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ABSTRAK 

Nama  : AGUNG MULYADI IDRIS 

Nim : 90300117097 

 
Judul : PENGARUH RATA – RATA LAMA SEKOLAH TINGKAT 

PENGANGGURAN PENGELUARAN PER KAPITA DAN INFLASI 

TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MAKASSAR 

 

 
Pembangunan ekonomi menjadi salah satu indikator dalam pengentasan 

kemiskinan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama 

pembangunan di Kota Makassar untuk meningkatkan perekonomian agar dapat  

menata kehidupan yang layak dengan memperbanyak lapangan pekerjaan sehingga 

dapat mengurangi angka kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dampak terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan 

oleh faktor-faktor seperti rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran, pengeluaran 

perkapita, dan inflasi. 

 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan 

menggunakan data sekunder periode 2005-2021. Hasil Penelitian ini menunjukkan 

bahwa secara simultan rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran, pengeluaran 

perkapita, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan pertumbuhan 

ekonomi. Secara parsial, rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran dan inflasi tidak 

berpengaruh signifikan sedangkan pendapatan perkapita berpengaruh signifikan 

terhadap kemiskinan. Secara parsial, rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran, 

pengeluaran perkapita, dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah langkah yang disertai dengan 

berbagai kegiatan ekonomi serta perubahan dalam struktur ekonomi. Pembangunan 

ekonomi tidak hanya terkait pada suatu masalah pendapatan nasional rill, tetapi juga 

berkaitan terhadap modernisasi proses kegiatan ekonomi (Almizan, 2016). 

Pembangunan ekonomi menjadi salah satu indikator dalam pengentasan kemiskinan 

agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Daulay, 2020; Ernawati, 2021). 

Pembangunan ekonomi dalam pendekatan makro, kemiskinan diidentifikasi 

dengan pertumbuhan PDB dan pendapatan yang lambat karena memperhitungkan 

faktor individu dalam pertumbuhan termasuk akumulasi modal dan human capital 

(Major, 2020). 

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang serba kekurangan seperti barang 

dan uang yang dapat membiayai kebutuhan hidup. Adapun kemiskinan pada arti yang 

cukup luas, kemiskinan adalah keaadan yang multiface, menurut Chambers, 

kemiskinan merupakan konsep yang terintegrasi dan memiliki lima dimensi : (1) 

ketidakberdayaan (powerless), (2) kemiskinan (poverty), (3) kepekaan untuk  

mengatasi keaadan darurat (emergency), (4) isolasi dan (5) tergantung secara 

sosiologis atau geografis (dependence) (Kwalomine, 2021). 

Setiap provinsi di Indonesia sering terjadi masalah seperti ini, termasuk yang 

terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Kota Makassar sebagai kota metropolitan 

terbesar ke lima di Indonesia. Persoalan kemiskinan ini sangat mempengaruhi 
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pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menggunakan berbagai cara dalam mengurangi 

kemiskinan, akan tetapi masalah kemiskinan menjadi hambatan serta menjadi 

perhatian utama. Adapun syarat utama dalam menurunkan angka kemiskinan dengan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Dalam menanggulangi 

masalah kemiskinan, perlu adanya strategi dan berbagai cara pemerintah yang wajib 

diselesaikan terlebih dahulu, seperti rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran, 

pengeluaran perkapita, serta inflasi (Sulselprov.co.id, 2020). 

Pertumbuhan ekonomi cukup berkembang pesat di Kota Makassar. Pemerintah 

setempat wajib mempunyai kemampuan agar bisa meningkatkan potensi  ekonomi 

Kota Makassar secara efektif dan efisien. Dalam upaya meningkatkan perekonomian 

daerah (Hidayat, 2020). 

Tujuan utama pembangunan di Kota Makassar untuk meningkatkan 

perekonomian agar dapat menata kehidupan yang layak dengan memperbanyak 

lapangan pekerjaan serta mewujudkan kesejahteraan penduduk di Kota Makassar. Hal 

ini menjadi sasaran utama pembangunan Kota Makassar dengan tujuan mengurangi 

angka kemiskinan. Dengan terjadinya hal seperti ini disebabkan oleh adanya kesadaran 

pemerintah dalam kegagalan mengatasi angka kemiskinan yang berakibat pada 

timbulnya bermacam-macam masalah ekonomi, politik serta sosial. Akibatnya 

kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang sangat penting dan menjadi 

prioritas pemerintah Kota Makassar (Ikram, 2018). 

Terganggunya kestabilan perekonomian di Kota Makassar yang berakibat pada 

kesejahteraan masyarakatnya disebabkan dari tingginya angka pengangguran. Dengan 

memperbaiki pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal 
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ini sebagai struktur penggerak pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Pertumbuhan ekonomi menjadi patokan 

untuk menilai perkembangan pada negara-negara. Adapun disuatu negara yang 

pertumbuhan ekonominya tinggi, akan membuka lapangan pekerjaan serta 

memberikan kesempatan kerja yang akan menambah pendapatan masyarakat, serta 

dapat mencukupi kebutuhan hidupnya (Tussa’Diah, 2019). 

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, tabel di atas menjelaskan bahwa pada 

garis kemiskinan mengalami fluktuasi, yaitu di tahun 2005 sebesar 35,10 ribu jiwa, 

lalu bertambah menjadi 39,30 ribu jiwa tahun 2006. Kemudian menurun menjadi  

37,17 ribu jiwa tepat di tahun 2007. Selanjutnya tahun 2008 sampai pada tahun 2019 

penduduk miskin mengalami fluktuasi. Kemudian 2020 menjadi 69,98 ribu jiwa. 

Berdasarkan tabel di atas bahwa pemerintah serta masyarakat perlu banyak upaya 

untuk menurunkan kemiskinan. 
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Masyarakat Miskin Kota Makassar Tahun 2005-2021 

 

Tahun 
Persentase 

Masyarakat Miskin 

2005 6,19 % 

2006 7,22% 

2007 5,66% 

2008 5,36% 

2009 5,52% 

2010 5,86% 

2011 5,29% 

2012 5,02% 

2013 4,70% 

2014 4,48% 

2015 4,38% 

2016 4,56% 

2017 4,59% 

2018 4,41% 

2019 4,28% 

2020 4,54% 

2021 4,82% 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2022) 

 

Pengangguran menjadi unsur lain dari berbagai permasalahan di Kota 

Makassar. Dimana tingkat pengangguran belum seimbang dengan ketersediaan 

lapangan pekerjaan. Jumlah pengangguran terus meningkat setiap tahunnya,  

sedangkan lulusan tinggi yang diterima bekerja sangat sedikit jumlahnya. Hal ini 

berakibat banyaknya jumlah pengangguran lulusan pendidikan tinggi yang baru lulus 

(Harryyadi, 2016). 

Berdasarkan tabel dibawah menunjukkan data pengangguran mengalami 

fluktuasi dari tahun 2005 – 2020. Dimana pada tahun 2006 persentase angka 

pengangguran di Kota Makassar menurun dari tahun 2005 sebanyak 5,02. Tahun 2007 

kembali meningkat sebesar 18,02%, di tahun 2008 kembali mengalami penurunan 

sebanyak 11,75% dan kembali meningkat pada tahun 2009 sebesar 12,86%. Tahun 
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berikutnya, 2010 ke 2011 angka pengangguran kembali mengalami penurunan yang 

cukup tinggi sebesar 5,32%. Di tahun 2012 ke 2013 menurun kembali sebanyak 

9,53%. Kemudian di tahun 2014 sampai tahun 2016 terjadi kenaikan terus-menerus, 

hingga di tahun 2017 kembali menurun sebanyak 10,59% dan meningkat 12,19% di 

tahun 2018 hingga tahun 2020 kembali meningkat sebanyak 15,92%.  Kemudian  

tahun 2021 menurun sebanyak 13,82% (Badan Pusat Statistik, 2020) 

Pengangguran Kota Makassar Tahun 2005-2021 

Tahun 
Pengangguran 
(dalam persen) 

2005 19,04 

2006 14,02 

2007 18,02 

2008 11,75 

2009 12,86 

2010 13,34 

2011 8,40 

2012 13,72 

2013 9,53 

2014 10,93 

2015 12,02 

2016 12,07 

2017 10,59 

2018 12,19 

2019 10,39 

2020 15,92 

2021 13,82 

Sumber : BPS Kota Makassar (2022) 

 

Masih perlu penanganan yang lebih agar dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi di Kota Makassar sehingga tetap stabil bahkan meningkat. Pertumbuhan 

ekonomi memang merupakan syarat kewajiban dalam mengurangi angka kemiskinan 

di Kota Makassar. Pertumbuhan ekonomi harus kesemua golongan pendapatan, 
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termasuk pada golongan penduduk miskin (Ishak, dkk., 2020). 

 

Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar Tahun 2005-2021 

 

Tahun 
Pertumbuhan 

Ekonomi 

2005 7,16% 

2006 8,09% 

2007 8,11% 

2008 10,52% 

2009 9,2% 

2010 9,83% 

2011 9,65% 

2012 9,88% 

2013 8,91% 

2014 7,39% 

2015 7,55% 

2016 8,03% 

2017 8,23% 

2018 8,42% 

2019 8,79% 

2020 -1,27% 

2021 4,47% 

Sumber:BPS Kota Makassar 2022 

 

Sementara berdasarkan tabel di atas, peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota 

Makassar dalam 15 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Di tahun 2005 pertumbuhan 

ekonomi Kota Makassar sebesar 7,16%. Sedangkan di tahun 2006 sampai 2018 terjadi 

fluktuasi, dan data 2019 menjadi 8.79%, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2020 

mejadi -1,27%, kemudian kembali meningkat sebesar 4,47%. Pemerintah Kota 

Makassar masih perlu meningkatkan usaha dalam menstabilkan pertumbuhan 

ekonomi. 

Standar hidup layak pula menjadi salah satu faktor lain penyebab terjadinya 

kemiskinan di Kota Makassar, taraf kesejahteraan yang dimiliki penduduk menjadi 



7 
 

 

 

 

efek semkain membaiknya perekonomian. Kesanggupan daya beli masyarakat dan 

bahan pokoknya dapat dilihat dari besarnya pengeluaran perkapita. Artinya semakin 

kecil kemampuan daya beli masyarakat maka semakinkecil pengeluaran perkapita, jika 

terjadi secara terus menerus dapatmengakibatkan makin tingginya tingkat kemiskinan 

di Kota Makassar (Badan Pusat Statistik, 2020b). 

Adapun kebaruan pada penelitian ini yaitu penelusuran tentang kemiskinan 

serta pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar dilakukan dengan pendekatan teori 

urgensi pendidikan, pengangguran, pengeluaran perkapita serta urgensi infrastruktur. 

Sementara penelitian terdahulu (Ningtias & Anwar, 2021), mengenai kemiskinan di 

Kota Makassar menggunakan pendekatan pendidikan atau edukasi, pengangguran, 

upah minimum serta pengeluaran perkapita. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat mengangkat penelitian mengenai 

“Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Tingkat Pengangguran, Pengeluaran Per 

Kapita dan Inflasi tehadap Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota 

Makassar” 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian di atas maka masalah di rumuskan sebagai berikut: 

 

1. Apakah rata – rata lama sekolah berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui kemiskinan di Kota Makassar 

2. Apakah tingkat pengangguran berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui kemiskinan di Kota Makassar 

3. Apakah pengeluaran per kapita berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui kemiskinan di Kota Makassar 

4. Apakah inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 

kemiskinan di Kota Makassar. 

C. Tujuan penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh rata – rata lama sekolah terhadaap kemiskinan 

dan pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar 

2. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan 

dan pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar 

3. Menganalisis pengeluaran perkapita terhadap kemiskinan dan 

pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar 

4. Menganalisis inflasi terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi 

di Kota Makassar 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Manfaat secara teoritis 

 

a. Adapun penelitian ini diperlukan bisa memperluas ilmu tentang 

penelitian kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi serta usaha 

dalam menurunkan angka kemiskinan. 

b. Adapun hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah 

sebagai masukan agar dapat mengambil tindakan dalam 

memperhatikan keadaaan ekonomi masyarakat serta membentuk 

masyarakat sejahtera. 

2. Manfaat Secara Praktis 

 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

saran kepada pemerintah agar dapat mengambil tindakan dalam 

memperhatikan keaadaan ekonomi masyarakat serta membentuk 

masyarakat sejahtera. 



 

 

 

 
 

BAB II 

 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Kemiskinan 

 

Menurut World Bank (2020), menyatakan bahwa seseorang yang 

berpenghasilan dibawah garis kemiskinan disebut sebagai orang miskin. 

Kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan standar global diukur dengan 1.90 

USD perhari. Dari total penduduk dunia pada tahun 2017 dimana angka 

kemiskinan global diprediksi sudah mencari angka 9,2% (Anwar & Sari, 2021). 

Berbeda dengan pendapat Ragner Nurkse (1953), yang menyatakan bahwa 

kemiskinan disebabkan oleh rendahnya produktivitas dan modal yang juga 

mengakibatkan penghasilan yang diperoleh juga minim. Teori lingkaran setan 

(vicious circle of poverty) merupakan salah satu faktor terjadinya kemiskinan 

(Nasution et al., 2021). 

Menurut Amartya Sen (dalam Romadlon, 2021) mengatakan faktor 

kemiskinan serta kelaparan tidak hanya ditimbulkan oleh faktor alam, melainkan 

ditimbulkan oleh faktor strukturalis atau kebijakan pemerintah yang berakibat 

pada kemiskinan masyarakat, sebagai contoh dengan adanya kediktatoran 

pemimpin atau sistem suatu negara yang berakibat pada terkekangnya masyarakat. 

Shanon, Spicker, Cheyne, Belgrave,dan O’Brien mengemukakan pendapat 

dalam teori neo-liberal dimana kemiskinan ialah suatu persoalan individual 

karena adanya pilihan individu itu sendiri. Menurutnya, kemiskinan dapat hilang

  dengan diperluasnya  kekuatan  pasar serta pertumbuhan 

ekonomidimaksimalkan setinggi – tingginya. Adapun  berbagai macam 
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pengentasan kemiskinan yang wajib bersifaresidual sementara dimana hanya 

menyangkutpautkan kelompok swadaya, keluarga, serta lembaga keagamaan. 

Tugas pemerintah menjaga serta dapat berpartisipasi langsung jika lembaga – 

lembaga tersebut sudah tidak mampu melaksanakan tugas mereka (Manalu, 2021) 

Chamber  dalam (Ningrum,2020) mengatakan bahwa  kemiskinan 

merupakan suatu keaadan seseorang yang mengalami kekurangan yang serta 

barang dalam menjamin kebutuhan hidup. Kemiskinan dengan arti luas ialah 

sebuah integrate concept dengan  terdapat beberapa segi: kemiskinan, 

ketergantungan, ketidak – berdayaan, rentan dalam menghadapi kondisi darurat, 

keterasingan berdasarkan geografis maupun sosiologis (Ningrum, dkk., 2020). 

 

Teori struktural dalam capitalism and the underdevelopment in Latin 

America yang di kemukakan Andre Gunder Frank (1967), bahwa terjadinya 

kemiskinan bukan disebabkan oleh pembangunan ekonomi dan suatu persoalan 

budaya, melainkan oleh politik-ekonomi dunia. Adapun asumsi lain dalam teori 

ini yaitu : [1] perekonomian tunggal mendominasi dunia sebagai akibatnya negara 

dikombinasikan pada lingkungan produksi kapitalisme dan mampu 

mengakibatkan keterbelakangan pada negara miskin. [2] Melalui sistem 

metropolis-satelit, negara – negara utama menyerap laba yang berasal dari negara 

miskin. [3] akibat dari hal tersebut negara – negara tergolong miskin akan menjadi 

semakin miskin, begitupun negara – negara kaya akan semakin kaya. (Windia, 

2015). 

Dalam kehidupan seorang Muslim, tidak ada pemisahan antara komponen 

moral dan material, spiritual dan fisik, serta komponen duniawi dan eskatologis, 

berbeda dengan filsafat supranatural yang membagi keduanya. Demikian pula, 
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saat mendefinisikan kemiskinan, kita harus mempertimbangkan kedua faktor 

tersebut. Individu yang miskin spiritual kurang memiliki pemahaman agama 

(ukhrawi) dan umum (duniawi) yang diperlukan untuk “berbudaya dan taqarrub” 

kepada Allah SWT dengan menekankan nilai-nilai akhlaqul karimah. Oleh karena 

itu, perpaduan kedua definisi kemiskinan ini menjadi definisi ideal kemiskinan 

Islam 

Hal ini sesuai dengan firman Allah QS.Al-Anfaal ayat 28: 
 

 
 

 

Terjemahannya: 

 

 

 

 

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu 

hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah 

pahala yang besar (Kementrian Agama RI, 2005).

Saat ini kemiskinan menjadi masalah besar bagi pembangunan yang 

multidimensi. Kemiskinan juga dapat dengan mudah diidentifikasi dengan 

melihat kondisi keterbelakangan, ketidakmampuan ekonomi dan 

ketidakberdayaan, serta jumlah penduduk yang menjadi penyebab pendapatan 

dan ketimpangan serta kesenjangan antara penduduk (Nawawi et al., 2020) 

B. Pertumbuhan Ekonomi 

 

Adam Smith (dalam Sari, 2017), mengemukakan pemikirannya tentang 

bagian yang memiliki peran utama terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun 

kewajiban sistem terhadap pasar bebas. Dimana Adam Smith berkata, dalam 
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sistem pasar dapat menciptakan aktivitas ekonomi efektif serta semakin kuatnya 

pertumbuhan ekonomi. Berikutnya mengenai ekspansi pasar, dimana aktivitas 

produksi yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan menjual pada masyarakat 

serta mendapatkan profit. Selanjutnya mengenai kemajuan teknologi serta 

spesialisasi, dimana ekspansi pasar dan ekspansi ekonomi yang mampu 

dilakukannya spesialisasi pada aktivitas ekonomi. 

Berbeda dengan pandangan teori neoklasik yang dipelopori oleh Harrod- 

Domar mengatakan bahwa perlu adanya investasi dan kewirausahaan 

(entrepreneurship) dalam menciptakan pertumbuhan (steady growth). Salah satu 

syarat perekonomian negara dapat berkembang dengan pesat, diperlukan adanya 

peningkatan kemampuan dalam berwirausaha, karena semakin banyak usaha yang 

dilakukan, akan meningkat pula produksi barang dan jasa (Istianto et al., 2021). 

Berdasarkan teori Keynesian (dalam Amelia, 2017), mengatakan 

permintaan agregat ditentukan oleh output nasional jangka pendek seta 

kesempatan kerja. Keynes percaya persoalan pengangguran serta menurunkan 

tingkat inflasi bisa diatasi melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dalam 

teori Keynesian memperlihatkan besarnya peran pemerintah dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 

Simon Kuznet mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suata negara 

merupakan keberhasilan pemerintah dalam menyediakan produk ekonomi yang 

terus tumbuh bagi rakyatnya, dan keberhasilan pertumbuhan ini didasarkan pada 

kemajuan kelembagaan dan teknologi serta penyesuaian ideologis  yang 

diperlukan (Akhmaddhian, 2016). 
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Fisher dan Kindlebeger mengatakan pertumbuhan ekonomi didorong oleh 

pergeseran permintaan dari sektor primer dan sekunder. Clark mendukung 

pandangan ini, yang menggunakan data cross-sectional dari berbagai negara. 

Clark menjelaskan dalam hal struktur kesempatan kerja pada sektor produk dan 

tingkat pendapatan per kapita. Semakin tingginya pendapatan perkapita di suatu 

negara maka, semakin rendah peran sektor primer dalam menciptakan kesempatan 

kerja (Masli, 2006). 

Karena ekonomi Islam telah menjadi bidang studi yang serius, topik 

pertumbuhan ekonomi telah memasuki diskusi arus utama teori ekonomi Islam 

tradisional. Islam melihat perluasan ekonomi sebagai perbaikan bertahap aspek- 

aspek produktif yang meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk mencapai 

kemakmuran ekonomi, Islam dalam pandangan Al-Thariqi harus mempertahankan 

ciri khasnya. Di antara sifat-sifat tersebut adalah: 

a. Komprehensif (Al-syumul), Islam mengakui bahwa kemajuan tidak 

terbatas pada perhatian material belaka dan berusaha untuk mencapai 

tujuan yang lebih komprehensif daripada arah sempit yang ingin 

dicapai oleh sistem modern, yaitu penegakan keadilan sosial. 

b. Berimbang (Tawazun), Pembangunan tidak hanya diarahkan untuk 

menghasilkan lebih banyak barang serta jasa, tetapi juga bekerja 

untuk mencapai distribusi barang serta jasa yang lebih merata 

c. Realistis (Waqi’’iyyah) Perspektif realistis tentang masalah ini adalah 

salah satu yang memperhitungkan keadaan sebenarnya. 

d. Seperti yang dikatakan di atas, keadilan mensyaratkan bahwa 

ekspansi berjalan seiring dengan pemerataan. 
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Allah berfirman dalam Surah Al- Nahl ayat 90 : 

 

 

Terjemahan:  

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum  kerabat,  dan 

Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran. 

 

C. Human Capital dan Urgensi Pendidikan 

 

Schultz (1961) mengatakan human capital menjadi objek penting terhadap 

peningkatan perekonomian suatu negara. Ada dua cara untuk memperoleh sumber 

daya manusia. Pertama, seseorang dapat digunakan sebagai tenaga kerja. Dapat 

dikatakan bahwa semakin banyak pekerja, semakin tinggi produktivitasnya. 

Kedua, human capital dapat ditingkatkan atau didapatkan melalui peningkatan 

investasi (Nurkholis, 2016). 

Berbeda dengan pendapat Robert dan Wolf (1983), mengemukakan 

penyusunan strategi manusia dari strategi usaha, adapun langkah umum dalam 

memformasikan bentuk strategi human capital diturunkan dari strategi usaha. 

Dalam hal ini menunjukkan bagaimana strategi human capital merupakan sebuah 

proses yang bertingkat, diawali dari tingkat strategi, struktur, manusia, 
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danprosesnya itu sendiri. Human capital masih perlu ditinjau dari beberapa sudut 

pandang atau upaya peninjauan objek (Rudiyanto et al., 2019). 

Todaro (2006) mengatakan bahwa human capital adalah salah satu cara 

agar dapat menaikan atau menambah SDM lewat pendidikan. Dengan ini dapat 

menambah kualitas sumber daya manusia dalam memberi multiplier effect pada 

pembangunan wilayah, terkhusus pada bidang ekonomi. Produktivitas masyarakat 

akan semakin tinggi serta meningkatnya penghasilan dan mengurangi kemiskinan 

jika kualitas sumber daya manusia dinaikkan melalui pendidikan (Ilham, 2019). 

Jac Fitz-enZ (dalam W. Hidayat, 2018), mengatakan bahwa munculnya 

human capital disebabkan oleh sumber daya manusia yang mengalami 

pergerseran pada organisasi sebagai beban menjadi aset/modal. Basis sumber 

daya manusia suatu perusahaan adalah sumber nyata dari keunggulan 

kompetitifnya. Menurut ahli teori modal manusia Ehresman dan Smith, bisnis 

dapat mengambil manfaat dari mempekerjakan orang dengan berbagai keahlian. 

D. Tingkat Pengangguran 

 

Teori klasik tentang pasar makro yang dikemukakan oleh Adam Smith 

pada teori ekonomi makro (GSEP 308) mengatakan bila harga (upah) tenaga kerja 

relatif fleksibel, maka selalu seimbang antara permintaan pada tenaga kerja 

dengan penawaran terhadap tenaga kerja. Dimana mustahil kemungkinan dapat 

mengakibatkan terjadinya pengangguran suka rela, yang berarti tingkat upah (rill) 

yang disetujui dalam berbagai pasar tenaga kerja bila seluruh masyarakat mau 

bekerja  dengan  taraf  upah  tersebut  akan  mendapatkan  pekerjaan.   Lain 

halnya dengan masyarakat yang memilih untuk menganggur, yaitu masyarakat 
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yang tidak mau bekerja pada taraf yang telah berlaku (pengangguran sukarela) 

(Ningtias & Anwar, 2021). 

Dari teori Klasik (dalam Meilani & Alam, 2020), menyatakan bila 

pengangguran bisa dihindari dengan melihat dari bagian penawaran serta  

prosedur harga pada pasar bebas agar bisa menjamin terbentuknya permintaan 

yang dapat menarik seluruh penawaran. Dapat diartikan jika suatu saat terjadi 

kelebihan penawaran tenaga kerja, maka jumlah upah yang diterima bisa 

menurun. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya produksi di perusahaan menurun. 

Namun berbeda dengan Marx (dalam Ningtias & Anwar, 2021), 

mengatakan jika kapitalis telah timbul, maka bisa memunculkan persaingan 

antarindustri. Kemudian industri paling kuat akan membentuk sistem monopoli, 

dimana akan terdapat sebuah perusahaan yang akan mengendalikan perusahaan 

lainnya pada bisang perekonomian kapitalis, termasuk dalam memilih upah para 

buruh yang sangat murah. Berdasarkan konsep analisis Marx mengenai kelas 

buruh. Pada sistem seperti ini, pemilik modal akan melakukan penindasan 

terhadap para buruh. 

Teori Keynes (dalam Yuliana, 2021), mengatakan pengangguran dapat 

terjadi ditimbulkan oleh permintaan yang rendah, akibatnya laju pertumbuhan 

ekonomi terhambat, hal ini tidak disebabkan oleh produksi melainkan minimnya 

konsumsi. Keynes juga beropini hal itu tidak dapat dilimpahkan ke dalam 

mekanisme pasar bebas. Bila mengalami peningkatan dalam tenaga  kerja,  

jumlah pada upah bisa menurun pada hal ini dapat merugikan bukan 

menguntungkan, sebab penurunan tingkat upah berarti rendahnya daya beli 

penduduk pada suatu produk. Akibatnya, pengusaha menjadi rugi serta 
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penyerapan pekerja tidak dapat dilakukan. 

 

Beberapa jenis-jenis pengangguran sesuai dengan penyebabnya, sebagai 

berikut: (1) Pengangguran friksional, dimana masyarakat tidak memeliki 

pekerjaan namun tetap cari kerja yang terbaik (2) Pengangguran struktural, 

dimana ditimbulkan oleh adanya faktor perubahan perekonomian (3) 

Pengangguran siklus, dimana ditimbulkan oleh turunnya permintaan agregat 

sehingga perusahaan akan mengurangi pekerja (4) Pengangguran teknologi, 

dimana terjadi karena tenaga mesin serta bahan kimia menjadi pengganti dari 

tenaga manusia (Sejati, 2020). 

Pengangguran adalah sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi menjadi 

penyakit yang terus menyebar di banyak negara karena berbagai alasan yang 

mempengaruhinya. Berbagai macam pengangguran terdiri dari sebab-sebab, dan 

pengangguran merupakan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Cara agar 

mengurangi angka pengangguran dengan diperlukan kerja sama dari pemerintah, 

lembaga pendidikan, masyarakat setempat serta lain-lain. Adapun faktor 

penyebab pengangguran; kurangnya info, yang dimana mereka yang mencari 

pekerjaan tidak mempunyai peluang untuk mendapatkan informasi mengenai 

perusahaan yang sedang mencari tenaga kerja. Banyaknya warga yang tidak 

mempunyai keterampilan menjadikan salah satu sebab meningkatnya angka 

pengangguran di Indonesia. Minimnya lapangan pekerjaan. Kurang maksimalnya 

upaya pemerintah untuk memberikan pelatihan dalam upaya meningkatkan 

softskill masyarakat (Khodijah, 2018). 
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E. Pengeluaran Per Kapita 

 

Keynes melalui bukunya dengan judul “The General of Employment, 

Interst, and Money” yang dikutip oleh Nanga (2005) dalam Afrianto (2016) 

mengemukakan pada teori konsumsi, bahwa pada pendapatan yang masyarakat 

terima saat ini terhadap konsumsi mereka saat ini memliki korelasi. Artinya 

bahwa pendapatan masyarakat yang mereka terima pada waktu tertentu dapat 

mempengaruhi konsumsi yang dikeluarkan pada saat itu juga. Jika pendapatan 

meningkat maka konsumsi individu akan mengalami kenaikan begitupun 

sebaliknya. 

Y = a + bYd(a < 0, < 0 < b < 1) 
 
 

Konsumsi otonom (a), serta kecenderungan dalam mengkonsumsi 

marginal (b) (Marginal Propensity To Consume), MPC) 19 memperlihatkan 

bahwa rasio pendapatan serta tambahan konsumsi (b = ΔC/ΔYd), serta Yd 

merupakan pendapatan dissposibel (Hamidah, 2021). 

Perbedaan pendapat dikemukakan oleh James S Duesenberry (1949) 

tentang teori konsumsi Relative Income Hypothesis jika pengeluaran konsumsi 

perorangan tidak berpatokan terhadap pendapatan yang dicapai saat ini, namun 

akan akan berpatokan pada pendapatan tertinggi yang telah didapatkan 

sebelumnya (Abdillah, 2020). 

Franco Modigliani berkata bila tabungan seseorang semasa hidupnya akan 

mengikuti pendapatan yang diterima seseorang dari masa pendapatan yang tinggi 

ke masa pendapatan yang rendah. Franco Modigliani menyimpulkan pendapatan 

yang diterima sangat mempengaruhi konsumsi seseorang. Kepentingan konsumsi 
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berdasarkan selera, taraf bunga dan umur yang dimiliki konsumen tersebut 

(Handayani, 2021). 

Menurut Adelman dan Morris (dalam Muda, 2019) terdapat beberapa 

penyebab terjadinya ketidakmerataan pembagian pendapatan, yaitu : penurunan 

pendapatan perkapita yang dipicu oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta 

terjadinya inflasi yang merupakan pendekatan terhadap uang yang menumpuk 

namun tidak diikuti secara porposional terhadap peningkatan produksi barang, 

investasi atau modal banyak yang terdapat dalam proyek-proyek, ketidak 

merataan pembangunan antar daerah, rendahnya pelaksanaan kebijakan, mobilitas 

sosial dan industri subsitutisi impor yang dapat berakibat pada kenaikan harga 

barang dari hasil industri serta dapat memperburuk nilai tukar (term of trade) 

terhadap negara yang masih berkembang pada bidang perdagangan bagi negara 

maju. 

Pengeluaran per kapita bisa dipergunakan buat mengukur standar hidup 

layak seseorang. Hal tersebut dipengaruhi oleh peluang yang terdapat serta 

pengetahuan untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan produktif, agar dapat 

memperoleh uang berupa barang atau jasa dari pendapatan. Pendapatan yang 

dapat menimbulkan biaya atau konsumsi. Pengeluaran perkapita 

mencerminkanpurchasing power parity (PPP), yang merupakan taraf beli 

masyarakat serta faktor yang digunakan agar dapat mengetahui status 

pembangunan manusia didaerah tersebut. 

Konsumsi bukan hanya tentang makanan saja, namun meliputi berbagai 

pemakaian barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam rumah 

tangga pengeluaran bukan selalu sejenis dari waktu ke waktu yang akan datang. 
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C = a + b Y 

 

 

Pendapatan masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi pengeluaran per 

kapita. Korelasi keduanya bersifat positif, bila pendapatan mengalami kenaikan 

maka tingkat pengeluaran buat konsumsi masyarakat akan bertambah. Hubungan 

keduanya dirumuskan pada dalam fungsi matematis (Setiawan, 2020). 

 

C adalah nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi yang tidak 

bergantung pada total konsumsi atau pendapatan tanpa adanya pendapatan, b 

adalah permintaan konsumsi marjinal masyarakat, dan Y adalah pendapatan 

disposible (pendapatan konsumsi persiapan). 

Jika penghasilan naik, pola konsumsi juga akan ikut berubah. Hal ini  

dapat dilihat, bila pengeluaran sejumlah keluarga digolongkan kebeberapa 

kelompok, perbandingan antara keluarga yang memeliki penghasilan rendah 

dengan pengeluaran keluarga yang relatif kaya. Dapat dilihat terjadi suatu 

pergeseran pengeluaran pada konsumsi. Pada keluarga miskin, seleruh 

penghasilan mereka hanya akan habis untuk kebutuhan primer. Kebutuhan primer 

khusnya makanan jumlah pengeluaran akan bertambah jika taraf  penghasilan 

pada suatu keluarganaik. Namun jika beberapa persen dari suatu penghasilan  

total yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan, nyatanya penghasilan yang 

dibelanjakan akan berkurang, dari 80% akan menjadi 70%, 60% bahkan 50%. 

Begitupun sebaliknya 50% bagian penghasilan yang telah dibelanjakan  

khususnya kebutuhan yang lain, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, 

rekreasi, dan lain lain akan bertambah besar dari 20% akan menjadi 30%, 40% 

bahkan 50%. Hal tersebut dikenal dengannama hukum engel dalam ilmu ekonomi 

(Gilarso, 1992). 
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F. Inflasi 

 

Irving Fisher berdasarkan teori kuantitasnya mengemukakan jika inflasi 

bisa terjadi akibat beredarnya jumlah uang pada asumsi durasi perputaran uang 

serta volume barang yang dijual sudah tepat (Kalbuadi & Dwinda, 2021). 

Berbeda dengan Keynes (dalam Meilani & Alam, 2020), mengemukakan 

inflasi dapat terjadi akibat masyarakat yang ingin hidup diluar dari batas 

kemampuan ekonominya serta permintaan melebihi jumlah uang yang tersedia. 

Adapun jika jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia, 

maka dapat berakibat pada harga secara umum akan mengalami kenaikan. Bila ini 

terjadi secara terus menerus inflasi pun akan terus ada. Adapun yang termasuk 

golongan masyarakat tersebut adalah : [1] Pengusaha swasta yang meningkatkan 

investasinya melalui kredit yang mereka dapatkan di bank. [2] Agar dapat 

menutupi defisit anggaran belanja negara pemerintah melakukan percetakan uang 

baru. [3] Para buruh yang menuntut peningkatan upah melebihi pertumbuhan 

produktifitasSedangkan Milton Friedman yang sependapat dengan Keynes 

mengatakan bahwa berbagai faktor mempengaruhi perputaran uang. Berikut 

faktor yang dimaksud; pendapatan berasal dari saham dan obligasi, taraf harga 

umum, inflasi transportasi serta teknologi, juga perbandingan kesejahteraan  

antara manusia(Kalbuadi & Dwinda, 2021). 

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi yaitu 

 

:[1] Penurunan nilai tukar mata uang. [2] Banyaknya jumlah uang beredah. [3] 

Tingginya suatu permintaan barang (Islamiyati, 2020).
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G. Penelitian Terdahulu 

 

Oktaviana et al., (2021) menurut penelitian hubungan pembangunan 

ekonomi, upah minimum, dan pengangguran di Kabupaten Madiun dengan 

kemiskinan. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya pengaruh negatif dan 

signifikan secara statistik terhadap variabel kemiskinan di Kabupaten Madiun 

selama periode 2002-2019, sedangkan variabel pengangguran tidak berpengaruh 

selama periode waktu yang sama. Adapun secara parsial pertumbuhan ekonomi 

menyatakan masih banyaknya kesenjangan antara lowongan pekerjaan yang 

tersedia dengan ketersediaan tenaga kerja merupakan penyebab masih banyaknya 

pengangguran di Kabupaten Madiun, serta berdampak pula terhadap banyaknya 

penduduk yang telah selesai menempuh pendidikan sedang mencari pekerjaan. 

Fairizta et al., (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Determinasi 

tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah istimewah Yogyakarta”hasilnya 

menyatakan bahwa secara signifikan rata – rata lama sekolah mempunyai 

pengaruh yang tidak signifikan kepada kemiskinan di Provinsi daerah Istimewah 

Yogyakarta tahun 2000-2019, menunjukkan jika rata – rata lama sekolah 

mengalami keniaikan maka dapat mengurangi angka masyarakat miskin di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Ningtias & Anwar (2021) Menurut kajiannya, faktor tingkat 

pengangguran, pendidikan, UMR, dan pengeluaran per kapita berpengaruh besar 

dan menguntungkan terhadap kemiskinan di Kota Makassar. Kajian ini masih 

membutuhkan banyak kerja dari berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, guna 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat miskin. 

Pemerintah harus terus meningkatkan dan mempertegas akses pendidikan. Selain
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mendongkrak gaji dan bekerja sama dengan mitra untuk pengentasan kemiskinan, 

stakeholder juga harus menaikkan upah. 

Putri & Gani (2020) berdasarkan penelitiannya yang berjudul “Analisis 

pengaruh pertumbuhan ekonomi, rata – rata lama sekolah dan angka melek huruf 

terhadap angka kemiskinan di Kota Samarinda”. Hasilnya dinyatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi mempunyai tingkat korelasi yang lemah serta tidak 

berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Samarinda. Hubungan 

antara rata – rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan rata-rata lama sekolah 

dengan tingkat kemiskinan jelas ada, namun tidak berpegaruh secara signifikan 

terhadap angka kemiskinan pada Kota Samarinda. 

Konsep untuk mengukur tingkat kesmikinan yaitu sebagai berikut: [1] 

Kemiskinan relatif dapat didefinisikan sebagai standar tentang kesenjangan 

terhadap ketimpangan pendapatan [2] Kemiskinan absolut merupakan tingkat 

kemiskinan yang tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan serta tidak 

cukup memenuhi kebutuhan primernya [3] Kemiskinan kultural merupakan acuan 

terhadap masalah sikap atau perilaku seseorang yang ditimbulkan oleh faktor 

budaya. [4] Kemiskinan struktural diakibatkan terhadap kurangnya akses sumber 

daya, hal tersebut terjadi pada sistem politik serta sistem sosial budaya, yang 

dimana tidak mendukung pembebasan kemiskinan namun sering mengakibatkan 

tumbuhnya kemiskinan (Rahman & Alamsyah, 2019). 

Setelah mengetahui bentuk kemiskinan, adapun jenis kemiskinan menurut 

sifatnya: [1] Kemiskinan ilmiah yaitu kemiskinan yang terbentuk karena 

kurangnya sumber daya alam dan kurangnya infrastruktur publik seperti jalan, 

listrik dan air bersih. Kondisi tanah tidak subur. Daerah dengan karakteristik 
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tersebut umumnya tidak terpengaruh oleh pembangunan dan menjadi daerah 

tertinggal. [2] Kemiskinan buatan, dihasilkan dari efek sistem modern, dimana 

penduduk tidak memiliki kesempatan untuk memiliki kontrol yang sama atas 

sumber daya, aset ekonomi, dan aset lainnya. Hal ini berdampak negatif tehadap 

implementasi konsep pembangunan yang biasanya dilakukan di negara 

berkembang. Menargetkan pertumbuhan tinggi, seperti ketika sektor industri 

menikmati keuntungan atau tingkat keuntungan yang lebih tinggi 

dibandingkandengan sektor industri yang sudah bekerja di pertanian, menciptakan 

distribusi hasil pembangunan yang tidak merata(Jacobus dkk., 2018). 

Tidak terlalu sulit untuk menentukan penyebab kemiskinan, tetapi sangat 

sulit untuk menentukan penyebab sebenarnya yang mana dari faktor – faktor 

tersebut secara langsung dan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap 

perubahan kemiskinan. Tingkat upah bersih, tingkat pertumbuhan produksi, 

tingkat inflasi, kesempatan kerja, investasi, penggunaan teknologi, tingkat serta 

jenis pendidikan, pajak dan subsidi, kebijakan, kondisi fisik dan bencana alam, 

alokasi dan kualitas suber daya alam (SDA) (Binti, 2016). 

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu jalan yang mampu menaikkan output 

perkapita dengan rentang waktu yang panjang. Adapun tiga aspek yang selalu di 

butuhkan dan perlu diberikan perhatian, yaitu: (1) Proses, (2) Output per kapita 

dan (3) Kenaikan output perkapita pada jangka panjang (Husodo, 2020). 

Sukirno (dalam Nelly, 2007), mengatakan pertumbuhan ekonomi 

merupakan salah satu cara agar dapat menigkatkan output per kapita yang terjadi 

secara berturut-turut dalam jangka waktu yang lama. Tercapainya suatu 

keberhasilan dalam pembangunan yakni adanya pertumbuhan ekonomi, dimana 
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adanya indikator lain seperti distribusi pendapatan, semakin meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi maka semakin besar pula tingkat kesejahteraan 

masyarakat.Yunan dalam Cahyaningrum (2018), menyatakan bahwa baik  

variabel ekonomi maupun non ekonomi memiliki peran dalam membentuk 

pembangunan ekonomi. Unsur ekonomi meliputi tenaga kerja, material, uang,  

dan gadget. Institusi masyarakat, cita-cita moral, keadaan, institusi politik, dan 

sikap budaya adalah contoh elemen non-ekonomi. 

Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat penting bagi 

pertumbuhan ekonomi. Sumber daya alam atau lahan pada sektor ekonomi 

meliputi kesuburan tanah, kelimpahan hutan, bahan galian, iklim, letak dan 

struktur, sumber air dan sumber daya laut. Dengan ini, negara tanpa sumber daya 

tidak dapat mencapai pembangunan yang cepat. (Putra, dkk., 2019). 

Untuk memenuhi permintaan masyarakat yang ingin meningkatkan 

investasidiperlukan adanya pembentukan modal pada bidang barang, dimana hal 

ini dapat meningkatkan produksi barang sekaligus dapat meningkatkan 

kesempatan kerja. Dalam penyediaan faktor produksi, modal merupakan indikator 

penting agar dapat direproduksi secara langsung. Penambahan modal mengacu 

pada penanaman modal barang yang dapat meningkatkan persediaan modal, 

output nasional dan juga pendapatan nasional (Firmansyah, 2019). 

Salah satu penghambat proses pertumbuhan ekonomi adalah struktur 

politik yang lambat. Profesor Lewis mengatakan bahwa langkah pemerintah 

dalam memainkan peran cukup penting dalam mamajukan dan mendorong 

kegiatan ekonomi. 

Kebijakan moneter serta kebijakan fiskal yang diterapkan dapat 
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(X2) 

Rata – rata lama 

sekolah (X1) 

 

 

menunjang terjadinya pertumbuhan ekonomi (Hayae, 2019). 

 
H. Kerangka Berfikir 

 

Dari penjelasan dibawah dapat dikatakan bahwa rata – rata lama sekolah, 

tingkat penggangguran, pengeluaran pekapita, dan inflasi dapat mempengaruhi 

kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. 
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I. Hipotesis 

 
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu perseteruan berasal dari 

sebuah studi, yang mana sebuah taraf kebenaran masih mau untuk membuktikan 

atau pengujian kembali secara realita. Sesuai rumusab masalah yang 

dikemukakan, maka peneliti membentuk hipotesis: Diduga ada pengaruh secara 

signifikan antara variabel rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran, 

pengeluaran perkapita dan inflasi terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi 

di Kota Makassar. 

1. Variabel rata-rata lama sekolah (X1) berpengaruh terhadap variabel 

kemiskinan (Y1) dan pertumbuhan ekonomi (Y2) 

Pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor kemiskinan. Untuk 

mendapatkan pendidikan tinggi membutuhkan pula biaya yang tinggi. Jika 

pendidikan terbilang tinggi seseorang akan memperoleh keahlian dan 

dengan mudah memperoleh penghasilan sehingga bisa keluar dari status 

kemiskinan (Syafiq & Suprayogi, 2020). 

Pendidikan sebagai faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi.meningkatnya taraf pendidikan seseorang maka 

semakin tinggi pula peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang 

lebih layak, serta memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Hal tersebut 

dapat dikatakan bahwa jika pendapatan masyarakat disuatu daerah 

meningkat maka akan semakin baik pula pertumbuhan ekonominya  

(Rianda, 2020). 
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2. Variabel tingkat pengagguran (X2) berpengaruh terhadap variabel 

kemiskinan (Y1) dan variabel pertumbuhan ekonomi (Y2). 

Dampak dari pengangguran yaitu menurunkan tingkat kemakmuran 

masyarakat. Dalam masalah ketenagakerjaan bisa menyebabkan masalah 

yang baru, baik dari sisi eknomi maupun dari sisi non ekonomi, dimana  

taraf pengagguran yang tinggi dapat menimbulkan rendahnya pendapatan 

seseorang serta mengakibatkan timbulnya masalah kemiskinan (Oktaviana 

et al., 2021). 

Banyaknya pengangguran disuatu daerah akan mengakibatkan 

rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi, dimana pengangguran yang tinggi 

akan mengakibatkan kemiskinan. Meningkatnya kemiskinan akan 

berdampak pada masyarakat dalam mengeluarkan biaya untuk melakukan 

pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sebagai akibatnya hal ini dapat 

menghambat pertumbuhan ekonomi (Wahyuningsih et al., 2020). 

3. Variabel pengeluaran perkapita (X3) berpengaruh terhadap variabel 

kemiskinan (Y1) dan pertumbuhan ekonomi (Y2) 

Besar pengeluaran perkapita dapat dilihat dari rata-rata kemampuan 

daya beli masyarakat. Dimana jika terjadi peningkatan konsumsi rill 

perkapita maka dapat dikatakan terjadi peningkatan pada tingkat 

kesejahteraan. Adapun meningkatnya jumlah nominal rumah tangga pada 

taraf inflasi dalam suatu periode yang sama merupakan tingkat konsumsi rill 

perkapita. Pengeluaran perkapita memberi gambaran tentang taraf daya beli 

masyarakat (Purchasing Power Parity), hal ini menjadi komponen yang 

dipergunakan untuk menaikkan pembangunan ekonomi (Nyamweya & 
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Obuya, 2020). 

 
4. Variabel Inflasi ( X4) berpengaruh terhadap variabel kemiskinan (Y1) 

dan pertumbuhan ekonomi (Y2) 

Inflasi adalah kecendurangan dari harga-harga yang mengalmi 

kenaikan mengalami kenaikan secara terus menerus. Adapun inflasi 

berdampak positif dan negatif terhadap perekonomian. Padahal, 

ketidakstabilan ekonomi berkontribusi pada peningkatan biaya produk dan 

layanan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan 

jika inflasi meningkat dan tidak menentu. Sedangkan jika inflasi tinggi dan 

tidak dapat diprediksi, volatilitas ekonomi yang akan menaikkan biaya, yang 

pada gilirannya dapat menyebabkan lebih banyak orang jatuh di bawah garis 

kemiskinan. (Ningsih & Andiny, 2018). 
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BAB lll 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Dalam studi ini digunakan sebuah data kuantitatif, yang datanya berbentuk 

angka-angka yang dapat diukur dan dihitung agar menghasilkan informasi. Jenis 

penelitian kuantitatif mempunyai tujuan dalam mengetahui pengaruh independen 

terhadap variable dependen. Adapun yang bertindak sebagai variael bebas adalah 

rata – rata lama sekolah (X1), tingkat pengangguran (X2), pengeluaran per kapita 

(X3) dan inflasi (X4) sementara yang bertindak sebagai variabel dependen adalah 

kemiskinan (Y1) dan pertumbuhan ekonomi (Y2). 

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian yang dimana kegiatan itu 

dilaksanakan, ketika menentukan lokasi penelitian ini dengan bertujuan untuk 

memudahkan atau menjelaskan lokasi yang akan menjadi sasaran atau tempat 

penelitian. Adapun peneliti menentukan lokasi penelitian di Kantor Badan Pusat 

Statistik (BPS) Kota Makassar. 

B. Jenis dan Sumber Data 

 

Peneliti mengambil bebrapa jenis data sekunder yang dikumpulkan dari 

bebrapa dokumen, dimana data tersebut memiliki keterkaitan terhadap masalah 

yang diteliti. Adapun pengumpulan sumber data selama 15 tahun terakhir yaitu 

tahun 2005 – 2020 serta di ambil di Badan Pusat Statistik (BPS) di Makassar 
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C. Metode Pengumpulan Data 

 

Penelitian ini menggunakan data yang tidak langsung dikumpulkan  

sendiri, tetapi menggunakan data atau dokumen yang dihasilkan oleh otoritas 

untuk memberikan informasi tambahan, penjelasan tambahan, atau untuk 

digunakanuntuk pemroresan lebih lanjut. 

D. Teknik Analisis Data 

 

Teknik path analysis (analisis jalur) dilakukan pada metode analisis 

data penilitian ini yang berasal dari pengembangan analisis model regresi 

berganda. Dalam analisis ini, dilakukan dengan aplikasi pengolah data yaitu 

SPSS. 

Dibutuhkan asumsi klasik dalam menggunakan analisis regresi linear 

berganda, dimana wajib dipenuhi secara statistik. Adapaun pengelolaan data 

menggunakan teknik yaitu sebagai berikut: 

1. Model Regresi 

 

Tujuan pengujian hipotesis tipikal adalah untuk menunjukkan model 

akurat dari fakta-fakta yang mendukung analisis regresi linier. Untuk 

melihatnya dengan cara lain, model yang direalisasikan tidak boleh 

menyimpang dari hipotesis. Uji hipotesis tradisional meliputi uji yang 

mengevaluasi linearitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan 

normalitas. 

a. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas adalah sejenis metode pendeteksian yang menentukan 

pakah data yang di gunakan dalam modelregresi berdistribusi normal atau 
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tidak. Tujuan dari metode deteksi ini adalah untuk menentukan apakah 

model itu akurat atau tidak. 

b. Uji Multikolinearitas 

 

Dalam uji ini apakah model regresi sudah mendapatkan hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat merupakan tujuan dari uji 

multikolinearoitas. Adapun model yang baik sebenarnya tidak terjadi 

kolerasi yang tinggi. Pada Toleerance yaitu mengukur variabilitas terhadap 

variabel bebas serta tidak dapat di jelaskan di variabel bebas lain. Dengan 

demikian, nilai toleerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi (terjadi 

dikarenakan VIF = 1 / toleerance), serta menampilkan aadanya kolinearitas 

tinggi. 

c. Uji autokorelasi 

 

Autokorelasi menyiratkan bahwa ada hubungan antara individu- 

individu contoh yang diatur oleh waktu. Penyimpangan ini biasanya muncul 

dalam persepsi yang memanfaatkan informasi deret waktu. Konsekuensi 

dari aurokorelasi adalah perbedaan contoh tidak dapat menggambarkan 

fluktuasi populasi. Uji autokorelasi dipakai untuk mengetes model relaps 

jika variabel yang salah untuk setiap variabel otonom memiliki pengaruh 

yang berbeda. Apabila tidak terjadi regresi maka model regresi tersebut 

dikatakan baik. Dasar pengambilan keputusan dari ada tidaknya autokorelasi 

dapat memakai nilai Durbin Watson 
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d. Heteroksedastisitas 

 

Dalam pengujian ini bertujuan agar dapat menguji apakah 

penyimpangan dari sisa peninjauan yang satu ke peninjauan lainnya dalam 

satu model regresi. Ketika variasi berbeda, dikatakan heterokedastisitas. 

Dengan meninjau grafik scatterplot (distrubusi) adalah salah satu cara agar 

dapat mengetahui apakah suatu model regresi berganda memiliki 

heterokedastisitas, biasa menggunakan nilai perkiraan variabel dependen 

yaitu SRESID, dengan residual error masing-masing dengan ZPRED.  

Ketika tidak memiliki sketsa yang jelas dan tidak merambat keatas atau 

kebawah nol pada titik y, yang bisa menyimpulkan bahwa tak terjadi 

heterokedastisitas. Dalam penelitian yang bagus tidak ada yang disebut 

heterokedastisitas. 

2. Uji Hipotesis 

 

Hipotesis asosiasi digunakan pada penelitian ini agar dapat 

mengetahui apakah ada hubungan antara variabel rata-rata lama sekolah, 

tingkatpengangguran, pengeluaran per kapita dan inflasi terhadap kemiskinan 

dan pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. 

a. Uji F 
 

Uji F dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang 

signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika F hitung < Ftabel, 

maka H0 diterima atau variabel bebas tidak berpengaruh secara bersamaan 

terhadap variabel terikat (tidak signifikan), yang berarti bahwa perubahan 

yang dialami variabel terikat bukan karena perubahan variabel bebas, 
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tingkat signifikan dapat dijelaskan. Digunakan adalah 5%. 

b. Uji T 

 

Digunakan uji t untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan maksud agar 

masing-masing variabel dapat menggambarkan secara jelas perubahan yang 

telah terjadi pada variabel terikat. Jika thitung > ttabel, maka hipotesis 

alternative dapat diterima, diman ditentukan bahwa variabel terikat 

mempengaruhi variabel terikat secara individual. Sejauh uji-t dalam proses 

pengambilan keputusan yang bersangkutan, ini sama dengan 5%. 

3. Koefisien Determinasi ( R2 ) 

 

Koefisien determinasi (R2) mengarah pada kompetensi variabel bebas 

 

(X) untuk menjelaskan variabel terikat (Y). Intinya, R2 mengukur sejauh 

mana suatu model memenuhi syarat untuk menjelaskan variasi variabel yang 

digunakan. Nilai terbesar pada R2 adalah 1, sedangkan nilai terkecil adalah 0 

atau <R2 <1. Sedangkan jika R2 yang diperoleh mendekati 1, maka model 

lebih kuat dalam menjelaskan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sama 

dengan R2 jika mendekati 0, maka variabel independen menjadi lebih lemah 

untuk menjelaskan variabel dependen. 

4. Metode Analisis Data 

 

Analisis jalur secara umum dapat menggambarkan tentang keputusan 

penelitian dan berdasarkan pengujian hipotesis sebagai jawaban sementara 

dalam analisis masalah dikemukakan berdasarkan persamaan fungsi : 
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Y1  = f (X1,X2,X3,X4) ........................................................................................ (3.1) 

Berdasarkan ekspilit bisa di nyatakan dengan fungsi Coob – Douglas: 

Y2=f(X1,X2,X3,X4,Y1) .................................................................................. (3.2) 

Estimasi pada koefisien regresi, ditransformasikan dalam linear berdasarkan 

penggunaan logaritma natural (Ln) agar dapat mengukur nilai elastisitas pada 

masing – masing variabel bebas pada variabel terikat kedalam model agar 

memperoleh persamaan sebagai berikut: 

Y1 =β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3  + β4X4 ............................................................................................. (3.3) 

 

Y2  = β0 + β1X1 + β2X2 + β3LnX3  + β4X4 + Y1 ....................................................................... (3.4) 
 

Keterangan:  
 

Y1 = Kemiskinan 

 
Y2 = Pertumbuhan Ekonomi 

X1 = Rata – rata lama sekolah 

X2 = Tingkat Pengangguran 

X3 = Pengeluaran perkapita 

X4 = Inflasi 

β0 = Konstanta 

 
β1 = Koefisien Regresi Rata – Rata Lama Sekolah 

β2 = Koefisien Regresi Tingkat Pengangguran 

β3 = Koefisien Regresi Pengeluaran Perkapita 
 

β4 = Koefisien Regresi Inflasi 

µ = Erorr Term
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a. Pengaruh langsung 

 

α0= konstanta untuk kemiskinan (Y1) 

 

α0= konstanta untuk pertumbuhan ekonomi (Y2) 

n1= error term untuk kemiskinan (Y1) 

n2= error term untuk pertumbuhan ekonomi (Y2) 
 

α1= pengaruh rata-rata lama sekolah (X1) terhadap kemiskinan (Y1) 

 

α2= pengaruh tingkat pengangguraran (X2) terhadap kemiskinan (Y1) 

 

α3= pengaruh pengeluaran perkapita (X3) terhadap kemiskinan (Y1) 

 

α 4= pengaruh inflasi (X4) terhadap kemiskinan (Y1) 

 

β1= pengaruh rata-rata lama sekolah (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2) 

β2= pengaruh tingkat pengangguran (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2) 

β3= pengaruh pengeluaran perkapita (X3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2) 

β4= pengaruh inflasi (X4) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2) 

 

b. Pengaruh tidak langsung 

 

β1 𝛼1= pengaruh tidak langsung rata-rata lama sekolah (X1) terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y2) melalui kemiskinan (Y1) 

β2 𝛼2 = pengaruh tidak langsung tingkat pengangguran (X2) terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y2) melalui kemiskinan (Y1) 

𝛽3 𝛼3= pengaruh tidak langsung pengeluaran per kapita (X3) terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y2) melalui kemiskinan (Y1) 

𝛽4 𝛼4= pengaruh tidak langsung inflasi (X4) terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y2) melalui kemiskinan (Y1) 
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Pengaruh Total (Total Effect) 

 

𝜃1 = (𝛽1 + 𝛽1 𝛼1) = pengaruh total rata-rata lama sekolah (X1) 

terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2) 

𝜃2 = (𝛽2 + 𝛽2 𝛼2) = pengaruh total tingkat pengangguran (X2) 

terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2) 

𝜃3 = (𝛽3 + 𝛽3 𝛼3) = pengaruh total pengeluaran perkapita (X3) terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y2) 

𝜃4 = (𝛽4 + 𝛽4 𝛼4) = pengaruh total inflasi (X4) terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y2) 

 
5. Definisi Operasional 

 

Operasionalisasi peneliti memiliki dua variabel, ialah variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel yang mempengaruhi merupakan 

variabel independen. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah 

rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran, pengeluaran perkapita, dan 

inflasi (X). Sedangkan varabel yang dipengaruhi merupakan variabel 

dependen, yaitu kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi (Y). 

Penulis membatasi variabel pada penelitian ini agar lebih mempengaruhi 

pembahasannya, seperti: 

a. Variabel independen (X) adalah: 

 

i. Rata – rata lama sekolah (X1), merupakan masyarakat yang 

berusia 15 tahun keatas diseluruh jenjang formal yang 

menghabiskan rata-rata jumlah tahun di Kota Makassar diukur 

dalam tahun serta didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kota Makassar. 
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ii. Tingkat pengangguran (X2), merupakan masyarakat yang 

termasuk dalam golongan angkatan kerja tetapi tidak memiliki 

pekerjaan serta sedang mencari pekerjaan di Kota Makassar, 

dimana data ini diperoleh dari data pengangguran terbuka Kota 

Makassar di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar dalam 

satuan persen. 

iii. Pengeluaran per kapita (X3) merupakan suatu pengeluaran 

masyarakat pada sejumlah kebutuhan pokok di Kota Makassar 

dan diukur dalam satuan rupiah serta didapatkan melalui Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. 

iv. Inflasi (X4) merupakankenaikan harga umum dan terjadi secara 

terus menerus dalam perekonomian dan diukur dalam satuan 

persen serta didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota 

Makassar. 

b. Variabel dependen (Y) adalah 

 
i. Kemiskinan (Y1) yaitu suatu fenomena dimana penduduk tidak 

memenuhi kebutuhan sehari-hari atau masyarakat berada pada 

keadaaan standar hidup layak di Kota Makassar,dimana diukur dalam 

satuan persen serta didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota 

Makassar. 

ii. Pertumbuhan Ekonomi (Y2) yaitu suatu proses keanaikan output 

per kapita. Yang dimana ukuran kuantitatif yang memperlihatkan 

perkembangan perekonomian daerah Kota Makassar dalam 

pertahunnya serta diukur berdasarkan satuan persen serta data 

didapatkan melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

Gambar 4.1 Peta Kota Makassar 
 

 
Sumber: www.scribd.com 

 

Kota Makassar meliputi wilayah seluas 175,77 km
2
 dan dapat ditemukan pada 

119
o
 18’27’97” Bujur Timur dan 5

o
8’6’19” Lintang Selatan. Terbagi menjadi 14 

kelurahan. Menurut batas administrasinya, Kota Makassar di sebelah selatan berbatas 

dengan Kabupaten Gowa, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkaje’ne 

dan kepulauannya, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros, serta di 

sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. 

Topografi Kota Makassar umumnya merupakan sebuah daerah pantai. Adapun 

Kota Makassar memiliki ketinggian yaitu 0,5-10 (meter) dari permukaan laut.adapun 

Kota Makassar mempunyai kepulau yang dapat dilihat pada pesisir Kota Makassar. 

Kepulauan yang dimiliki pun merupakan bagian dua wilayah lainnya yakni: ujung 

http://www.scribd.com/
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pandang, Ujung Tengah, dan Ujung Tanah. Kepulauan berasal dari kumpulan asal 12 

pulau karang atau biasa dikenal sebagai kepulauan Pabbiringang atau juga Spermonde. 

Pulau yang ada di Makassar yakni pulau lanjukang (jatuh), pulau Langkai, Pulau 

Kodingareng, Pulau Barrang Lompo, Pulau Lumu-lumu, Pulau Samalona, Pulau Bone 

Tambung, Pulau lele, Pulau kayangan yang terdekat, Pulau Barrang Caddi, Gusung, 

dan pulau Kodingareng keke. 

Tabel 4.1 
 

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Makassar Tahun 2010-2022 
 

Tahun Jumalah Penduduk (Jiwa) 

2010 1,338,663 

2011 1,364,955 

2012 1,387,033 

2013 1,408,072 

2014 1,429,242 

2015 1,447,677 

2016 1,467,947 

2017 1,485,941 

2018 1,503,664 

2019 1,521,091 

2020 1,423,877 

2021 1,427,619 

2022 1,571,814 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 
 

Menurut BPS Provinsi Sulawesi Selatan jumlah keseluruhan penduduk menurut 

Kabupaten/Kota Makassar, mulai pada tahun 2010-2019 penduduk Kota Makassar 

memiliki peningkat setiap tahunnya sebesar 1,338,663 jiwa hingga 1,521,091 jiwa. 

Sedangkan tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Makassar menurun hingga ke angka 

1,423,877 jiwa. Kemudian di 2 tahun selanjutnya tahun 2021 dan 2022 jumlah 

keseluruhan penduduk pada Kota Makassar kembali mengalami sebuah peningkatan 
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sebesar dan 1,427619 jiwa dan 1,571,814 jiwa. 

 
B. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 

1. Kemiskinan 

 

Menurut Nugroho (1995), status mereka yang tergolong miskin dapat 

ditentukan dari kemampuan mereka untuk menutupi biaya hidup pokok. Standar 

hidup masyarakat terpenuhi tidak hanya dalam kaitannya dengan gizi, tetapi uga 

kesehatan dan pendidikan. Berikut adalah persentase penduduk miskin dari tahun 

2005 menuju tahun 2021. 

Tabel 4.2 

Kemiskinan di Kota Makassar Tahun 2004-2021 

 
Tahun Persentase Kemiskinan 

(Persen) 

2004 6,15 

2005 6,19 

2006 7,22 

2007 5,66 

2008 5,36 

2009 5,52 

2010 5,86 

2011 5,29 

2012 5,02 

2013 4,7 

2014 4,48 

2015 4,38 

2016 4,56 

2017 4,59 

2018 4,41 

2019 4,28 

2020 4,54 

2021 4,82 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 
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Tabel 4.1 (BPS), Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan memperlihatkan 

persentase penduduk miskin selama 17 tahun terakhir menunjukkan bahwa 

persentase penduduk miskin dari tahun 2004-2006 menunjukkan kenaikan pada 

angka 6,15% sampai dengan 7,22% sedangkan persentase kemiskinan di tahun 

2007 – 2021 mengalami fluktuasi sebesar 5,66% sampai dengan 4,82%. 

2. Pertumbuhan Ekonomi 

 

Pertumbuhan ekonomi dapat kita lihat dengan mengukur besaran angka nya 

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

tahun sebelumnya. 

Tabel 4.2 

Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makassar Tahun 2004-2021 
 

Tahun Persentase Pertumbuhan 
Ekonomi (Persen) 

2004 10,17 

2005 7,16 

2006 8,09 

2007 8,11 

2008 10,52 

2009 9,2 

2010 9,83 

2011 9,65 

2012 9,88 

2013 8,91 

2014 7,39 

2015 7,55 

2016 8,03 

2017 8,23 

2018 8,42 

2019 8,79 

2020 1,27 

2021 4,47 

Sumber: Badan Pusat Statistik Di Kota Makassar, 202
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Pada dasarnya pendapatan rill secara terus menerus ditingkatkan dengan 

meningkatkan kapasitas saat ini (ADHD). Karena ADHB dapat diterapkan pada 

penetapan pada haga tahun ini, ADHB dapat digunakan untuk menganalisis 

migrasi dan struktur ekonomi. Dengan menggunakan ADHK, nilai tambah pada 

konsumsi dihitung menggunakan harga dasar pada tahun tertentu, 

memungkinkan analisis pertumbuhan ekonomi agregat dan sektoral dari tahun ke 

tahun, melacak tren di tahun-tahun antara 2004- 2021. 

3. Rata-Rata Lama Sekolah 

 
Rata-rata lama sekolah mengandung arti bahwa tingkat pendidikan seseorang 

berbanding lurus dengan jumlah pendidikan yang dicapai oleh penduduk suatu daerah. 

Rata-rata lama pendidikan formal adalah jumlah total tahun yang dihabiskan oleh 

seseorang yang berusia 15 tahun ke atas untuk mengikuti semua bentuk pendidikan 

formal. 

Berdasarkan Tabel 4.3 Badan Pusat Statistik (BPS), selama 17 tahun terakhir 

menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah pada tahun 2004 sampai 2009 mengalami 

kenaikan sebesar 10,28% sampai dengan 10,60%. Sedangkan di tahun 2010 sedangkan 

ditahun 2011 mengalami penurunan sebesar 10,23% dan rata-rata lama sekolah 

kembali mengalami kenaikan di tahun 2011 sebesar 10,24%. Sampaidengan di tahun 

2021 sebesar 11,43%. 



47 
 

 

 

 

Tabel 4.3 

Rata-Rata Lama Sekolah Di Kota Makassar Tahun 2004-2021 

 
Tahun Rata-rata Lama Sekolah 

(Persen) 

2004 10,28 

2005 10,47 

2006 10,50 

2007 10,50 

2008 10,50 

2009 10,50 

2010 10,23 

2011 10,24 

2012 10,42 

2013 10,61 

2014 10,64 

2015 10,77 

2016 11,07 

2017 11,08 

2018 11,09 

2019 11,20 

2020 11,21 

2021 11,43 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 

 
4. Pengangguran (Unemployment) 

 

Proporsi angkatan kerja yang mencari pekerjaan yang tinggi, yang diukur dengan 

tingkat pengangguran terbuka, menjelaskan pengangguran (TPT). Rasio individu yang 

menganggur terhadap keseluruhan angkatan kerja dikenal sebagai tingkat 

pengangguran terbuka. Hal ini dilakukan untuk menentukan persentase angkatan kerja 

yang tidak dapat memasuki pasar tenaga kerja. Tabel di bawah ini menggambarkan 

tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2004-2021. 
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Tabel 4.4 

Tingkat pengangguran Terbuka Di Kota Makassar Tahun 2004-2021 
 

Tahun Tingkat Pengangguran 
(Persen) 

2004 18,13 

2005 19,04 

2006 14,02 

2007 18,02 

2008 11,75 

2009 12,86 

2010 13,34 

2011 8,4 

2012 13,72 

2013 9,53 

2014 10,93 

2015 12,02 

2016 12,07 

2017 10,59 

2018 12,19 

2019 10,39 

2020 15,92 

2021 13,82 

Sumber: Badan Pusat Statistik Di Kota Makassar, 2021 

 

Berdasarkan tabel 4.4 Badan Pusat Statistik selama 17 tahun mengalami 

fluktuasi pada tahun 2004 sampai tahun 2019 sebesar 18,13% sampai dengan 10,39%. 

Sedangkan pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan 

sebesar 15,92% disebabkan oleh pandemic Covid-19 kemudian di tahun 2021 kembali 

mengalami penurunan 13,82% 
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5. Pengeluaran Perkapita 

 

Pengeluaran perkapita merupakan suatu pengeluaran masyarakat pada sejumlah 

kebutuhan pokok. 

Tabel 4.5 

Pengeluaran Perkapita Di Kota Makassar Tahun 2004-2021 
 

Tahun Pengeluaran Perkapita 
(Rupiah) 

2004 143,282 

2005 163,282 

2006 138,920 

2007 139,830 

2008 193,185 

2009 215,033 

2010 346,684 

2011 436,102 

2012 483,906 

2013 496,403 

2014 525,363 

2015 555,575 

2016 718,303 

2017 767,994 

2018 1,579,245 

2019 756,548 

2020 744,543 

2021 767,253 

Sumber : Badan Pusat Statistik Di Kota Makassar, 2021 

 

Berdasarkan tabel 4.5 badan Pusat Statistik di Kota Makassar, 

pengeluaran perkapita di kota Makassar di tahun 2004 sebesar 143, 282 rupiah 

dan ditahun 2005 pengeluaran perkapita mengalami peningkatan sebesar 

163,282 rupiah. Sedangkan di tahun 2006 pengeluaran perkapita mengalami 

penurunan sebesar 138,920 rupiah. Kemudian di tahun selanjutnya dari tahun 

2007 sampai dengan tahun 2018 pengeluaran perkapita mengalami peningkatan 

secara terus menerus sebesar 139,830 rupiah sampai 1,579,245 rupiah. 
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Selanjutnya di tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi sebesar 756,548 rupiah 

sampai 767,253 rupiah. 

6. Inflasi 

 

Inflasi adalah peningkatan harga barang serta jasa meliputi semuanya dan secara 

terus menerus pada suatu periode tertentu. Irving Fisher berdasarkan teoeri 

kuantitasnya menyatakan jika inflasi bisa terjadi akibat beredanya jumlah uang pada 

asumsi durasi perputaran uang serta volume barang yang dijual sudah tepat. Adapun 

faktor-faktor yang dapat menyebabnya terjadinya inflasi yaitu: penurunan nilai tukar 

mata uang, banyaknya jumlah uang beredar, tingginya suatu permitaanbarang. 

Tabel 4.6 

Inflasi di Kota Makassar Tahun 2004-2021 

Tahun Pengeluaran Perkapita 

(Rupiah) 

2004 6,47 

2005 15,2 

2006 7,21 

2007 5,71 

2008 11,79 

2009 3,24 

2010 6,82 

2011 2,87 

2012 4,57 

2013 6,24 

2014 8,51 

2015 7,15 

2016 3,18 

2017 4,48 

2018 3,48 

2019 2,43 

2020 2,13 

2021 1,78 

Sumber: Badan Pusat Statistik Di Kota Makassar, 2021 
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Berdasarkan tabel 4.6 Badan Pusat Statistik di Kota Makassar, tingkatinflasi di 

Kota Makassar di tahun 2004 sebesar 6,47% dan di tahun 2005 mengalami peningkatan 

sebesar 15,2%. Sedangkan di tahun 2006-2015 inflasi di Kota Makassar mengalami 

fluktuasi sebesar 7,21% sampai 3,18%. Kemudian di tahun 2017 inflasi mengalami 

penurunan secara terus menerus sampai dengan di tahun 2021 sebesar 4,48% dan 

1,78%. 

C. Hasil pengolahan Data 

 

1) Uji Asumsi Klasik 

 

Uji asumsi klasik digunakan untuk memilih model yang berkualitas  

tinggi, dan model yang dipilih harus menghindari hal yang menyimpang. 

Normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi adalah model 

asumsi klasik. 

a. Uji Normalitas 

 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan variabel 

terikat atau keduanya mengikuti distribusi normal dari model regresi. Hasil uji 

statistik berkurang jika variabel tidak mengikut distribusi normal. Ketika anda 

menggunakan tes sampel. Berdasarkan pada tabel 4.7 menunjukkan jika hasil 

pada uji normalitas atau One Sample Kolmogorov-Sminov nilainya yaitu 0,77 

dimana 0,77 > 0,05. Sehingga bisa dikatakan bahwa data yang digunakan pada 

penelitian ini dinyatakan normal. 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 18 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .40505212 

Most Extreme Differences Absolute .192 

Positive .192 

Negative -.083 

Test Statistic .192 

Asymp. Sig. (2-tailed) .077
c
 

Sumber: Output Spss Statistik,2022 

 
b. Uji Multikolinearitas 

 

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah 

variabel bebas dalam suatu model regresi memiliki derajat korelasi yang 

tinggi. Seharusnya tidak ada tanda-tanda multikolinearitas atau korelasi 

antara variabel independen dalam model regresi yang baik. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Multikolinearitas 
 

Mod 
el 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Rata-rata lama Sekolah .394 2.537 

Tingkat Pengangguran .585 1.709 

Pengeluaran perkapita .282 3.551 

Inflasi .638 1.568 
 

Sumber: Output SPSS Statistik, 2022 
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Berdasarkan tabel 4.8 jelas bahwa tidak ada multikolinearitas 

dalam penelitian ini karena setiap satu dari empat indicator rata-rata lama 

sekolah, tingkat pengangguran, pengeluaran perkapita, dan inflasi memiliki 

nilai toleransi di atas 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. 

c. Uji autokorelasi 

 

Autokorelasi menyiratkan bahwa ada hubungan antara 

variable. Uji ini dipakai untuk mengetes model relaps jika variabel yang 

salah untuk setiap variabel memiliki pengaruh yang berbeda. Adapun 

Durbin Watson (DW test) menjadi salah satu metode analisis pendeteksi 

apakah ada tindakan auto korelasi. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Autokorelasi 
 

Model Durbin-Watson 

1 2.012 

Sumber: Output Spss Statistik,2022 

d. Heteroksedastisitas 

 

Dalam pengujian ini bertujuan agar dapat menguji apakah 

penyimpangan dari sisa peninjauan yang satu ke peninjauan lainnya dalam 

satu model regresi. Ketika variasi berbeda, dikatakan heteroksedastisitas. 

Dengan meninjau grafik scatterplot (distribusi) adalah salah satu cara agar 

dapat mengetahui apakah suatu model regresi berganda memiliki 

heteroksedastisitas biasa menggunakan nilai perkiraan variabel dependen 

yaitu SRESID, dengan residual error masing- masing dengan ZPRED. 

Ketika tidak memiliki sketsa yang jelas dan tidak merambat keatas atau 

kebawah nol padatitik y, yang bisa menyimpulkan bahwa tak terjadi 
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heteroksedastisitas. Dalam penelitian yang bagus dan tidak ada yang disebut 

heteroksedastisitas. 

Berdasarkan gambar 4.2 terlihat jelas bahwa tidak ada tanda-tanda 

heterokedastisitas dalam penelitian ini karena ploting atau titik-titik tidak 

mengikuti pola tertentu. 

Gambar 4.2 

 
 

Hasil Uji Heterokedastisitas 
 
 

 
Sumber: Output Spss Statistik,2022 
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2) Uji Hipotesis 

 

a. Model 1 (Y1) 
 

1) Uji Simultan (Uji F) 

 

Uji F dilakukan agar dapat mengetahui apakah variabel rata-rata 

lama sekolah, tingkat pengangguran, pengeluaran perkapita dan 

inflasimemiliki pengaruh besar terhadap kemiskinan atau tidak. Hasil 

penelitian disajikan dalam tabel berikut: 

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji statistic F bahwa nilai Sig. 

Sebesar 0,001, yang dimana apabila nilai Sig. 0,001<0,05, maka sesuai 

dengan dasar pengambilan putusan uji F, yang artinya bahwa hipotesis 

pada model Y1 di terima, yang berarti rata-rata lama sekolah (X1) tingkat 

pengangguran (X2), pengeluaran per kapita (X3), dan inflasi (X4) secara 

simultan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan (Y1) 

Tabel 4.10 

 
Hasil Uji Simultan Model 1 (Y1) 

 
ANOVAa

 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression 8.245 4 2.061 9.607 .001
b
 

Residual 2.789 13 .215   

Total 11.034 17    

Sumber: Output Spss Statistik, 2022 
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2) Uji Parsial (Uji t) 

 

Uji t digunakan untuk menilai apakah masing-masing variabel 

independen rata-rata lama sekolah (X1) tingkat pengangguran (X2), 

pengeluaran per kapita (X3), dan inflasi (X4) memiliki pengaruh secara 

parsial atau individual terhadap variabel dependen yaitu kemiskinan. 

Tabel 4.11 

 

Hasil Uji Parsial Model 1 (Y1) 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 18.590 3.956  4.700 .000 

Rata-rata 

Lama 

Sekolah 

-.325 .480 -.151 -.678 .510 

Tingkat 

pengang 

guran 

.036 .049 .135 .740 .472 

Pengel 

uaran 

perkap 

ita 

-.797 .288 -.726 - 

2.764 

.016 

Inflasi -.022 .040 -.094 -.536 .601 

Sumber: Output SPSS Statistik, 2022 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai signifikasi variabel rata-rata 

lama sekolah (X1) yaitu signifikasi α sebesar 0,510 > dari 0,05 dan nilai thitung,- 

0,678 lebih kecil dari ttabel 2,566 maka dapat disimpulkan bahwa variabel rata-

rata lama sekolah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel 

kemiskinan, artinya hipotesis pertama ditolak (H1). 
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Variabel tingkat pengangguran (X2) diketahui nilai signifikasi α sebesar 

0,472 < 0,05 dan nilai thitung 0,740 lebih kecil dari tabel ttabel 2,566 maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel tingkat pengangguran berpengaruh negative dan tidak 

signifikan terhadap variabel kemiskinan artinya hipotesis pertama ditolak (H1). 

Variabel pengeluaran per kapita (X3) diketahui nilai signifikasi α sebesar 

0,16 > 0,05 dan nilai thitung -2,764 lebih besar dari tabel ttabel 2,566 maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel pengeluaran perkapita berpengaruh positif terhadap 

variabel kemiskinan artinya hipotesis diterima (H1). 

Variabel inflasi (X4) diketahui nilai signifikasi α sebesar 0,601 > 0,05 dan 

nilai thitung -536 lebih besar dari nilai ttabel 2,566 maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel inflasi berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, 

artinya hipotesis keempat ditolak (H4) 

3) Koefisien Determinasi (R2) 

 

Uji detreminasi dipergunakan dalam mendeteksi besaran 

sumbangan faktor independen didalam menguraikan faktor dependen. 

Apabila skor R
2
 lebih kecil atau mendekati 0 maka potensi variabel bebas 

didalam menguraikan variabel terkait sangatlah terbatas. Akan tetapi, nilai 

R
2
 yang akan mendekati angka 1 berarti variabel independen/bebas dapat 

menyediakan banyak informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi 

variabel dependen. 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) Model 1 (Y1) 

 

Model Summaryb
 

Mod 

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .864
a
 .747 .669 .46319 

Sumber: Output Spss Statistik, 2021 

 
Berdasarkan uji koefisien determinasi R2 hasil yang diperoleh yaitu 

R-square sebesar 0,747 dapat diartikan bahwa 74,7% variabel dependen 

kemiskinan pengaruh oleh 3 variabel independen, sedangkan sisanya 26,3% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar model 

a. Model 2 (Y2) 

 

1) Uji Simultan (Uji F) 

 

Uji F dilakukan agar dapat mengetahui apakah variabel rata-rata 

lama sekolah, tingkat pengangguran, pengeluaran perkapita dan inflasi 

memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. 

Hasil penelitian disajikan dalam tabel berikut: 

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan hasil uji signifikan 

simultan (Uji F), jika telah dilakukan uji signifikan simultan, maka 

diperoleh nilai Sig. sebesar 0,000 < 0,05 , artinya variabel bebas secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel terikat 
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Tabel 4. 13 

Hasil Uji Simultan (Uji F) Model II (Y2) 
 

ANOVAa
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 63.129 5 12.626 2.512 .039
b
 

Residual 60.311 12 5.026   

Total 123.440 17    

Sumber: Output Spss Statistik, 2022 

 

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan hasil uji signifikan 

simultan (Uji F), jika telah dilakukan uji signifikan simultan, maka 

diperoleh nilai Sig. sebesar 0,000 < 0,05 , artinya variabel bebas secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel terikat 

2) Uji Parsial (Uji t) 

 

Uji t digunakan untuk menilai apakah masing-masing variabel 

independen rata-rata lama sekolah (X1) tingkat pengangguran (X2), 

pengeluaran per kapita (X3), dan inflasi (X4) memiliki pengaruh secara 

parsial atau individual terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan 

ekonomi. 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Parsial Model II (Y2) 
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 62.092 31.453  1.974 .072 

Rata-rata lama 

Sekolah 

-3.798 2.365 -.525 -1.606 .134 

Tingkat 

pengangguran 

-.422 .242 -.469 -1.742 .107 

Pengeluaran 

Perkapita 

-.634 1.759 -.173 -.360 .725 

Inflasi .043 .196 .056 .221 .829 

Kemiskinan .005 1.342 .001 .004 .997 

Sumber: Output SPSS Statistik, 2022 

 

Berdasarkan pada tabel 4.14 dapat dilihat bahwa variabel rata-rata lama 

sekolah menunjukkan nilai signifikasi α sebesar 0,134 > 0,05 dan nilaithitung - 

1,606 lebih kecil dari nilai ttabel 1,739 bisa disimpulkan bahwa variabel rata- 

rata lama sekolah tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, yang berarti hipotesis tersebut ditolak. 

Variabel tingkat pengangguran menunjukkan nilai signifikasi α 

sebesar 0,107 > 0,05 dan nilai thitung -1,742 lebih kecil dari nilai ttabel 1,739 

bisa disimpulkan bahwa variabel tingkat pengangguran tidak berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti hipotesis 

tersebut ditolak. 

Variabel pengeluaran per kapita menunjukkan nilai signifikasi α 

sebesar 0,725 > 0,05 dan nilai thitung -0,360 lebih besar dari nilai ttabel 1,739 

bisa disimpulkan bahwa variabel pengeluaran per kapita berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti hipotesis 
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tersebut ditolak. 

 

Variabel inflasi menunjukkan nilai signifikasi α sebesar 0,829 > 

0,05dan nilai thitung -0,221 lebih besar dari nilai ttabel 1,739 bisa disimpulkan 

bahwa variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, yang berarti hipotesis tersebut ditolak. Variabel 

kemiskinan menunjukkan nilai signifikasi α sebesar 0,997 > 0, 05 dan nilai 

thitung -0,004 lebih besar dari nilai ttabel 1,739 bisa disimpulkan bahwa  

variabel kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, yang berarti hipotesis tersebut ditolak. 

3) Koefisien Determinasi (R2) 

 

Berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh hasil nilai 0,511 

artinya 51,1% variabel pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh variasi 

dari kelima variabel bebas terdiri dari rata-rata lama sekolah, tingkat 

pengangguran, pengeluaran per kapita, inflasi dan kemiskinan sedangkan 

selebihnya 49,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model ini. 

Tabel 4.15 

Hasil Koefisien Determinasi (R2) 
 

Model Summaryb
 

Mod 

el 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .715
a
 .511 .308 2.24186 

Sumber: Output Spss Statistik,2022 
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3. Uji Sobel Test 

Dengan adanya variabel mediasi, pengujian ini dijalankan untuk 

mengetahui intensitas pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap 

variabel dependen. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung dapat digunakan 

alat uji berbasis web dengan menggunakan rumus uji sobel.:………………. 

Dengan memasukkan sampel asli dan standar error masing-masing. Variabel 

bebas pada variabel terikat jika ada tanpa perantara. Apabila statistik uji sobel 

adalah 1,96 dengan signifikasi 5% maka variabel tersebut dapat mediasi anatara 

variabel bebas dan variabel terikat. 

Tabel 4. 16 

Pengaruh Tidak langsung Variabel X1 Terhadap Variabel Y2 Melalui Y1 

 

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

0,05, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemiskinan, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hipotesi tersebut ditolak. 
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Tabel 4.17 

Pengaruh Tidak langsung variabel X2 terhadap Variabel Y2 melalui Y1 
 

Berdasarkan tabel 4.17 hasil uji sobel signifikasi p-value sebesar 0,9970 

 

> 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap partumbuhan ekonomi melalui kemiskinan, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis tersebut ditolak. 

Tabel 4.18 

Pengaruh Tidak Langsung variabel X3 terhadap variabel Y1 melalui Y2 

Berdasarkan tabel 4.18 hasil uji sobel signifikasi p-value sebesar 

0,09970> 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 

kemiskinan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis tersebut ditolak. 
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Tabel 4.19 

Pengaruh Tidak langsung variabel X4 terhadap variabel Y2 melalui Y1 
 

Berdasarkan tabel 4.19 hasil uji sobel signifikasi p-value sebesar 0,9970 

 

> 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemiskinan, sehingga dapat  

disimpulkan bahwa hipotesis tersebut ditolak. 

4. Analisis jalur (Path Analysis) 

 

Dalam penelitian ini, peneliti membangun hubungan antar variabel 

menggunakan hasil analisis regresi. Di bawah ini adalah kerangka analitik yang 

dapat digunakan untuk memahami hasil yang diberikan dalam tabel, yang 

mencakup nilai koefisien dan derajat signifikansi yang dapat diatribusikan pada 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
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Tabel 4.20 

Analisis Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Tingkat Pengangguran, 

Pengeluaran Perkapita Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan EkonomiMelalui 

Kemiskinan Di Kota Makassar 

Pengaruh 
antar variabel 

Pengaruh 
langsung 

Tingkat 
Signifikasi 

Pengaruh tidak 
langusng melalui Y1 

Total 
pengaruh 

X1 → Y1 -0,325 0,510 - -0,325 

X2 → Y1 0,036 0,472 - 0,036 

X3 → Y1 -0,797 0,016 - -0,797 

X4 → Y1 -0,022 0,601 - -0,022 

X1 → Y2 -3,798 0,134 -0,00377 -3,801 

X2 → Y2 -0,422 0,107 0,00372 -0,419 

X3 → Y2 -0,634 0,725 -0,00372 -0,637 

X4 → Y2 0,043 0,829 -0,00372 0,040 

Y1 → Y2 0,005 0,997 - 0,005 

Sumber: Output SPSS Statistik, 2022 
 

Berdasarkan tabel 4.20 , dapat diinterprestasikan sebagai berikut 

 
Y1= 18,590 -0,325 X1 + 0,036X2 – 0,797X3 – 0,022X4 + 0,05 

 

Persamaan hasil regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

1. Nilai dari koefisien α dengan nilai sebesar 18,590. Maka, apabila variabel 

rata-rata lama sekolah, pengeluaran perkapita, tingkat pengangguran, dan 

inflasi tidak menunjukkan perubahan/konstan, berarti kemiskinan akan 

mengalami peningkatan sebesar 18,590%. 

2. Nilai koefisien regresi X1 dengan nilai sebesar -0,325, menunjukkan bahwa 

apabila terjadinya peningkatan pada variabel rata-rata lama sekolah maka 

variable kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,325%. dengan 

asumsi tingkat pengangguran, pengeluaran per kapita dan inflasi dianggap 

konstan. 
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3. Nilai koefisien regresi X2 dengan asumsi faktor-faktor lain seperti rata-rata 

lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan inflasi tidak berubah, nilai 0,036 

berarti kemiskinan dapat meningkat sebesar 0,036 persen jika terjadi 

peningkatan pengangguran. 

4. Nilai koefisien dari regresi X3 dengan nilai -0,797 menunjukkan apabila 

terjadi peningkatan pengeluaran per kapita maka variabel kemiskinan dapat 

mengalami perubahan yakni terjadi penurunan sebesar 0,797 rupiah, dengan 

asumsi bahwa variabel lain seperti rata-rata lama sekolah, tingkat 

pengangguran, dan pengeluaran perkapita tidak berubah atau konstan. 

5. Nilai koefisien regresi X4 dengan nilai sebesasr -0,022 menunjukkan bahwa 

apabila terjadi peningkatan inflasi maka, varibael kemiskinan mengalami 

perubahan yakni terjadi penurunan sebesar 0,022%. Dengan asumsi bahwa 

rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran dan pengeluaran perkapita 

tidak mengalami perubahan atau dianggap konstan. 

Y2 = 62,092 -3,798X1 - 0,422X2- Ln0,634X3 + 0,043X4 + 0,005Y1 + 0,05 

 

1. Koefisien regresi β0 dengan nilai sebesar  62,092  jika  variabel  rata-  

rata lama sekolah, tingkat pengangguran, pengeluaran per kapita dan 

inflasi tidak mengalami perubahan atau konstan, maka pertumbuhan 

ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar belum ada 

2. Koefisien regresi X1 dengan nilai sebesar -3,798, menunjukkan bahwa 

apabila variabel rata-rata lama sekolah mengalami peningkatann maka 

variabel kemiskinan akan menurun sebesar 3,798%. Dengan asumsi 
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bahwa apabila tingkat pengangguran, pengeluaran per kapita dan inlasi 

dianggap konstan. 

3. Nilai koefisien regresi X2 dengan nilai -0,422 koefisien ini menunjukkan 

bahwa jika tingkat pengangguran meningkat maka pertumbuhan 

ekonomi akan terus menurun sebesar 0,422%, mengingat variabel rata- 

rata lama pendidikan, pengeluaran per kapita, dan inflasi tetap tidak 

berubah. 

4. Nilai koefisien regresi X3 dengan nilai 0,634 memperlihatkan bahwa 

apabila terjadi peningkatan pengeluaran per kapita maka pertumbuhan 

ekonomi mengalami peningkatan sebesar 0,634 rupiah, dengan asumsi 

variabel rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran dan inflasi 

dianggap konstan. 

5. Koefisien regresi X4 dengan nilai sebesar 0,043 menunjukkan  bahwa 

jika terjadi kenaikan inflasi, pertumbuhan ekonomi akan meningkat 

sebesar 0,043%, mengingat variabel rata-rata lama pendidikan, tingkat 

pengangguran, dan pengeluaran per kapita tidak berubah. 

6. Koefisien regresi Y1 dengan nilai sebesar 0,005 menunjukkan  bahwa 

jika terjadi peningkatan kemiskinan maka variabel pertumbuhan 

ekonomi akanmeningkat sebesar 0,005%. Dengan asumsi variabel rata- 

rata tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, pengeluaran per kapita, 

dan inflasi konstan. 
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Gambar 4.3 

Diagram Jalur analisis pengaruh rata-rata lama sekolah, tingkatpengangguran, 

pengeluaran perkapita dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 

kemiskinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,043 
 

-0,022 
 

Keterangan : 

 

 
 

=Pengaruh langsung ---------- = Pengaruh tidak langsung 

Pertumbuhan 

Ekonomi (Y2) 

Pengeluaran Perkapita 

(X3) 

-0,797 

-0,634 

-0,00372 
 

-0,00372 



69 
 

 

 

 

D. Pembahasan 

 

1. Pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap kemiskinan di Kota Makassar 

 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah rata-rata lama sekolah 

memiliki nilai signifikan sebesar 0,510 dalam pengendalian kemiskinan. Oleh 

karena itu, mengingat nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 bahwa dapat 

disimpulkan rata-rata lama sekolah tidak memiliki dampak terhadap variabel 

kemiskinan. Dengan kata lain, rata rata lama sekolah bukanlah factor yang 

signifikan dalam pengentasan kemiskinan di Kota Makassar. 

Berbeda dengan temuan Hutabarat (2018), yang menemukan bahwa masa 

sekolah yang lebih lama berdampak pada pengurangan kemiskinan, temuan 

penelitian ini tidak konsisten dengan temuan tersebut. Selain itu, bertentangan 

dengan pendapat ahli Mankiw (2012) yang berpendapat bahwa taraf hidup 

seseorang meningkat sebanding dengan tingkat pendidikan yang dicapainya. 

Karena tidak dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat di Kota Makassar, rata 

rata lama sekolah tidak berdampak terhadap variabel kemiskinan. 

Temuan tersebut bertentangan dengan teori yang diungkap oleh Todaro (dalam 

Iksan & Arka, 2017) yang mengatakan jika pendidikan formal merupakan modal 

utama manusia yang terpenting. Apabila seseorang semakin lebih baik dalam 

mengakses pendidikan, maka akan memiliki peluang untuk mensejahterakan 

kehidupannya. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Muhammad (2018), pada penelitiannya 

mengatakan variabel rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap variabel kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa teori dan 
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hasil penelitian bertolak belakang, yang dimana dalam teori menjelaskan bahwa 

pendidikan mampu menurunkan kemiskinan. Akan tetapi, pada kenyataannya 

pendidikan tidak mampu menurunkan kemiskinan, dikarenakan berdasarkan dari 

sisi finansial menunjukkan bahwa pendidikan formal bermanfaat, tetapi pendidikan 

formal tidak dapat menjamin atau mencegah orang yang berpendidikan rendah 

untuk selamanya jatuh miskin. 

2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota 

Makassar 

 
Dari hasil penelitian kali ini memperoleh hasil jika pengaruh pengangguran 

terhadap kemiskinan mempunyai signifikasi senilai 0,472. Maka bisa disimpulkan 

kalau variabel pada tingkat pengangguran tidak berdampak signifikan bagi 

kemiskinan di Kota Makassar ini dikarenakan nilai probalitasnya > 0, dengan 

demikian, pada variabel tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh kepada 

variabel kemiskinan di Kota Makassar karena ini sama halnya dengan penduduk 

yang termasuk golongan pengangguran terbuka. 

Pengangguran pun memiliki bebrapa jenis yakni: orang yang mencari 

pekerjaan, orang yang ingin memulai suatu usaha, dan orang yang sudah memiliki 

pekerjaan, namun belum masuk atau belum kerja. Dari keempat pengelompokkan 

pengangguran diatas, salah satu nya masuk dalam sektor informal, ada yang 

memiliki pekerjaan part time atau paruh dengan batas waktu selama 35/jam untuk 

satu minggu. Selain itu, ada yang mencoba atau menyiapkan usaha sendiri, 

menunggu untuk mulai bekerja, ada juga yang memiliki pekerjaan paruh waktu, 

tetapi penghasilannya melebihi pekerja biasa, dan semua golongan ini termasuk 
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golongan kategori pengangguran terbuka. 

 

Data tersebut bertentangan dengan hipotesis yang dikemukakan (Ishak et al, 

2020), yang menunjukkan bahwa ada hubungan positif signifikan tpada variabel 

kemiskinan. Namun temuan hasil ini sejalan dengan penelitian Hilmi Nasir Hasan 

(2022) yang memperlihatkan kemiskinan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh 

variabel tingkat pengangguran. Temuan ini tidak sesuai pada teori diatas yang 

mengatakan pengangguran menjadi penyebab salah satu bertambahnya suatu 

jumlah penduduk miskin. (Suherman et al., 2022). 

3. Pengaruh Pengeluaran Perkapita Terhadap Kemiskinan di Kota 

Makassar 

 
Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita 

terhadap kemiskinan memiliki nilai 0,016, artinya variabel pengeluaran perkapita 

berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan dikota Makassar. Ini 

karena nilai pengeluaran perkapita memiliki nilai < 0.05,tanda koefisien nya 

negatif, yaitu jika pengeluaran perkapita meningkat aka angka kemiskinan 

menurun, atau sebaliknya jika pengeluaran perkapita menurun maka angka 

kemiskinan meningkat. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Hutabarat, 2018) yang menyatakan 

pengeluaran perkapita berdampak signifikan dan negatif terhadap angka 

kemiskinan, Ini karena pengeluaran perkapita jauh lebih tinggi dan mampu 

memberikan peningkatan ekonomi kepada masyarakat untuk mendapatkan 

kebutuhannya sehari-hari. Apabula pendapatan riil pada suatu daerah meningkat 

maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan naik, dengan meningkatkan 
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pengeluaran pada rumah tangga mampu menurunkan angka kemiskinan di 

Kabupaten Jambi. 

4. Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar 

 
Berdasarkan pada temuan ini, menunjukkan nilai koefisien 0,601 dan 

berpengaruh negatif yang artinya pengaruh inflasi tidak memiliki pengaruh 

terhadap kemiskinan di Kota Makassar, karena pada nilai koefisiennya lebih kecil 

dari <0,05. karena nilai koefisiennya adalah <0,05. Hal ini tentu tidak sesuai 

dengan hipotesis bahwa inflasi mempengaruhi tingkat kemiskinan. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya dari (Oratmangun etal., 

2021) yang menemukan bahwa variabel inflasi merupakan tanda negatif dan tidak 

penting bagi angka kemiskinan karena pada dasarnya inflasi tidak mempengaruhi 

masyarakat miskin karena masyarakat miskin tidak mampu memiliki daya beli, jadi 

kalaupun ada inflasi, mereka tidak punya daya beli. ini menunjukkan bahwa inflasi 

pangan merupakan penyumbang terbesar angka kemiskinan di Sulawesi Utara, dan 

porsi pengeluaran pangan pada suatu rumah tangga yang miskin umunya kebih 

banyak dari rumah tangga yang tidak miskin diSulawesi Selatan. 

Temuan pada penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian (Ningsih & Andiny, 

2018) yang mengemukakan bahwa variabel inflasi memilki pengaruh yang 

signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. 

5. Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Pertumbuhan Ekonomu 

di Kota Makassar 

 
Mengetahui nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel lama pendidikan rata-rata tidak memiliki pengaruh yang nyata 
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terhadap perkembangan ekonomi di Kota Makassar. Nilai variabel ini, 0,134, tidak 

signifikan secara statistik. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa variabel ini tidak 

memiliki pengaruh yang berarti terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan 

jumlah rata-rata sekolah di Kota Makassar tidak akan berpengaruh terhadap laju 

pertumbuhan ekonomi kota. 

Teori modal manusia Kholid dan Rosadi (2021) menyatakan bahwa  

pendidikan berdampak pada pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan dan 

produktivitas pekerja. Pergeseran progresif dari manufaktur ke industri jasa 

berteknologi tinggi di Asia telah meningkatkan kebutuhan akan pekerja  terampil  

di pasar global (ahli). Selain itu, Solow percaya bahwa investasi dalam sains dan 

manusia adalah hal yang benar-benar membuat ekonomi berkembang. Teori 

pertumbuhan ekonomi terbaru (New Growth Theory) dibangun di atas karya Solow 

dengan menyatakan bahwa pendidikan sangat penting untuk ekspansi ekonomi 

yang berkelanjutan (Harman et al., 2022). Hasil diatas bertentangan dengan 

hipotesis yang dikemukakan oleh Putriana (2022), yakni pendidikan rata-rata lama 

sekolah memilki pengaruh yang signifikan kepada pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Sleman. Kemudian temuan studi senada bersama studi Huda & 

Indahsari (2021), yang mengemukakan bahwa pendidikan tidak berpengaruh  

secara signifikan kepada pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Sebab, SDM yang 

memiliki tingkat kulaitas yang baik terkadang malah meningkatkan angka 

pengangguran. Oleh karena itu, personel yang berkualitas dapat mendorong orang 

untuk lebih berusaha bisa mendapatkan pekerjaan sesuai keterampilan dan 

penghasilan yang diharapkan. sedangkan ketersediaan pekerjaan dan upah 
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terkadang tidak sesaui dengan yang apa yang di inginkan oleh pihak individu. 

Bahwa para pekerja/pegawai terampil rela menunda mendapatkan pekerjaan bergaji 

tinggi, sehingga kondisi ini dapat menimbulkan pengangguran. Secara umum, 

ketika pengangguran meningkat, itu memiliki efek negatif pada perekonomian. 

6. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Kota Makassar 

 
Variabel tingkat pengangguran memiliki nilai signifian yaitu 0,107, dimana 

nilai signifikansi ini (0,107 lebih kecil dari , 0,05 dengan nilai probabilitasnya > 

0,05, yang berati variabel tingkat pengangguran pada penelitian ini tidak signifikan. 

Jika pengangguran turun, tidak akan mempengaruhi percepatan pertumbuhan 

ekonomi. Berdasarkan temuan tersebut, sejalan dengan teori Keynesian yang 

mengemukakan bahwa apabila pengangguran tidak ada maka kesejahteraan 

perekonomian akan stabil dan menjadi sangat baik. didasarkan pada kekuatan 

mekanisme pasar yang selalu mengarah pada keseimbangan. Kondisi seperti itu 

sering disebut sebagai “tangan tak terlihat” yang menyeimbangkan kembali 

perekonomian. Dalam keseimbangan ini, semua sumber daya, termasuk tenaga 

kerja, digunakan sepenuhnya. Oleh karena itu, jika pada mekanisme pasar tidak 

berfungsi maka sistem yang diterapkan tidak berjalandengan baik. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahajeng (2021) yang menunjukkan 

bahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, setidaknya dari bukti empiris tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 di 

Kabupaten dan Kota Jawa Timur. Prevalensi pekerjaan berupah rendah di sektor 

informal berarti bahwa pekerjaan saja tidak dapat memacu pembangunan ekonomi 
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di wilayah ini. 

 

Penelitian juga tidak sejalan dengan temjuan yang dilakukan oleh Hartati 

(2020) yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berdampak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

7. Pengaruh Pengeluaran Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 

Kota Makassar. 

 
Berdasarkan hasil studi ini dapat dikemukakan variabel pengeluaran perkapita 

terhadap pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara langsung dan memiliki 

pengaruh yang negatif. artinya pengeluaran perkapita tidak berdampak atau tidak 

memiliki pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi karena nilai koefisien 0,725 > 

0,05. Dalam hal ini pengeluaran perkapita bukanlah salah satu alasan untuk 

meningkatkan suatu pertumbuhan perekonomi di wilayah Kota Makassar. Temuan 

penelitian ini sejalan pada penelitian (Nurul, 2021), yang menemukan bahwa 

pengeluaran tidak penting bagi pertumbuhan ekonomi  Jawa Barat. Menurut Padli 

et al (2020), konsumsi rumah tangga tidak memberikan dampak yang signifikan 

terhadap perekonomian. Hal ini disebabkan menurunnya pendapatan masyarakat 

yang berujung pada menurunnya daya beli masyarakat terhadap barang-barang 

yang mereka butuhkan. Hal ini mempengaruhi kebiasaan belanja masyarakat. 

Menurut Susanti & Zamora (2019) perlambatan pertumbuhan ekonomi juga 

disebabkan oleh perlambatan perkembangan konsumsi domestik dan ekspor. 

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian (Harman et al., 2022) yang 

menjelaskan bahwa variabel pengeluaran per kapita berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya setiap peningkatan pengeluaran per kapita 
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menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten Halus. Hal ini 

juga didukung oleh teori Harrod Domar, dimana kapasitas produksi meningkat, 

pendapatan nasional juga meningkat, dan pertumbuhan ekonomi terjadi ketika 

belanja publik meningkat. 

8. Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makassar 

 
Sesuai pada penelitian ini, diketahui bahwa inflasi berpengaruh positif dan 

tidak signifikan. Artinya inflasi tidak memiliki pengaruh secara signifikan kepada 

variabel pertumbuhan ekonomi karena nilai koefisiennya 0,829 > 0,05.Temuan ini 

sejalan dengan (Nursyafina, 2020), yang menunjukkan variabel inflasi memiliki 

pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi secara postif, dan tidak berpengaruh 

signifikan pada tingkat pengangguran di Indonesia. Berarti inflasi akan meningkat 

apabila Artinya ketika inflasi meningkat maka pengangguran juga akan ikut 

meningkat di Indonesia. A.W Philips (1958) pada buku (Mankiwis, 2000) 

menjelaskan hubungan keterkaitan antar inflasi dan tingkat pengangguran yang di 

lihat pada asumsi bahwasanya inflasi dapat dilihat dari pertumbuhan agregat. 

Dimana ketika sebuah permintaan meningkat harga akan meningkat pula. 

Padakurva Philips, keterkaitan antar inflasi dan tingkat pengangguran pada 

jangka pendeknya adalah negatif. Tapi dalam keterkaitan dalam jangka panjang 

memiliki keterkaitan yang positif. Dari hasil penelitian Elsa Try Guretna memiliki 

perbedaan pada hasil diatas dimana inflasi berpengaruh negatif serta signifikan 

terhadap taraf tingkat pengangguran di Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini 

inflasi mendaptakan hasil yang tidak signifikan dan positif, artinya ketika terjadi 

pelambatan pada inflasi maka jumlah pengangguran di Indonesia akan menurun.. 
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sedangkan pada penemuan dari Fatma Ratna Ningsih yang luar biasa karena 

menyatakan inflasi tidak memiliki pengaruh kepada tingkat pengangguran di 

Indonesia. 

9. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota 

Makassar 

 
Pada hasil penelitian ini terlihat bahwa nilai signifikansi variabel kemiskinan 

terhadap variabel pertumbuhan ekonomi yakni 0,997, sehingga bisa dikatakan 

variabel kemiskinan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota  

Makassar. Karena nilai probabilitasnya > 0,05. Artinya, pengentasan kemiskinan 

bukan merupakan faktor yang dapat memberikan pengaruh kepada peningkatan 

kepada pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. 

Studi kasus ini sesuai pada penelitian yang dilakukan (Somba et al, 2021), Hal 

ini menjelaskan variabel kemiskinan tidak berpengaruh secara langsung 

(signifikan) kepada pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Sulawesi Utara, maka 

semakin cepat pertumbuhan ekonomi melambat. Kemiskinan wilayah tersebut 

mengindikasikan perlambatan pertumbuhan ekonomi. 

Namun pernyataan Novriansyah (2020) pada penelitiannya memiliki ketidak 

samaan terhadap studi kasus ini, dimana dengan hasil penelitian menyatakan 

kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel pertumbuhan 

ekonomi di wilayah Gorontalo. 

10. Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Melalui Kemiskinan Di Kota Makassar 

 
Berdasarkan hasil temuan penelitian ini diketahui bahwa rata-rata lama 

bersekolah memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel pengukur 
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pertumbuhan ekonomi melalui kemiskinan sebesar 0,996. Oleh karena itu, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa rata-rata lama bersekolah tidak berpengaruh nyata 

terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemiskinan. karena konsep yang dimaksud 

disini adalah nilai pengurangan kemiskinan lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata waktu sekolah tidak dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi meskipun melalui kemiskinan. Hal ini tidak 

sesuai dengan teori human capital yang menjelaskan pentingnya peningkatan 

kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelatihan. Sumber daya 

manusia yang berkualitas dapat memberikan dampak ganda bagi pembangunan 

daerah, terutama bagi perkembangan kegiatan ekonomi. 

Pada studi kasus Hepi & Zakiah (2018) menjelaskan jika secara tidak langsung 

variabel rata-rata lama sekolah tidak ada pengaruhnya kepada variabel pertubuhan 

ekonomi pada provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini rata-rata tingkat 

pendidikan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena masih banyak 

masyarakat berpendidikan tinggi yang tidak memiliki penghasilan dan hanya 

memiliki upah yang sangat rendah pada sektor kerja informal. 

Pada penelitian oleh (Ramiayu, 2013) menunjukkan ketidak samaan pada 

kasus studi ini, karena penelitian Ramiayu menyatakan jika tara-rata lama sekolah 

memiliki pengaruh yang signifikan kepada variabel pertumbuhan ekonomi. 

11. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Malalui Kemiskinan Di Kota Makassar 

 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa signifikansi pengaruh 

tidak langsung variabel tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi 
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melalui kemiskinan adalah sebesar 0,997 yang berarti dapat disampaikan bahwa 

pengangguran tidak ada pengaruhnya secara signifikan kepada pertumbuhan 

ekonomi dengan melalui kemiskinan karena nilai probabilitas > 0,05.Dalam hasil 

temuan ini menunjukkan bahwa apabila tingkat pengangguran menurun maka hal 

tersebut tidak dapat berpengaruh dalam melakukan peningkatanm pertumbuhan 

perekonomian. Ini disebabkan karena walaupun seseorang memiliki pekerjaan, 

akan tetapi hanya mampu memperoleh upah yang rendah maka hal tersebut hanya 

dapat memenuhi kebutuhan pokok. 

Menurut temuan penelitian Royda dan Septianti (2020), tingkat pengangguran 

tidak berdampak besar terhadap ekspansi ekonomi. Temuan ini sejalan dengan 

temuan penelitian. Sementara itu, Pengaruh pengangguranterhadap pertumbuhan 

ekonomi telah diteliti oleh Alamsyah Muchammad (2020). Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat pengangguran secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi. 

12. Pengaruh Pengeluaran Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Melalui Kemiskinan Di Kota Makassar 

 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa signifikansi pengaruh 

tidak langsung variabel tingkat pengeluaran per kapita terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui kemiskinan adalah 0,996, dapat disampaikan bahwa pengeluaran 

per kapita tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui kemiskinan, karena nilai probabilitas > 0,05. Dalam 

hal ini apabila pengeluaran perkapita semakin meningkat tidak serta merta dapat 

berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dikarenakan biasamya 
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kebijakan pemerintah dalam pengeluaran perkapita tidak secara merata atau 

terjadinya ketimpangan dalam menerapkan kebijakan. 

Studi (Klassen, 2005), pada Agussalim (2009) pertumbuhan dapat disebut Pro 

Poor hanya jika laju pertumbuhan penduduk miskin lebih tinggi dari rata-rata laju 

pertumbuhan. Dengan kata lain, pertumbuhan relatif dapat mempengaruhi 

penduduk miskin yang pada pendapatannya relatif bertambah dibandingkan pada 

kelompok masyarakat lainnya. 

Studi kasus ini memliki kesamaan pada apa yang ditemukan oleh Ravvalioon 

(1997), Son dan Kakwani (2003) serta Bourgoignon (200 ) yang mengemukakan 

bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran melalui  

kemiskinan hanya terlihat ketika ketimpangan relatif tinggi. Artinya dinegara 

dengan ketimpangan yang sedang atapun rendah memiliki dampak pertumbuhan 

terhadap kemiskinan yang signifikan. 

13. Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui 

KemiskinanDi Kota Makassar 

 
Berdasarkan temuan penelitian ini, ditemukan signifikansi pengaruh tidak 

langsung antara faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi melalui kemiskinan 

sebesar 0,996. Ini ditentukan berdasarkan temuan. Karena nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05, maka dapat menarik kesimpulan bahwa variabel inflasi tidak 

berperan dalam perkembangan kemiskinan sebagai akibat dari kemiskinan. 

Menurut temuan penelitian ini, peningkatan inflasi tampaknya tidak berdampak 

pada pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh kemiskinan. 

Hal ini sesuai dengan ajaran Sari dan Fisabilillah (2021) menurutnya,inflasi di 
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Kabupaten Banuwangi tidak berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi 

daerah. Namun menurut penelitian (Ardiansyah, 2017), hal tersebut tidak sesuai 

dengan penelitian yang menyebutkan bahwa inflasi memiliki pengaruh besar 

terhadap faktor pertumbuhan ekonomi. 



 

 

 

 
A. Kesimpulan 

BAB V 

PENUTUP 

 

Demikian kesimpulan temuan penelitian ini, yang didasarkan pada hasil 

analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang disampaikan. 

1. Variabel rata-rata lama (X1) berpengaruh negatif serta tidak signifikan 

dalam mempengaruhi kemiskinan di Kota Makassar. 

2. Variabel tingkat pengangguran (X2) berpengaruh positif serta tidak 

signifikan terhadap kemiskinan Kota Makassar artinya tidak ada 

pengaruh yang terjadi apabila pengangguran bertambah atau menurun 

terhadap kemiskinan. 

3. Variabel pengeluaran perkapita (X3) berpengaruh negatif dan meiliki 

signifikansi terhadap kemiskinan di Kota Makassar. 

4. Variabel inflasi (X4) berpengaruh negatif serta tidak signifikan terhadap 

kemiskinan di Kota Makassar 

5. Variabel Rata-rata lama sekolah (X1) berpengaruh negatif serta tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar 

6. Variabel tingkat pengangguran (X2) berpengaruh negatif serta tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar 

7. Variabel pengeluaran perkapita (X3) berpengaruh negatif serta tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar 

8. Variabel inflasi (X4) berpengaruh negatif serta tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar 

9. Varaibel Kemiskinan (Y1) berpengaruh positif serta tidak signifkan 
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terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2) di Kota Makassar 

 

10. Variabel rata-rata lama sekolah (X1) berpengaruh negatif serta tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemiskinan di Kota 

Makassar 

11. Variabel tingkat pengangguran (X2) berpengaruh positif serta tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemiskinan di Kota 

Makassar 

12. Variabel pengeluaran perkapita (X3) berpengaruh negatif serta tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemiskinan di Kota 

Makassar 

13. Variabel inflasi (X4) berpengaruh negatif serta tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui kemiskinan di Kota Makassar 
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B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitain yang dilakukan, maka peneliti memberikan 

sedikit saran yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan indikator ekonomi 

yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan mengubah 

pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga harusnya mampu mereduksi 

rata–rata lama sekolah, tingkat pengangguran, pengeluaran perkapita, dan 

inflasi. Pemerintah juga harus meningkatkan pembangunan infastruktur di 

sektor pendidikan sehingga mampu memberdayakan SDA (sumber daya 

manusia) serta dapat meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi di Kota 

Makassar. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, dalam melakukan analisis fenomena 

terkait kemiskinan dan suatu pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar 

diupayakan dapat melihat variabel yang lain selain pada variabel 

independen dalam penelitian ini. 
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