihat dari 

hasil pengujian parsial terhadap masing-masing variabel, sedangkan nilai t-tabel 

diperoleh dari : 

Diketahui N=10 k=4 α=0,05 

Nilai t-tabel   = (α/2 ; N-k) 

      = (0,05/2 ; 10-4) 

      = (0,025 ; 11) 

Kemudian distribusi nilai t-tabel ditemukan nilai sebesar 2,44691. 

Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu : 

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

diterima. 
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2) Jika nilai signifikansi > 0,05 dan thitung < ttabel, maka Ha ditolak dan H0 

diterima. 

Persamaan 1 

Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial (Uji t) Model Y1 

  Variable    Coefficient   Std. Error     t-Statistic      Prob.   

       C               -27.79630        42.03575      -0.661254 0.5296 

       X1           0.001080      0.000328       3.298067 0.0132        

       X2           3.121443         3.614576       0.863571 0.4164 

  Sumber: Eviews 10, 2022 

Pengujian parsial masing-masing variabel pada model persamaan 1 yakni 

jumlah penduduk (X1) dan pengangguran (X2) secara parsial terhadap variabel 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dianalisis sebagai 

berikut : 

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel tingkat pendidikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai signifikansi yaitu 0,012 yang lebih kecil 

dari 0,05 dan t-hitung adalah sebesar 3,298 lebih besar dari t-tabel  (df = 2,44691), 

sehingga hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel tingkat pendidikan 

secara parsial berpengaruh positif serta signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi Sulawesi Barat.  

Pada variabel investasi terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai 

signifikansi yaitu 0,416 yang lebih besar dari 0,05 dan t-hitung adalah sebesar 

0.863 lebih kecil dari t-tabel  (df = 2,44691), sehingga hipotesis Ha ditolak dan H0 

diterima. Dari hasil tersebut, maka disimpulkan variabel investasi secara parsial 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Sulawesi Barat.  



 

84 
 

Persamaan 2 

Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (Uji t) Model Y2 

   Variable    Coefficient   Std. Error     t-Statistic  Prob.   

        C          -1.899752          2.573823       -0.738105 0.4883 

        X1          -8.84E-06          3.11E-05      -0.284317 0.7857 

        X2           0.534295          0.225862       2.365586 0.0559         

        Y1          -0.010360          0.022452      -0.461434 0.6607 

Sumber: Eviews 10, 2022 

Pengujian parsial masing-masing variabel pada model persamaan 2 yakni 

tingkat kemiskinan (X1), investasi (X2) melalui variabel kemiskinan (Y1) secara 

parsial terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat dapat 

dianalisis sebagai berikut : 

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel tingkat pendidikan terhadap 

kemiskinan diperoleh nilai signifikansi yaitu 0.785 yang lebih besar dari 0,05 dan 

t-hitung adalah sebesar -0.284 lebih kecil dari t-tabel  (df = 2,44691), sehingga 

hipotesis Ha ditolak dan H0 diterima Dari hasil tersebut, maka disimpulkan 

variabel tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

kemiskinan. Dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

mempunyai hubungan yang tidak searah dengan peningkatan kemiskinan di 

Provinsi Sulawesi Barat.  

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel investasi terhadap kemiskinan 

diperoleh nilai signifikansi yaitu 0,055 lebih kecil dari 0,05 dan t-hitung adalah 

sebesar 2.365 lebih kecil dari t-tabel  (df = 2,44691), sehingga hipotesis H0 ditolak 

dan Ha diterima. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel investasi secara 

parsial berpengaruh positif serta signifikan terhadap kemiskinan.  
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Berdasarkan hasil analisis regresi pertumbuhan ekonomi terhadap 

kemiskinan diperoleh nilai signifikansi yaitu 0.660 lebih besar dari 0,05 dan t-

hitung adalah sebesar -0.461 lebih kecil dari t-tabel  (df = 2,44691), sehingga 

hipotesis Ha ditolak dan H0 diterima. Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap kemiskinan.  

c. Koefisien Determinasi Ganda (R
2
) 

Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien 

determinasi untuk dua variabel bebas ditentukan dengan R square, adapun hasil 

koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.13 Koefisien Determinasi Ganda (R
2
) 

Model R Square Adjusted R Square 

1 0.649 0.549 

2 0.503 0.255 

   Sumber: Eviews 10, 2022 

Tabel hasil regresi pada model 1 di atas pengaruh tingkat pendidikan dan 

investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat diperoleh 

nilai R
2
 sebesar 0,649 . Hal ini berarti variasi dari variabel tingkat pendidikan dan 

investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Barat adalah sebesar 64,9 

persen. Adapun sisanya variasi variabel lain dijelaskan diluar model sebesar 35,1 

persen.  

Tabel hasil regresi pada model 2 di atas pengaruh tingkat pendidikan dan 

investasi terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi 

Barat diperoleh nilai R2 sebesar 0,503 . Hal ini berarti variasi dari variabel tingkat 
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pendidikan dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Barat adalah 

sebesar 50,3 persen. Adapun sisanya variasi variabel lain dijelaskan diluar model 

sebesar 49,7 persen. 

Hasi yang di peroleh R
2
 dalam model 1 dan 2 dari penelitian ini sejalan 

dengan hasil R
2 

dari penelitian (Pratama, Risky, Paulus Kindangen, and Een N. 

Walewangko, 2019) yang menjelaskan Nilai R2 yang diperoleh sebesar 0.623. 

artinya, variasi perubahan investasi, tenaga kerja dan tingkat pendidikan 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar 62.3%, sedangkan sisanya (37,7%) 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukan dalam model. Nilai 

R2 yang diperoleh sebesar 0.532. artinya, variasi perubahan investasi, tenaga kerja, 

tingkat Pendidikan dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kemiskinan sebesar 

53.2%, sedangkan sisanya (46.8%) dijelaskan oleh variabelvariabel lain yang 

tidak dimasukan dalam model. Begitupun hasil R
2
 model 1 dan model 2 dari 

penelitian (Arjuntara, I. Komang Agus Tri, and I. Ketut Sudibia) yang 

menujukkan investasi, tingkat pendidikan dan jumlah penduduk terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan nilai R
2
 model 1 sebesar 0.430 dan hasil 

nilai R
2
 dalam model 2 sebesar 0.411. 

3. Analisi Jalur (Path Analysis) 

Analisis jalur merupakan suatu teknik pengembangan dari regresi linier 

berganda, dengan menggunakan teknik hubungan sebab-akibat untuk 

menganalisis pengaruh variabel bebas dalam suatu model terhadap variabel 

terikatnya. Dalam analisis ini juga dapat dilihat pengaruh secara langsung maupun 

tidak langsung dalam suatu model regresi yang dianalisis. 
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Berdasarkan model analisis regresi maka diperoleh hubungan antara setiap 

variabel. Adapun pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat dalam sebuah model regresi dapat dilihat nilai-nilai koefisien dan tingkat 

signifikan di masing-masing pada tabel 4.14 dibawah. Pada analisis jalur dapat 

dibedakan pengaruh langsung maupun tidak langsung dari variabel dependen ke 

variabel independennya. Jalur langsung merupakan pengaruh langsung dari satu 

variabel bebas ke variabel terikat, sedangkan jalur tidak langsung merupakan 

pengaruh yang melalui suatu variabel antara atau variabel intervening. 

Tabel 4.14 Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Investasi Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan 

Pengaruh 

Antar 

Variabel 

Pengaruh 

Langsung 

Tingkat 

Signifikansi 

Pengaruh 

Tidak 

Langsung 

Melalui Y1 

Total 

Pengaruh 

X1 → Y1 3,298 0,012* - 3.298 

X2 → Y1 0.863 0,416* - 0.863 

X1 → Y2 -0.284 0.785* -1.520 -0.804 

X2 → Y2 2.365 0,055* -0.397 1.968 

Y1 → Y2 -0.461 0.660* - -0.461 

Ket : * adalah data signifikan (0,05) 

Sumber : Eviews 10, 2022 

Berdasarkan model struktural diatas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

Model 1 : Y = 27.796 + 0.001 X1 + 3.121 X2 

Hasil persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Nilai koefisien β0 sebesar 27,796. Jika variabel investasi (X1), dan tingkat 

pendidikan (X2), tidak mengalami perubahan atau konstan, maka kemungkinan 

akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi (Y1) sebesar 27,796. 
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2. Nilai koefisien β1 sebesar 0,001, hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 

penambahan investasi (X1) maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

(Y1) sebesar 0,001 dengan asumsi bahwa variabel tingkat pendidikan (X2) 

dianggap konstan. 

3. Nilai koefisien β2 sebesar 3,121, hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 

peningkatan tingkat pendidikan (X2) sebesar 1 persen maka akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Y1) sebesar 3,121 dengan asumsi bahwa 

variabel investasi (X2) dianggap konstan. 

Model 2 : Y = 1.899 + 8.840 X1 + 0.534 X2 + 0.010 Y1 

Hasil persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Nilai koefisien β0 sebesar 1,899. Jika variabel tingkat pendidikan (X1), 

nvestasi (X2), dan pertumbuhan ekonomi (Y1) tidak ada perubahan atau 

konstan, maka akan terjadi peningkatan kemiskinan (Y2) sebesar 1,899. 

2. Nilai koefisien β1 sebesar 8,840. Nilai ini menunjukkan bahwa ketika terjadi 

peningkatan tingkat pendidikan (X1) maka akan menurunkan kemiskinan (Y2) 

sebesar 8,840 dengan asumsi bahwa variabel investasi (X2) dan pertumbuhan 

ekonomi (Y1) dianggap tetap atau konstan. 

3. Nilai koefisien β2 sebesar 0,534. Nilai ini menunjukkan bahwa ketika terjadi 

investasi (X2) maka akan menurunkan kemiskinan (Y2) sebesar 0,534 dengan 

asumsi bahwa variabel tingkat pendidikan (X1) dan pertumbuhan ekonomi (Y1) 

dianggap tetap atau konstan. 

4. Nilai koefisien β3 sebesar 0,010. Nilai ini menunjukkan bahwa ketika terjadi 

peningkatan pertumbuhan ekonomi (Y1) maka akan menurunkan kemiskinan 
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(Y1) sebesar 0,010 dengan asumsi bahwa variabel tingkat pendidikan  (X1) dan 

investasi (X2) dianggap tetap atau konstan. 

Gambar 4.1 Model Struktural Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Investasi 

terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi 
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D. Pembahasan Hasil Penelitian 

1.  Tingkat Pendidikan Terhdap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi 

Sulawesi Barat 

Melalui investasi pendidikan diharapkan akan mampu meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai 

seseorang maka produktivitas orang tersebut akan semakin tinggi pula. 

Peningkatan modal manusia sangat strategis dalam meningkatkan perekonomian 

di suatu wilayah dalam hal ini pertumbuhan ekonomi.  

Berdasarkan hasil pada penelitian ini, bahwa tingkat Pendidikan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan angka 

signifikan pada tabel sebesar 0,012 lebih kecil dari taraf signifikan yang 

digunakan yakni 0,05 yang berarti terjadi hubungan yang signifikan. Terdapat 

hubungan searah antara tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Sulawesi Barat.  

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ( I 

Made Rama Stana Pramana Giri & Ni Luh Karmini 2022) yang berkesimpulan 

bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Serta menyatakan 

apabila seseorang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi, dan lamanya dalam 

menempuh pendidikan akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik 

dibandingkan dengan pendidikannya yang lebih rendah. Apabila upah pekerja 

mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak penduduk yang memiliki 

pendidikan tinggi, maka semakin tinggi produktivitas dan ekonomi nasional akan 
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tumbuh dengan baik.  Namun penelitian yang dilakukan oleh (Alifah Yustina 

Salsabila, Niniek Imaningsih & Riko Setya Wijaya 2021) berbeda, hasilnya 

mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah Gerbang Kertosusila. 

Sebagaimana dalam teori human capital menyatakan bahwa pendidikan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ketrampilan 

dan produktivitas tenaga kerja. Apabila dalam suatu negara/daerah tingkat 

pendidikannya meningkat, mengindikasikan bahwa penduduk yang mempunyai 

keterampilan dan pengetahuan yang tinggi semakin meningkat. Sehingga akan 

mendorong dan meningkatkan produktivitas, dimana pertumbuhan produktivitas 

tersebut pada gilirannya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. 

2.  Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat 

Berdasarkan hasil pada penelitian ini, bahwa investas yang diukur melalui 

penanaman modal dalam negeri memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi dengan angka signifikan pada tabel sebesar 0,416 

lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan yakni 0,05 yang berarti tidak 

terjadi hubungan yang signifikan antara pengaruh investasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (L. 

Supratiyoningsih & N. Yuliarmi 2022) yang menunjukkan bahwa investasi tidak 

memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Bali. Akan tetapi, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (D. 

Prasetyawan, A. Hanim & L. Yuliati 2017) memberi kesimpulan bahwa investasi 
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memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Jawa Timur. 

Namun hasil ini bertolak belakang dengan teori harrod-domar, yang 

menyatakan besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya 

pendapatan nasional. Hubungan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi 

adalah dengan adanya investasi berupa pembelian barang modal dan pelengkapan 

produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa 

yang dibutuhkan dalam perekonomian sehingga hal ini dapat meningkatkan PDB 

riil Indonesia dan dengan demikian akan berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi akan meningkatkan kapasitas 

produksi yang pada akhirnya berujungpada pembukaan lapangan kerja baru, yang 

pada tahap selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Gwijangge et al., 

2018). 

3.  Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat 

Berdasarkan hasil pada penelitian ini, bahwa tingkat pendidikan yang 

diukur melalui angka partisipasi murni memiliki pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap kemiskinan dengan angka signifikan pada tabel sebesar 0.785 

lebih besar dari taraf signifikan yang digunakan yakni 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang tidak searah dengan 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh (Hermawan, Andi Adi & Qi Mangku Bahjatulloh, 2022) bahwa disimpulkan 

tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan 
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di Indonesia Tahun 2016-2020. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh (Ahmad Afwan Alwi & Syafaruddin Hardiani, 2021) memberi kesimpulan 

bahwa tingkat pendidikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di 

Provinsi Jambi Tahun 2004-2018.  

Namun hasil ini bertolak belakang dengan teori Sharp, yang menyatakan 

penyebab kemiskinan dipandang dari segi ekonomi adalah akibat dari rendahnya 

kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini 

disebabkan oleh rendahnya pendidikan, kualitas sumber daya manusia yang 

rendah berarti produktivitasnya juga rendah, yang pada gilirannya upahnya juga 

rendah (Mudrajad Kuncoro, 2006). 

Teori human capital berasumsi bahwa, seseorang dapat meningkatkan 

penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap penambahan satu tahun 

sekolah berarti disuatu pihak, peningkatan kemampuan kerja dan penghasilan 

seseorang. Akan tetapi dipihak lain menunda penerimaan penghasilan selama satu 

tahun dalam mengikuti sekolah tersebut (Simanjuntak, 1998). 

Pendidikan mempunyai peranan penting untuk peningkatan kualitas 

manusia, baik dalam arti perkembangan intelektual maupun keterampilan 

profesional. Pendidikan tamat SD/SMA tidak berpengaruh terhadap penurunan  

kemiskinan karena apabila hanya berpendidikan setingkat SMA akan 

menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas. Seseorang dengan 

tingkat pendidikan rendah kurang terakomodasi dalam pasar kerja yang memberi 

jaminan upah layak. Pendapatan yang rendah membuat penduduk miskin kurang 

memperhatikan atau tidak dapat mengakses pendidikan dan kesehatan dengan 
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baik, sehingga produktivitaspun rendah, dan oleh karena itu pendapatan yang 

diperoleh pun rendah. Situasi ini berjalan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya, membentuk sebuah perangkap kemiskinan. 

4.  Investasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat 

Berdasarkan hasil pada penelitian ini, bahwa investasi yang diukur melalui 

penanaman modal dalam negeri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan dengan angka signifikan pada tabel sebesar 0,055 lebih kecil dari taraf 

signifikan yang digunakan yakni 0,05 yang berarti terjadi hubungan yang 

signifikan. Hal ini menunjukan adanya hubungan searah antara tingkat pendidikan 

dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh (I Gusti Ngurah Jana Loka Adi Parwa & I Gusti Wayan Murjana Yasa, 2019) 

bahwa disimpulkan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Provinsi Bali, dimana peningkatan investasi akan disertai dengan 

pengurangan kemiskinan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Leli Safitri & Muhammad Effendi, 2019) memberi kesimpulan bahwa investasi 

memiliki pengaruh positif tapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kemiskinan di Kalimantan Selatan.  

Investasi memiliki peranan penting dalam mengurangi kemiskinan, hal ini 

dikarenakan investasi yang masuk dalam suatu daerah akan membuka lapangan 

kerja baru bagi masyarakat di daerah tersebut selain itu investasi yang tertanam 

juga akan menyebabkan meningkatnya pembangunan di daerah tersebut yang 

akan berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan tidak menutup 
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kemungkinan berkurangnya kemiskinan di daerah tersebut. Investasi yang berupa 

pembelian stok barang-barang modal juga akan menambah kemampuan 

masyarakat untuk berproduksi sehingga terjadi peningkatan ekonomi masyarakat 

di daerah tersebut dan berujung juga pada pengurangan penduduk miskin di 

deerah tersebut. 

Menurut teori lingkaran setan kemiskinan yang dikemukakan oleh Nurkse 

salah satu penyebab adanya lingkaran setan kemiskinan adalah kurangnya 

rangsangan dalam pembentukan modal, sehingga produktivitas masyarakat 

menjadi rendah yang menyebabkan penghasilan yang di dapat juga rendah yang 

berdampak juga terhadap peningkatan kemiskinan. Nurkse menjelaskan dalam 

teorinya bahwa pembentukan modal merupakan faktor penting dalam mengurangi 

kemiskinan dengan meningkatkan stok barang-barang modal dalam masyarakat 

maka akan meningkatkan produktivitas masyarakat yang akan menambah 

pendapatan yang diterima dan akan berujung pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat (I Gusti Ngurah Jana Loka Adi Parwa & Yasa, 2019). 

5.  Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi 

Barat 

Berdasarkan hasil pada penelitian ini, bahwa pertumbuhan ekonomi yang 

diukur melalui produk domestic regional bruto perkapita atas dasar harga kosntan 

memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dengan 

angka signifikan pada tabel sebesar 0.660 lebih besar dari taraf signifikan yang 

digunakan yakni 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

mempunyai hubungan yang tidak searah dengan kemiskinan di Provinsi Sulawesi 
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Barat. Hal ini berarti, meningkatnya pertumbuhan ekonomi belum mampu 

mengurangi kemiskinan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Kemungkinan 

terjadi arus keuangan dan pendapatan dalam perekonomian di Provinsi Sulawsi 

Barat yang hanya mengalir pada golongan masyarakat berpendapatan menengah 

ke atas atau dengan kata lain terjadi ketidakmerataan pendapatan. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh (Masinambow, Vecky AJ & Tri Oldy Rotinsulu) bahwa disimpulkan 

pertumbuhan ekonomi berpegaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

kemiskinan di Gorontalo. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Ahmad Afwan Alwi & Syafaruddin Hardiani, 2021) memberi kesimpulan bahwa 

pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di 

Provinsi Jambi Tahun 2004-2018. 

6.  Pengaruh Tingkat Pendidikan Tehhadap Kemiskinan Melalui 

Pertumbuhan Ekonomi 

Besarnya pengaruh tidak langsung investasi terhadap kemiskinan melalui 

pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai probabilitas sebesar -0.520. hal ini 

menunjukkan variabel tingkat pendidikan berpengaruh secara negatif terhadap 

kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. Hasil 

penelitian sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Adhitya, B. 

Prabawa, A. & Kencana, H 2022) yang menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan 

memiliki pengaruh yang negative terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan 

ekonomi. Beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arjuntara, I. 

Komang Agus Tri & I. Ketut Sudibia ) dengan hasil bahwa tingkat pendidikan 
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tidak mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Bali. Teori lingkaran setan kemiskinan yang dikemukakan oleh Nurkse 

menjelaskan bahwa lingkaran setan kemiskinan diawali dengan adanya 

produktivitas yang rendah sehingga menyebabkan pengahasilan yang di dapat 

juga rendah. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pendidikan merupakan 

salah satu kunci utama atau gerbang utama dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan juga mengurangi kemiskinan hal ini dikarenakan pendidikan sendiri 

membuat masyarakat memiliki pengetahuan dan juga berbagai keterampilan yang 

diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. 

7.  Pengaruh Investasi Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan 

Ekonomi 

Besarnya pengaruh tidak langsung investasi terhadap kemiskinan melalui 

pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai probabilitas sebesar -0.397. hal ini 

menunjukkan variabel investasi berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan 

melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. Hasil dari penelitian 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyawan, Daftian Tri, 

Anifatul Hanim, and Lilis Yuliati) yang menyimpulkan bahwa investasi 

berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Jawa Timur. Investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan 

kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas 

produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja 

baru, dalam hal ini akan semakin memperluas kesempatan kerja (Todaro, 2003). 
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Bab V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuat 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel tingkat pendidikan berpengaruh signifikan secara langsung 

terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Barat. 

2. Variabel investasi berpengaruh tidak signifikan secara langsung tehadap 

PDRB di Provinsi Sulawesi Barat. 

3. Variabel tingkat pendidikan berpengaruh tidak signifikan secara langsung 

terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. 

4. Variabel investasi berpengaruh signifikan secara langsung terhadap 

kemiksinan di Provinsi Sulawesi Barat. 

5. Variabel PDRB berpengaruh tidak signifikan secara langsung terhadap 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. 

6. Variabel tingkat pendidikan berpengaruh secara tidak langsung terhadap 

kemiskinan melalui PDRB di Provinsi Sulawesi Barat. 

7. Variabel investasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan 

melalui PDRB di Provinsi Sulawesi Barat. 
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B.  Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat 

diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah : 

1.  Saran untuk pemerintah, perlunya penanganan yang lebih baik lagi terkait 

pengalokasian penanaman modal baik itu dalam negeri maupun asing 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam upaya menurunkan angka 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Meskipun secara kuantitas jumlah 

tenaga kerja memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan 

penurunan angka kemiskinan, namun seharusnya disertai dengan upaya 

peningkatan kualitas tenaga kerja. 

2.  Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

referensi. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan 

yang perlu ditambah seperti memasukkan variabel-variabel lain yang 

termasuk dalam faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan 

kemiskinan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran I : Uji Normalitas 

0
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Series: Residuals

Sample 2012 2021

Observations 10

Mean       4.11e-16

Median   0.007461

Maximum  0.350951

Minimum -0.446289

Std. Dev.   0.228277

Skewness  -0.401178

Kurtosis   2.908270

Jarque-Bera  0.271746

Probability  0.872953


 

 

Lampiran II : Uji Multikolinieritas 

 X1 X2 
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Lampiran III : Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Glejser  
     
     F-statistic 2.809532     Prob. F(3,6) 0.1303 

Obs*R-squared 5.841591     Prob. Chi-Square(3) 0.1196 

Scaled explained SS 4.761737     Prob. Chi-Square(3) 0.1901 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: ARESID   

Method: Least Squares   

Date: 10/18/22   Time: 06:23   

Sample: 2012 2021   

Included observations: 10   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.680631 1.166177 2.298649 0.0612 

X1 1.20E-05 1.41E-05 0.849724 0.4281 

X2 -0.235244 0.102336 -2.298742 0.0612 

Y1 0.006244 0.010173 0.613828 0.5619 
     
     R-squared 0.584159     Mean dependent var 0.154098 

Adjusted R-squared 0.376239     S.D. dependent var 0.160393 

S.E. of regression 0.126676     Akaike info criterion -1.005196 

Sum squared resid 0.096281     Schwarz criterion -0.884162 

Log likelihood 9.025980     Hannan-Quinn criter. -1.137970 

F-statistic 2.809532     Durbin-Watson stat 3.354063 

Prob(F-statistic) 0.130271    
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Lampiran  IV : Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.248984     Prob. F(2,5) 0.3631 

Obs*R-squared 3.331526     Prob. Chi-Square(2) 0.1890 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 01/02/23   Time: 08:04   

Sample: 2012 2021   

Included observations: 10   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 36.36775 48.82758 0.744820 0.4899 

X1 0.000402 0.000407 0.987842 0.3686 

X2 -3.446858 4.301540 -0.801308 0.4593 

RESID(-1) -0.355854 0.392895 -0.905724 0.4066 

RESID(-2) -0.790953 0.527616 -1.499108 0.1941 
     
     R-squared 0.333153     Mean dependent var 1.37E-15 

Adjusted R-squared -0.200325     S.D. dependent var 4.150816 

S.E. of regression 4.547607     Akaike info criterion 6.173932 

Sum squared resid 103.4037     Schwarz criterion 6.325225 

Log likelihood -25.86966     Hannan-Quinn criter. 6.007965 

F-statistic 0.624492     Durbin-Watson stat 2.209467 

Prob(F-statistic) 0.665580    
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.055175     Prob. F(2,4) 0.9470 

Obs*R-squared 0.268470     Prob. Chi-Square(2) 0.8744 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 10/18/22   Time: 06:08   

Sample: 2012 2021   

Included observations: 10   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.315333 3.287471 -0.095920 0.9282 

X1 3.40E-06 3.91E-05 0.086783 0.9350 

X2 0.027251 0.288047 0.094608 0.9292 

Y1 -0.001064 0.027343 -0.038912 0.9708 

RESID(-1) 0.160051 0.571938 0.279839 0.7935 

RESID(-2) 0.200900 0.791455 0.253837 0.8121 
     
     R-squared 0.026847     Mean dependent var 4.11E-16 

Adjusted R-squared -1.189594     S.D. dependent var 0.228277 

S.E. of regression 0.337788     Akaike info criterion 0.950913 

Sum squared resid 0.456403     Schwarz criterion 1.132464 

Log likelihood 1.245434     Hannan-Quinn criter. 0.751752 

F-statistic 0.022070     Durbin-Watson stat 1.874682 

Prob(F-statistic) 0.999595    
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Lampiran V : Uji Analisis Jalur (Path Analysis) 

Dependent Variable: Y1   

Method: Least Squares   

Date: 10/18/22   Time: 06:16   

Sample: 2012 2021   

Included observations: 10   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -27.79630 42.03575 -0.661254 0.5296 

X1 0.001080 0.000328 3.298067 0.0132 

X2 3.121443 3.614576 0.863571 0.4164 
     
     R-squared 0.649568     Mean dependent var 19.22600 

Adjusted R-squared 0.549445     S.D. dependent var 7.011836 

S.E. of regression 4.706583     Akaike info criterion 6.179126 

Sum squared resid 155.0635     Schwarz criterion 6.269902 

Log likelihood -27.89563     Hannan-Quinn criter. 6.079546 

F-statistic 6.487680     Durbin-Watson stat 1.969694 

Prob(F-statistic) 0.025475    
     
     

 

Dependent Variable: Y2   

Method: Least Squares   

Date: 10/18/22   Time: 06:21   

Sample: 2012 2021   

Included observations: 10   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.899752 2.573823 -0.738105 0.4883 

X1 -8.84E-06 3.11E-05 -0.284317 0.7857 

X2 0.534295 0.225862 2.365586 0.0559 

Y1 -0.010360 0.022452 -0.461434 0.6607 
     
     R-squared 0.503604     Mean dependent var 4.088384 

Adjusted R-squared 0.255406     S.D. dependent var 0.324003 

S.E. of regression 0.279581     Akaike info criterion 0.578127 

Sum squared resid 0.468994     Schwarz criterion 0.699161 

Log likelihood 1.109364     Hannan-Quinn criter. 0.445353 

F-statistic 2.029044     Durbin-Watson stat 1.652937 

Prob(F-statistic) 0.211395    
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