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ABSTRAK 

 

Nama : Iffah Rahayu Ningsih 

NIM : 90300118039 

Jurusan : Ilmu Ekonomi 

Judul Skripsi : Pengaruh Belanja Pemerintah di bidang Pendidikan, 

Kesehatan dan Inflasi Terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia dan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan 

Penelitian ini bertujuan menganalisis seberapa besar pengaruh pengeluaran 

pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan inflasi terhadap kemiskinan dan 

indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan data 

time series selama periode tahun 2001-2020 dengan metode analisis jalur (path 

anlysis). Perhitungan data dalam penelitian ini menggunakan program Amos versi 

21.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara parsial variabel 

pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan. Inflasi 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 

Sulawesi Selatan. Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. Pengeluaran 

pemerintah pada bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Sulawesi Selatan. Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. Kemiskinan berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan. 

Kata Kunci: Belanja Pemerintah bidang Pendidikan, Kesehatan, Inflasi, Indeks 

Pembangunan Manusia, Kemiskinan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemiskinan adalah masalah yang rumit, tidak hanya pada konsumsi serta 

tingkat penghasilan yang rendah, akan tapi pada kesehatan serta tingkat 

pendidikan. Hal ini secara umum kontras dengan banyak negara lain di seluruh 

dunia (Amalia et al 2015; Ferezagia 2018). 

Terdapat hubungan penting antara kemiskinan dan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) (Kiha et al 2021; Hidayat & Woyanti 2021; Mahendra 2020). IPM 

merupakan salah satu penentu kesejahteraan dan terdiri dari beberapa faktor 

seperti standar kesehatan, pendidikan dan taraf hidup yang layak. Semakin rendah 

IPM suatu orang, maka semakin rendah pula tingkat kesejahteraan yang di alami 

orang tersebut (Kiha et al., 2021). 

Tingkat kesehatan dan pendidikan memiliki pengaruh pada tingkat 

kemiskinan. Tujuan peningkatan layanan dalam bidang kesehatan ini adalah untuk 

meningkatkan masyarakat yg sehat dan kemampuan anak usia sekolah untuk hadir 

dan berprestasi di sekolah. Jika tingkat pendidikan di masyarakat tinggi, warga 

negara akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang akan menjadi lebih 

produktif dan menghasilkan pendapatan lebih banyak. Jika pendapatan meningkat, 

ini akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan mengarah 

pada penurunan tingkat kemiskinan (Fatimah, 2018). 

Adisasmita (2015) mengemukakan bahwa indikator dalam mengukur 

kemiskinan penting untuk mempertimbangkan tidak hanya kekurangan makanan 



2 
 

 

dan tingkat upah yang rendah, namun juga tingkat kesejahteraan, pelatihan dan 

perlakuan yang adil di bawah pengawasan hukum. Bedasarkan data yang 

dikumpulkan oleh BPS dalam W. A. Saputra (2018), menyatakan bahwa tingkat 

kebutuhan tergantung pada penggunaan makanan sehari-hari sebesar 2.100 kalori 

untuk setiap individu (52 jenis produk dianggap untuk mengatasi contoh 

penggunaan yang lebih rendah dari masyarakat) dan non-makanan (45 jenis 

produk sesuai pengaturan umum), tanpa membedakan wilayah provinsi dan 

wilayah metropolitan). Hal ini adalah saran kesehatan yang berlaku untuk semua 

orang, terlepas dari usia, status fisiologis, berat bada, jenis kelamin serta aktivitas 

fisik. Ini juga berlaku untuk individu yang berada di garis kemiskinan. Seperti 

yang ditunjukkan oleh Bank Dunia, kemiskinan diperkirakan dengan gaji $2 

setiap hari per individu. 

Selain tiga indikator sebelumnya, terdapat juga 3 parameter dalam 

menghitung tingkat orang miskin yang paling sering diterapkan dalam beberapa 

penelitian. Pertama, the incidence of poverty. Dengan kata lain, tingkat keluarga 

yang berada di bawah garis kemiskinan, memiliki pengeluaran konsumsi yang 

rendah. Kedua, the dept of poverty atau kedalaman kemiskinan. Ini membahas 

kedalaman kemiskinan yang ditakar menggunakan Indeks Jarak Kemiskinan 

(IJK), Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK). Ini memprediksi gap atau 

berbedanya penghasilan masyarakat kurang mampu. Ketiga, Serverity of 

Neediness atau indeks keparahan kemiskinan (IKK) indikator ini tidak hanya 

memperkirakan garis kemiskinan, namun juga ketidakseimbangan antara orang 

miskin (Purnama, 2019). 
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Tabel 1.1  

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan 2016-2020. 

Tahun Jumlah Penduduk Miskin 

2016 80.703 

2017 81.307 

2018 79.263 

2019 76.780 

2020 77.683 

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020) 

Tabel 1.1 mengilustrasikan banyak penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan 

kategori miskin yang semakin menurun setiap tahunnya, tahun 2016 total 

penduduk miskin sebesar 80.703 ribu jiwa kemudian pada tahun 2019 total 

penduduk miskin semakin menurun sebesar 76.780 ribu jiwa akan tetapi pada 

tahun 2020 mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 77.683 ribu 

jiwa. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 terjadinya pandemi Covid-19 yang 

mengakibatkan pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) 

sehingga menyebabkan bertambahnya kuantitas masyarakat miskin yang ada di 

Provinsi Sulawesi Selatan.  

Nuriyah et al (2017) menyatakan bahwa kemiskinan erat kaitannya dengan 

kemajuan manusia karena makin sedikit orang yang miskin, makin bagus juga 

nilai IPM nya. IPM adalah indikator dengan cara apa masyarakat lokal 

meneruskan hasil pembangunan dalam hak mereka atas pendapatan, kesehatan, 

pendidikan dan lain-lain.  
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IPM dirancang serta di diperkenalkan oleh PBB yang mendefinisikan 

bahwa IPM merupakan indeks dalam menakar mutu hasil dari penyusunan 

perekonomian, yaitu derajat pembangunan manusia (Aquariansyah, 2018). UNDP 

juga mengartikan IPM adalah sebuah teknik yang menambah komponen hidup 

masyarakat. Di Indonesia, memiliki kualitas talenta yang buruk hal ini lah 

menjadi kendala utama Prasetyoningrum & Sukmawati (2020). IPM adalah indeks 

komposisi yang mengukur tiga komponen eksklusif kesejahteraan suatu negara: 

kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (Tambunan, 2016). 

Sesuai standar PBB, IPM memiliki empat standar yakni: klasifikasi sangat 

tinggi memiliki nilai IPM lebih dari 80, klasifikasi tinggi memiliki nilai IPM 70-

79, klasifikasi menengah memiliki nilai IPM 60-79, dan klasifikasi rendah 

memiliki nilai yang berada di bawah nilai 59. IPM di Sulawesi Selatan masuk 

dalam klasifikasi tinggi namun jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan terus 

meningkat (Badan Pusat Statistik, 2020). 

Peningkatkan IPM Provinsi Sulawesi Selatan masih perlu dilakukan dan 

membutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah. Salah satu kebijakan 

pemerintah yang perlu dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan IPM adalah 

pemerintah harus bisa mengambil tindakan untuk mendorongnya ke tahap yang 

bagus. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang sangat tepat dan berpengaruh 

untuk mencapai tujuan penghasilan, salah satunya adalah kebijakan pemerintah 

yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan APBN dan 

APBD (Setiawan & Fikriah, 2020). 
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Beberapa penelitian menunjukkan bahwa IPM mempengaruhi tingkat 

kemiskinan (Kiha et al., 2021; Prasetyoningrum & Sukmawati, 2020; Sofilda et 

al., 2014; Suliswanto, 2011). IPM berpengaruh buruk terhadap tingkat 

kemelaratan. 

Tabel. 1.2  

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2016-2020 

Tahun IPM  Pertumbuhan IPM (%) 

2016 69,76 0,88% 

2017 70,34 0,83% 

2018 70,90 0,80% 

2019 71,66 1,07% 

2020 71,93 0,38% 

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020) 

Tabel 1.2 IPM di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa nilai 

pertumbuhan IPM Provinsi Sulawesi Selatan berfluktuasi setiap tahun antara 2016 

- 2020 menurut metode baru. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia naik di 

tahun 2016 sebanyak 0,88 selanjutnya IPM tahun 2020 mengalami penurunan 

sebesar 0,38. 

Selain belanja pemerintahan sektor kesehatan dalam menaikkan IPM dan 

mengurangi tingkat kemiskinan, pemerintahan juga menggarap belanja pada 

bidang pendidikan. Pengeluaran pada sektor pendidikan termasuk biaya tenaga 

pendidik yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pendidikan, tetapi 

tidak termasuk dalam anggaran sekolah umum (Setiawan & Fikriah, 2020). 
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Sanggelorang et al (2015) berpendapat bahwa perkembangan manusia 

adalah indikator kemajuan bagi suatu negara. Sekolah berperan penting dalam 

membantu negara-negara berkembang dengan modernisasi dan menjadi lebih 

cepat, dan pada dasarnya mempengaruhi IPM (Bastias, 2019). 

Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan mempengaruhi perkembangan 

pendidikan. Artinya, pengetahuan dan keterampilan masyarakat, akan lebih 

mudah bagi masyarakat dari segala usia yg bisa kerja untuk memahami, 

menerapkan dan memanfaatkan dampak kemajuan teknologi, dan tingkat 

pendidikan akan meningkatkan perekonomian dan negara. Pengeluaran di bidang 

ini akan meningkatkan akses publik terhadap pendidikan berkualitas tinggi dan 

terjangkau sekaligus meningkatkan penyediaan kegiatan pembangunan ekonomi, 

meningkatkan produktivitas dan daya saing, dan membangun kapasitas ekonomi 

yang stabil (A. H. Fahmi, 2018). 

Tabel 1.3. menunjukkan ralisasi belanja pemerintah di bidang pendidikan 

Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat belanja pemerintah pada sektor 

pendidikan naik tiap tahunnya, pada tahun 2018 belanja pemerintah di bidang 

pendidikan sebesar Rp2.669.498.260.552 kemudian pada tahun 2019 menurun 

sebesar Rp2.634.727.611.111 dan pada tahun 2020 belanja pemerintah di bidang 

pendidikan menurun sebesar Rp2.614.076.296.170 Dengan meningkatnya tiap 

tahun penyediaan belanja pemerintahan pada bidang pendidikan ini menaikkan 

kreativitas masyarakat, sehingga mendorong pembangunan manusia yang baik. 

Tabel 1.3.  

Realisasi Belanja Pemerintah fungsi Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 

pada Tahun 2018-2020 
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Tahun Bidang Pendidikan 

2018 Rp2.669.498.260.552 

2019 Rp2.634.727.611.111 

2020 Rp2.614.076.296.170 

Sumber: (Badan Keuangan Aset Daerah, 2020) 

Upaya pemerintah untuk meningkatan IPM dan mengurangi jumlah 

penduduk miskin pada suatu daerah, dapat diterapkan kebijakan melalui 

pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah salah satu bagian dari 

total bunga, dan seiring dengan peningkatan pengeluaran pemerintah daerah, 

demikian pula total permintaan (Koyongian et al., 2019). 

Pengeluaran pemerintah merupakan alat yang digunakan untuk 

mendongkrak perekonomian suatu daerah karena jika APBD suatu daerah 

terealisasi secara efektif maka pertumbuhan ekonomi juga ikut membaik dan jika 

pertumbuhan ekonomi baik, maka tingkat kemiskinan juga akan menurun 

(Lumowa et al., 2021). 

Pengeluaran pemerintah penting untuk pendekatan moneter. Artinya, 

langkah-langkah yang dilakukan oleh otoritas publik untuk mengarahkan dan 

menetapkan tingkat pendapatan dan catatan konsumsi tahunan, yang ditetapkan 

dalam APBN dan APBD. Selain itu, mengingat kapasitas untuk memajukan 

pertumbuhan ekonomi di sektor swasta yang sangat terbatas, peran penting 

pemerintah di negara berkembang sangat penting, dan pemerintah masih sangat 

penting dalam perekonomian (Sukirno, 2016).  

David Rahmat & Nasri Bachtiar (2015) belanja pemerintah dipakai dalam 

memodali area umum utama dan mendukung peningkatan kepentingan publik. Ini 
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adalah kecenderungan untuk mencapai mutu SDM. Misalnya dalam bidang 

kesehatan serta pendidikan.  

Pembangunan manusia erat kaitannya dengan pengeluaran pemerintah 

pada bidang kesehatan, karena pengeluaran untuk pengobatan adalah cara dalam 

mewujudkan hak dasar rakyat, yaitu kewenangan dalam mendapatkan layanan 

kesehatan berdasarkan Pasal 28H UUD 1945. Untuk hukum UUD 1945, UU 

Kesehatan No.  23 tahun 1992. Yang mengatakan “pengutamaan kesehatan 

harusnya dilihat selaku pemodalan dalam meningkatkan mutu SDM. Kesehatan 

merupakan kebutuhan dasar masyarakat, karena indeks pembangunan manusia 

merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena ini, tiap warga negara harus 

sehat. Karena kesehatan adalah inti dari kebahagiaan. Jika penduduk mengalami 

sehat, maka penduduk akan mengalami kesejahteraan (Astri et al., 2016). 

Sedangkan berdasarkan perspektif sumber daya manusia yang berfokus pada 

kesehatan, kekurangan kalori, gizi buruk, dan buruknya kesehatan merupakan 

beberapa faktor yang mempengaruhi sifat SDM serta mengurangi kualitas dan 

tingkat mental manusia (Tjiptoherijanto dalam Sanggelorang et al., 2015). 

Tabel 1.4.  

Realisasi Belanja Pemerintah fungsi Kesehatan Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2018-2020 

Tahun Bidang Kesehatan 

2018 Rp674.165.066.930 

2019 Rp570.601.185.028 

2020 Rp677.653.226.947 

Sumber: (Badan Keuangan Aset Daerah, 2020) 
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Tabel 1.4 menunjukkan realisasi pengeluaran pemerintah pada bidang 

kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan fluktuasi tiap tahun dimulai 

dari tahun 2018-2020. Pada tahun 2018 realisasi belanja pemerintah di bidang 

kesehatan sebesar Rp127.924.560.771, kemudian meningkat pada tahun 2019 

yaitu sebesar Rp138.151.780.910 dan pada tahun 2020 turun lagi sebesar 

Rp129.016.650.447. Alokasi belanja pemerintah untuk bidang kesehatan semakin 

meningkat dari tahun ke tahun sehingga produktivitas penduduk juga dapat 

meningkat dan mendorong pembangunan manusia yang baik. 

Pangesti & Susanto (2019) salah satu penyebab inflasi di Indonesia adalah 

sejak Indonesia mengimpor minyak tanah, kemudian harga BBM naik dan tidak 

ada subsidi pemerintah. Bahan bakar memiliki harga yang lebih tinggi 

menyebabkan biaya transportasi yang lebih tinggi. Akibatnya, harga sembako 

juga ikut naik. Tingkat kesejahteraan terhambat oleh kenaikan inflasi. Dengan 

kata lain, daya beli masyarakat berkurang. 

Naiknya suatu harga komoditas secara menyeluruh dari waktu ke waktu, 

merupakan masalah inflasi. Inflasi memiliki dua keadaan: kenaikan harga 

komoditas yang khas dan kenaikan yang berkelanjutan (Demak et al., 2020). 

Ketika inflasi ini terus berkembang, kapasitas individu untuk memenuhi 

kebutuhan mereka sehari-hari akan berkurang. Selanjutnya, tingkat kemiskinan 

lebih tinggi. Ini akan mendorong kebutuhan yang meluas. Tingkat kebutuhan yang 

tinggi dalam suatu ruang menyebabkan daya beli individu menjadi rendah 

(Mardiatillah, 2021). 
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Adi Warmankarim dalam Kasim et al (2021) berpendapat inflasi adalah 

peningkatan biaya umum suatu jasa, produk atau barang dengan jangka waktu 

yang tidak ditentukan. Inflasi adalah masalah keuangan yang terjadi ketika nilai 

uang barang terdepresiasi. 

Sjafrizal (2018) menyatakan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh inflasi 

yang ada di Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini sama dengan yang 

dilakukan Sukirno (2006) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin 

berubah seiring dengan naiknya harga total barang. Inflasi juga mengurangi daya 

beli masyarakat karena kenaikan upah lebih lambat dari harga. Dalam Hal ini 

menunjukkan bahwa kenaikan inflasi dapat meningkatkan kemiskinan. 

Inflasi tinggi sebagian tidak cocok untuk memerangi kemiskinan. Karena 

harga komoditas terus meningkat, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya. Selain itu, tingkat pengangguran yang tinggi dapat memicu peningkatan 

jumlah individu miskin. Dengan cara ini, otoritas publik harus memikirkan 

strategi melalui pengeluaran pemerintah untuk membantu masyarakat (A. Fahmi, 

2016). 

Pangesti & Susanto (2019) salah satu penyebab inflasi di Indonesia adalah 

sejak Indonesia mengimpor minyak tanah, kemudian harga BBM naik dan tidak 

ada subsidi pemerintah. Bahan bakar memiliki harga yang lebih tinggi 

menyebabkan biaya transportasi yang lebih tinggi. Akibatnya, harga sembako 

juga ikut naik. Tingkat kesejahteraan terhambat oleh kenaikan inflasi. Dengan 

kata lain, daya beli masyarakat berkurang.  
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Tabel 1.5.  

Laju Inflasi di Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 

Tahun Laju Inflasi 

2016 2,94% 

2017 4,44% 

2018 3,50% 

2019 2,35% 

2020 2,04% 

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020) 

Tabel 1.5. mengilustrasikan tingkat inflasi pada Sulawesi Selatan. Selama 

lima tahun terakhir, inflasi di Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi. Pada tahun 

2016 sebesar 2,94%. kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 

4,44% dan pada tahun 2018 turun sebesar 3,50% hingga tahun 2020 mengalami 

penurunan terus menerus. Pasalnya, menjelang pergantian tahun, potensi tekanan 

inflasi akan meningkat akibat peningkatan konsumsi dan relaksasi aktivitas 

masyarakat. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, untuk 

meningkatkan IPM di Provinsi Sulawesi Selatan maka peneliti tertarik mengambil 

judul “Analisis Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan 

Inflasi Terhadap Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi 

Sulawesi Selatan” 

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan 

inflasi berpengaruh langsung terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi 

Selatan? 
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2. Apakah pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan 

inflasi berpengaruh langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 

Provinsi Sulawesi Selatan? 

3. Apakah pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan 

inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan melalui Indeks Pembangunan 

Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan?  

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rician sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

kesehatan dan inflasi terhadap kemiskinan  

2. Untuk menganalisis pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

kesehatan dan inflasi terhadap indeks pembangunan manusia. 

3. Untuk menganalisis pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

kesehatan dan inflasi terhadap kemiskinan dan indeks pembangunan 

manusia. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat Teoritis: Secara teoritis, kegunaan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh anggaran APBD untuk bidang pendidikan, kesehatan 

dan inflasi terhadap kemiskinan dan indeks pembangunan manusia. 

Manfaat Praktis: bagi peneliti, sebagai acuan untuk penelitian 

selanjutnya dalam bidang yang sama sebagai tambahan pengetahuan. 
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BAB II 

Tinjauan Teori 

A. Kemiskinan 

Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok seseorang 

merupakan definisi dari kemiskinan menurut para ekonom. Dengan demikian, 

penduduk miskin adalah individu yang pengeluaran rata-rata tiap bulannya kurang 

dari standar kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2017). 

Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai "ketidakmampuan mencapai 

standar hidup minimum". Standar minimal tersebut meliputi kebutuhan dasar 

seperti pangan dan non pangan, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan 

kesehatan. makanan (Andiny & Mandasari, 2017). 

Peneliti menyimpulkan kemiskinan merupakan standar hidup yang rendah 

yang diukur dengan kekurangan materi dan standar hidup masyarakat secara 

umum. 

a. Kemiskinan ditinjau dalam perspektif ekonomi islam 

Dalam persepektif ekonomi islam mendefinisikan kemiskinan menjadi dua 

kategori pertama miskin dan yang kedua fakir. Menurut mazhab Imam Syaf’i dan 

Hambali mendefinisikan fakir sebagai orang yang tidak memiliki pengasilan sama 

sekali karan ada sebab khusus yang syar’i seperti usia tua dan sibuk dalam 

berdakwah sehingga tidak bisa mencari nafkah. Seperti yang tercantum dalam Al-

quran yaitu Surah Al-Haaqqah: 34. 



 

 

 

Kemiskinan menurut mazhab Imam Syafi’I dan Hambali adalah orang 

yang tidak mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya walaupun dalam 

keadaan memilikipekerjaan atau penghasilan. Menurut Al Ghazali kemiskinan 

dibagi menjadi dua kategori yaitu kemikinan yang berkaitan tentang kebutuhan 

material dan kedua kebutuhan yang berkaitan tentang rohani dan spiritual. 

1. Teori Kemiskinan 

Ada tiga faktor kemiskinan yang dinyatakan dari sudut ekonomi. Pertama, 

pada tingkat mikro, kemiskinan diakibatkan oleh ketidaksamaan dalam 

kepemilikan sumber daya. Orang miskin memiliki aset yang kurang dan 

berkualitas rendah. Kedua, kemiskinan disebabkan oleh orang yang memiliki 

sumber daya berkualitas dibandingkan dengan lain yang lebih rendah. 

Produktivitas dan gaji yang lebih rendah sering dikaitkan dengan kemiskinan. 

Kinerja yang buruk adalah hasil dari kurangnya pendidikan, yang dapat 

mengakibatkan diskriminasi. Ketiga, disebabkan oleh perbedaan akses 

permodalan (Mudrajad, 2014).  

Dari tiga faktor kemelaratan yang dirujuk sebelumnya, kemiskinan berasal 

dari lingkaran yang tak berujung kemelaratan yang bernalar "Lingkaran 

Kemiskinan yang Tak Berujung" di mana pandangan dunia ini memahami bahwa 

kemelaratan disebabkan oleh kemelaratan itu sendiri. Negara miskin itu dikatakan 



 

 

miskin karena memang tidak mampu (a poor country is poor because it is poor) 

hipotesis ini di kemukakan oleh Ragnar Nurske (1953) dalam (Mudrajad, 2014). 

Kemelaratan yang terjadi di suatu negara berjalan terus menerus, yang 

menyiratkan bahwa negara tersebut tidak memiliki apa-apa, dan efek dari 

“ketidakpunyaannya” membuat bangsa tersebut mengalami kemelaratan. 

Terdapat dua jenis kemiskinan pada lingkaran setan menurut Nurkse 

(1953) dalam Mudrajad (2014), mengutarakan terdapat dua jenis kemiskinan 

dalam lingkaran setan yang menjadi penghalang dalam mencapai pembangunan di 

negara berkembang: Pertama, rendahnya pendapatan masyarakat berakibat pada 

rendahnya produktivitas menurut perspektif penawaran modal. Sehingga 

masyarakat memiliki kemampuan menabung yang rendah. Apabila tingkat 

kemampuan rendah maka akan mengakibatkan suatu negara sulit untuk mengatasi 

pembangunan ekonomi serta kesulitan dalam mendapatkan barang modal yang 

akan berdampak pada tingkat produktivitasnya. Kedua, dari sudut permintaan. 

modal, teori lingkaran setan memiliki berbagai struktur di setiap negara. Di negara 

yang miskin, investasi menjadi rendah karena pasar yang luas dapat menjual 

berbagai jenis barang yang terbatas, karena pendapatan yang rendah sehingga 

masyarakat tidak mampu membeli barang di luar kemampuan finansialnya. 

Perbedaan antara kedua jenis teori tersebut adalah bahwa berdasarkan jenis teori 

penawaran modal, kemiskinan muncul karena kurangnya produktivitas sebagai 

akibat dari sedikitnya komoditas yang ditawarkan di pasar, dan pendapatan rendah 

jika didasarkan pada jenis teori penawaran modal yang disebabkan oleh sedikitnya 

permintaan barang tersebut (Mudrajad, 2014). 



 

 

Djojohadikusumo 1995 membagi menjadi empat pola kemiskinan, yaitu:  

a. Kemiskinan terus-menerus (persistent poverty), adalah kemelaratan yang 

terus menerus terjadi selama berabad-abad.  

b. Kemiskinan siklus (cyclical poverty), kemelaratan yang terjadi karena 

mengacu pada siklus keuangan pada umumnya. 

c. Kemiskinan musiman (seasonal poverty), yaitu kebutuhan khusus yang 

terjadi sesekali seperti yang ditemukan dalam kasus-kasus seperti petani dan 

nelayan.  

d. Kemelaran yang tidak disengaja (accidental poverty), yaitu disebabkan oleh 

efek bencana alam atau dampak kebijakan tertentu. 

2. Penyebab Kemiskinan 

Kemiskinan bukan hanya nampak dari sisi pendapatan tetapi dari 

kemampuan dalam diri seseorang contoh nya harus mempunyai pendidikan, 

kesehatan dan kesempatan kerja yang baik. Jika hal tersebut sudah mewadahi, 

dengan demikian penanganan kemiskinan akan berkurang. Contohnya yakni yang 

katakan BPS alasan kebutuhan tidak terpenuhi secara finansial yang disebabkan 

oleh beberapa hal (Badan Pusat Statistik, 2015): 

a. Perbedaan kualitas SDM merupakan penyebab dari kemiskinan. Kualitas 

bakat yang rendah, maka produktivitasnya juga rendah dan akhirnya 

mendapatkan gaji yang rendah pula. Pendidikan yang buruk, 

keberuntungan yang buruk, diskriminasi, dan kekurangan sumber daya 

manusia adalah konsekuensi kualitas SDM yang rendah.  



 

 

b. Secara mikro, kemiskinan dapat disebabkan karena ketidak seimbangan 

pola kepemilikan ke sumber daya yang mengarah ke masalah perbedaan 

pendapatan.  

c. Kemiskinan yang disebabkan oleh disparitas pendapatan antarkeluarga 

sangatlah penting. Dengan meningkatnya pendapatan keluarga, secara 

otomatis hal ini menyebabkan peningkatan konsumsi rumah tangga, 

seperti halnya pendidikan yang diperoleh dari sekolah menengah. 

3. Jenis-jenis Kemiskinan  

W. A. Saputra (2018) kemiskinan merupakan harapan hidup yang rendah, 

hal ini karena kesulitan materi yang kontras dengan cara hidup yang berlaku pada 

individu pada umumnya. Kemiskinan dibagi menjadi beberapa macam, khususnya 

sebagai berikut:   

1. Kemiskinan struktural, hal ini menempatkan sekelompok orang pada posisi 

yang sangat rentan dan tidak mampu karena perubahan kebijakan dari sistem 

pemerintah.  

2. Kemiskinan absolut, hal ini menunjukkan bahwa banyak orang hidup di 

bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditentukan dengan menggunakan 

cara hidup dasar pada suatu negara dengan berbagai prinsip yang berbeda-

beda di setiap negara.  

3. Kemiskinan relatif, pendapatan naisonal yang diterima oleh setiap pendapatan 

yang golongan rendah. Secara keseluruhan, kemelaratan relatif muncul 



 

 

dengan masalah pembagian gaji. Sesuai pemikiran ini, kemiskinan ini akan 

berubah jika tingkat hidup masyarakatnya telah berubah.  

4. Ukuran Kemiskinan  

Garis kemiskinan memiliki ukuran standar yang menyatakan apakah 

individu tersebut berada dikategori apa. Tidak ada garis kemiskinan yang berlaku 

untuk semua bangsa. Ini karena kebutuhan kehidupan seseorang berbeda 

tergantung pada lokasi dan gaya hidup mereka (W. A. Saputra, 2018). 

Badan Pusat Statistik (2017) adapun standar dalam menetapakan 

perhitungan kemiskinan yaitu orang dengan penghasilan kurang dari 7,057 

Rupiah/orang/hari. Standar perhitungan ini berasal dari standar kemiskinan 

kebutuhan bahan pokok. Sementara itu, kebutuhan bahan dasar yang digunakan 

memiliki acuan 2.100 kilo kalori/ hari. 

Indeks kemiskinan Bank Dunia adalah penunjang kemiskinan dalam hal 

pembayaran per kapita. Orang-orang dengan pendapatan per kapita tidak persis 

USD $2 per orang per hari serta di bawah 33% dari rata-rata masyarakat maka 

orang tersebut berada dalam kelompok orang miskin (W. A. Saputra, 2018). 

B. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia yang telah menggambarkan indikator 

kemajuan pembangunan manusia yang terukur dan resperantif merupakan IPM 

pertama digunakan dan diperkenalkan oleh PBB di tahun 1990. Bagi masyarakat, 

IPM memiliki tiga bagian penting yang dapat dengan mudah ditentukan untuk 

membuat delegasi proporsi pergantian peristiwa manusia. standar hidup (living 



 

 

standard), kesempatan melanjutkan hidup (longevity) serta pengetahuan 

(knowledge) adalah tiga standar kehidupan yang baik diperkirakan oleh 

penggunaan per kapita dalam pandangan kesetaraan daya beli, angka melek huruf 

penduduk yang berumur lima belas tahun serta perkiraan lama rata-rata sekolah 

(Syam, 2014). Terdapat tiga bagian mendasar dari pembangunan manusia dalam 

upaya untuk mengukur kinerja IPM rata-rata di seluruh negeri, berikut (Basuki, 

2014): 

1. Logaritma nautral produk domestik bruto per kapita dalam kesamaan daya 

beli digunakan untuk menentukan patokan hidup yang layak.  

2. Panjang umur dan hidup sehat diukur dengan angka harapan hidup saat lahir.  

3. Pengetahuan didasarkan pada tingkat literatur (bobot dua pertiga) dan tingkat 

penyertaan dalam pendidikan rendah, menengah dan tinggi.  

Indeks alternatif lainnya adalah indeks kemiskinan manusia. Indeks ini 

berpusat terhadap kemiskinan yaitu, modal manusia merupakan bagian penting 

dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Jika mengacu pada Bank Dunia 

yaitu modal alami, modal fisik serta modal manusia. Pertumbuhan ekonomi yang 

sangat tinggi dan memajukan pembangunan pada perbaikan modal fisik biasanya 

membentuk modal fisik, manusia maupun alam adalah faktor-faktor utama dan 

memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi (Abbas, 2020).  

1. Teori Ekonomi Sumber Daya Manusia 

Adapun teori ekonomi sumber daya manusia yang telah digunakan sejak 

zaman sekolah klasik modern, yaitu (B. E. Saputra, 2020):  

 



 

 

a. Teori klasik Adam Smith  

Teori ini mengatakan bahwa rakyat itu unsur utama dalam memutuskan 

bantuan pemerintah terhadap negara yang sedang berlangsung. Karena alam 

(tanah) tidak ada artinya tanpa manusia (SDM), yang secara efektif mereka 

kelola dan bantu dalam kelangsungan hidupnya. Pertumbuhan ekonomi, 

menurut Adam Smith, dapat dilihat sebagai hasil dari alokasi talenta yang 

efektif. 

b. Teori Keynes  

Berlawanan dengan pandangan Keynes, Keynes secara khusus mengkritik 

teori sistem klasik, karena alokasi bakat yang efektif merupakan prasyarat 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menurutnya, ekonomi berada 

pada tingkat pekerjaan penuh akan mencapai keseimbangan. Ini dalam 

analisis pasar tenaga kerjanya. 

c. Indeks Pembangunan Manusia dalam perspektif ekonomi islam 

Sumber daya alam yang diciptakan Allah SWT jauh sebelum manusia 

diciptakan diberikan kebebasan terbatas kepada manusia untuk memanfaatkannya 

sesuai dengan kemampuan akal yang terdapat dalam diri manusia tersebut. Allah 

SWT menciptakan mansia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk mengelola 

sumber daya alam yang ada menggunakan akal yang juga diberikan oleh Allah 

SWT, sebagaimana firman Allah SWT: 



 

 

 

Dari firman Allah SWT tersebut menjelaskan bahwa manusia merupakan 

pemimpin dimuka bumi ini, yang diberikan akal untuk memelihara dan 

melestarikan alam, menggali dan mengelola sumber daya yang ada untuk 

dimanfaatkan demi kesejahteraan segenap manusia dalam rangka beribadah 

kepada Allah SWT. 

2. Komponen Indeks Pembangunan Manusia 

UNDP menyusun suatu indeks komposit berdasarkan pada 4 (empat) 

indikator yaitu:  

a. Angka Harapan Hidup (life expectancy at age), Angka harapan hidup 

mengukur dimensi "umur panjang dan sehat",   

b. Angka Melek Huruf penduduk dewasa (adult literacy rate: AMH), angka 

melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur dimensi "pengetahuan 

dan keterampilan", 

c. Rata-rata Lama Sekolah (mean years of schooling: MYS) ,dan  



 

 

d. Purchasing Power Parity (PPP) mengukur dimensi kemampuan dalam 

mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. 

Perubahan metode perhitungan IPM telah diberlakukan dan resmi 

digunakan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 alasan yang dijadikan dasar 

perubahan metodologi penghitungan IPM, yaitu:  

1) Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan 

IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan 

secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain 

itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, 

sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan 

baik.  

2) PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada 

suatu wilayah.  

3) penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM 

menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat 

ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.  

Indikator yang diubah yaitu:  

1. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan 

Lama Sekolah. 

2. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional 

Bruto (PNB) per kapita.  

3. Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata 

geometrik. 



 

 

 

3. Metode Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia 

Menurut Suharto, rumus untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia 

adalah sebagai berikut (Pake et al., 2018):  

IPM = 1/3 (X (1) + X (2) + X (3) ............... (1) 

Keterangan:  

(X1): Indeks harapan hidup  

(X2): Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks 

rata-rata) 

(X3): Indeks standar hidup layak  

Setiap indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara 

selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya. Persamaannya seperti berikut 

ini:  

Indeks X (i) = (X(i) – X(i) min) / (X(i) maks – X(i) min)………..(2) 

Keterangan:  

(X1): Indikator ke-i (i = 1, 2, 3)  

(X2) maks: Nilai maksimum X (i)  

(X3) min: Nilai minimum X (i) 

C. Pengeluaran Pemerintah  

Kebijakan fiskal mencakup pengeluaran pemerintah. Bermakna bahwa, 

kebijakan pemerintah akan dilaksanakan untuk mengendalikan arus perekonomian 

dengan menggunakan dokumen APBN serta pendapatan untuk menentukan 

APBN serta pendapatan negara(Sukirno, 2006). Untuk menstabilkan kesempatan 



 

 

kerja, harga serta tingkat produksi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi 

maka harus diterapkan kebijakan fiskal. Ada tiga kebijakan anggaran yang umum 

digunakan: anggaran berimbang, anggaran surplus, dan defisit. Jika pemerintah 

menerapkan kebijakan pembelian barang atau jasa, pengeluaran pemerintah 

tersebut harus menunjukkan biaya yang perlu dikeluarkan (Mangkoesoebroto & 

Guritno, 2016). 

1. Teori Pengeluaran Pemerintah 

Pemerintah dikaitkan dengan tahapan pembangunan dalam model ini: 

awal, menengah, dan lanjutan. Karena pemerintah harus berinvestasi dalam 

infrastruktur untuk membantu merangsang pertumbuhan ekonomi, dan tahap awal 

pengembangan ekonomi adalah pemenang utama (Dumairy, 2016). Ada beberapa 

pandangan terhadap pengeluaran pemerintah, antara lain yaitu: 

a. Pandangan W.W. Rostow dan Musgrave 

Teori yang diperkenalkan oleh Rostow dan Musgrave tahun (1971) pada 

dasarnya merupakan pengembangan dari teori pembangunan ekonomi 

mereka. Teori ini menjelaskan keterkaitan antar belanja pemerintahan serta 

tahapan penyusunan perekonomian. Adapun tahapan pembangunan yang 

mereka maksud terbagi jadi tiga bagian yakni: tahap lanjut, menengah serta 

tahap awal (Rusydi & Jafar, 2021). 

b. Pandangan Keynes 

Pandangan ini menyatakan, stabilnha penghasilan sebuah negara adalah 

sumber legitimasi bagi keynesian. Mereka percaya bahwa adanya turun tanga 

pemvrintah terhadap ekonomi sangat berpengaruh (Dumairy, 2016). 



 

 

Sehingga, dalam membuat keputusan untuk mengatur produksi harus 

dipertimbangkan banyak pertimbangan. Pemerintah perlu menyeimbangkan 

tujuan kebijakan produksi dengan berbagai kelompok yang akan dipengaruhi 

oleh kebijakan tersebut. 

c. Pandangan Wagner  

Wagner (1835–1917) adalah seorang ekonom Jerman yang turut memberikan 

sumbangsih terhadap teori pengeluaran pemerintah. Dalam teorinya, Wagner 

menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai tren pertumbuhan 

pengeluaran pemerintah untuk barang-barang publik. Wagner berpendapat 

bahwa terdapat hubungan fungsional, sebab akibat pendapatan per kapita 

masyarakat dengan pengeluaran pemerintah pada sektor publik (Rusydi & 

Jafar, 2021). 

Dalam teorinya Wagner mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah 

semakin lama akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada argumennya 

mengenai peran pemerintah menyatakan bahwa, jika pengeluaran pemerintah 

makin meningkat maka peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat juga 

ikut meningkat. Lebih lanjut, peningkatan aktvitas ekonomi tersebut akan 

berkorelasi langsung dengan tingkat pendapatan perkapita yang dimiliki oleh 

masyarakat. Olehnya itu, inti dari teori Wagner pada dasarnya bertujuan untuk 

menunjukkan bahwa pendapatan per kapita masyarakat meningkat jika 

pengeluaran pemerintah juga meningkat. Teorinya dikenal luas sebagai Hukum 

Wagner (Wagner’s Law). 

 



 

 

D. Pandangan Peacock dan Wiseman  

Padangan ini menyatakan tentang teori belanja pemerintah, mereka membahas 

tentang suatu analisis dialektika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. 

Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pemerintah selalu mengupayakan 

melakukan berbagai usaha-usaha untuk meningkatkan pengeluaran dengan cara 

memanfaatkan penerimaan pajak, sedangkan tidak semua masyarakat suka jika 

meningkatnya pajak. Peacock dan Wiseman (1961) mengatakan, penduduk 

memiliki standar kesanggupan dalam membayar pajak, maksudnya penduduk 

mengetahui sejauh mana pemerintah perlu mengenakan pajak untuk membayar 

perbelanjaan (Isman, 2020). 

2. Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Kesehatan 

Tjiptoherijanto dalam Astri et al (2016) mengatakan bahwa “kesehatan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, karena 

kesehatan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. kekurangan 

kalori, gizi ataupun rendahnya kesehatan seseorang akan menghasilkan kualitas 

sumber daya manusia yang rendah juga dengan tingkat mental yang terbelakang”. 

a. Pengeluaran pemerintah dalam perspektif ekonomi islam 

Pemerintah dalam Islam adalah sebagai wakil masyarakat yang diserahi 

amanah. Amanah untuk mengurus dan memegang harta benda. Pemilikan harta 

tersebut hanya bersifat sebagai “uang belanja”. Sesungguhnya, keseluruhan harta 

secara umum adalah hak milik masyarakat yang harus digunakan untuk 

kepentingan atau kemaslahatan masyarakat. 



 

 

Ada dua jenis kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan empat 

Khalifah pada permulaan Islam untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan 

partisipasi kerja dan produksi. 

a. Mendorong masyarakat memulai aktifitas ekonomi baik dalam kelompok 

sendiri, maupun bekerja sama dengan kelompok lainnya tanpa dibiayai 

oleh baitul mal.  

b. Kebijakan dan tindakan aksi yang dilakukan Rasulullah SAW dan epat 

kahlifah dengan mengeluarkan dana baitul mal. 

Dalam ayat lainnya Allah SWT mengingatkan kita untuk mengkonsumsi 

makanan yang baik dan juga halal, yakni sebagai berikut: 

 

Pada ayat di atas Allah SWT merintahkan manusia untuk mengkonsumsi 

makanan yang baik dan halal. Makanan yang dikonsumsi sehari-hari oleh manusia 

sangat berpengaruh terhadap kondisi jasmani manusia tersebut, karena kesehatan 

juga dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi. Dari penjelasan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa islam merupakan agama yang sangat kompleks, karena 

mengatur segala aspek kehidupan baik masalah duniawi, ataupun ukhrawi. 

Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan membantu memenuhi salah satu 

hak dasar untuk memastikan bahwa orang memiliki akses layanan kesehatan yang 



 

 

berkualitas. Tujuan ini dicapai melalui penyediaan fasilitas kesehatan dan layanan 

yang meningkatkan produktivitas masyarakat secara keseluruhan (Todoro & 

Semith, 2015). 

Kesehatan adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk sektor kesehatan, 

karena ksehatan memiliki dampak terhadap IPM. Semua warga negara berhak atas 

kesehatan karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat (Zeru, 2018). 

Sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945: pemerintah bertanggung 

jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan keselamatan rakyatnya. 

Selain itu, tujuan pembangunan nasional menetapkan bahwa semua warga negara 

berhak untuk mencapai kesehatan yang baik dan layak. Oleh karena itu, tidak 

mengherankan jika kesehatan dicirikan sebagai pengeluaran untuk pembangunan 

sumber daya manusia oleh pemerintah dimana hak atas pelayanan kesehatan 

didasarkan pada Pasal 28H (1) UUD 1945 dan UU Kesehatan No 23 Thn 1992. 

Belanja pemerintahan di bidang kesehatan adalah investasi dalam masa depan 

penduduk kita. Untuk itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

maka pelayanan kesehatan harus dilihat sebagai investasi (Astri et al., 2016). 

3. Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan 

Investasi di bidang pendidikan yakni keharusan bagi setiap orang, 

sehingga pemerintah mampu membentuk lembaga dan sistem penddikan yang 

unggul anggaran pendidikan pemerintah merupakan wujud nyata komitmennya 

terhadap peningkatan produktivitas masyarakat. Belanja pendidikan pemerintah 

dapat digunakan secara adil untuk menyediakan infrastruktur dan layanan 

pendidikan bagi seluruh penduduk Indonesia. Komitmen pemerintah untuk 



 

 

meningkatkan pendidikan tercermin dari anggaran pendidikan yang mencapai 

20% dari APBN (Wahid, 2017). 

Biaya pendidik serta biaya pelaksanaan pendidikan meurpakan belanja 

negara untuk pendidikan yang merupakan kewajiban pemerintah. Namun, 

anggaran untuk sekolah umum tidak disertakan. Pengeluaran sektor ini merupakan 

investasi pemerintah yang penting dan mendasar dalam pembangunan manusia. 

Orang yang berpendidikan lebih cenderung mencari pekerjaan yang baik dan 

meningkatkan produktivitas. Alokasi dana negara untuk sektor pendidikan 

merupakan bentuk nyata dari investasi sumber daya manusia (Setiawan & Fikriah, 

2020).  

Umumnya, untuk menentukan rencana keuangan periode selanjutnya. 

Pemerintah perlu membuat struktur anggaran pemerintah secara terinci. Struktur 

anggaran itu sendiri menggambarkan pengelompokan komponen anggaran 

menurut kerangka tertentu. Dalam struktur anggaran saat ini, anggaran kota 

dikenal sebagai anggaran pemilu. Struktur anggaran pemerintah dalam sistem 

anggaran Indonesia yang dibagi menjadi dua kategori yaitu: belanja reguler dan 

belanja pembangunan. Pengeluaran harian terkait dengan bisnis pemerintah, 

seperti pembayaran gaji. Biaya pembangunan diklasifikasikan sebagai 

pengeluaran investasi pemerintah, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan 

masyarakat (Bhakti et al., 2017). 

 

 

 



 

 

D. Inflasi 

1. Pengertian Inflasi 

Permasalahan ekonomi yang sangat dikhwatirkan oleh para ekonom yakni 

inflasi. Inflasi merupakan tanda pada harga ekonomi dan menunjukkan kenaikan 

umum di masa depan. Inflasi adalah naiknya harga yang terjadi dalam suatu 

periode. Tidak terdapat inflasi apabila hanya terdapat 1 ataupun 2 macam barang 

yang naik karena naiknya harga hanya bersifat sesaat. Harga akan meningkat 

karena musim, liburan, bencana, dll hal ini tidak disebut inflasi (Afriyanti, 2020).  

Deflasi, di sisi lain, adalah fenomena ekonomi yang ditandai dengan 

penurunan umum tingkat harga. menunjukkan bahwa deflasi merupakan ancaman 

serius bagi kesehatan perekonomian (Hasyim, 2016). 

2. Jenis-jenis Inflasi 

1. Inflasi berdasarkan tingkat keparahan  

Klasifikasi pertama didasarkan pada apakah inflasi tinggi atau tidak. Di 

sini kita membahas berbagai jenis inflasi (Karim, 2018): 

a) Hiperinflasi (berada di atas 100%) 

b) Inflasi berat (berada di antara 30-100%) 

c) Inflasi sedang (berada di antara 10-30%) 

d) Inflasi ringan (berada di bawah 10%) 

2. Inflasi berdasarkan penyebabnya  

a) Spiralling inflation. Jenis inflasi ini disebabkan oleh inflasi demand pull dan 

cost push inflation (Karim, 2018).  



 

 

b) Imported inflation domestic inflation. Inflasi impor juga digambarkan sebagai 

inflasi di negara lain. Hal ini juga dialami di beberapa negara karena harud 

menjadi price taker di pasar perdagangan universal. Inflasi domestik adalah 

inflasi yang hanya terjadi di suatu negara dan kurang dipengaruhi di negara 

lain (Karim, 2018).  

c) Inflasi alami dan inflasi kesalahan manusia. inflasi alami adalah inflasi yang 

disebabkan oleh penyebab alami di luar kendali kita. Human eror inflasi 

adalah inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia itu sendiri (Karim, 

2018). 

d) Inflasi aktual/ekspektasi dan inflasi tak terduga. Dalam kasus inflasi ini 

diharapkan suku bunga pinjaman aktual merupakan suku bunga pinjaman 

nominal yang dikurangi dengan inflasi. Dalam kasus inflasi yang tidak 

terduga, suku bunga pinjaman nominal tidak mencerminkan efek inflasi 

(Karim, 2018).  

e) Tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya. Perubahan permintaan 

agregat untuk barang dan jasa dalam suatu perekonomian menyebabkan 

inflasi permintaan. Perubahan sisi dari penawaran agregat barang dan jasa 

dalam perekonomian menyebabkan inflasi dorongan biaya (Karim, 2018). 

F. Hubungan Antarvariabel 

1. Hubungan antara Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia 

Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap IPM (Kiha et al., 2021). Akan tetapi 

jika kualitas perkembangan manusia meningkat, maka kesejahteraan 

penduduk miskin akan bertambah dan jumlah kemiskinan akan menurun. Ini 



 

 

akan menyebabkan IPM meningkat. Penelitian ini sependapat dengan riset 

dari  (Tarumingkeng et al 2019; Mirza 2021; Adelfina & Jember 2016) yang 

menyatakan bahwa tingkat Kemiskinan berpengaruh signifikan negatif 

terhadap IPM. 

2. Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dengan 

Indeks Pembangunan Manusia  

Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan telah menunjukkan bahwa mereka 

memiliki dampak positif dan signifikan pada IPM  Ismail et al (2021). 

Peranan pemerintah dalam perawatan kesehatan dapat memiliki dampak 

positif pada kesehatan masyarakat dan membantu sekolah belajar dan 

tumbuh. Kesehatan dapat membuat jiwa yang sehat, meningkatkan 

keterampilan dan pengetahuan, sehingga pada akhirnya akan mengarah pada 

peningkatan produktivitas, peningkatan pendapatan, dan Indeks 

Pembangunan Manusia. penelitian ini sejalan oleh penelitian yang dilakukan 

(Pake et al 2018; Kahang et al 2016) yang menyatakan bahwa biaya 

pelayanan kesehatan pemerintah memiliki dampak positif dan signifikan pada 

indeks perkembangan manusia. Artinya semakin tinggi belanja pemerintahan 

untuk kesehatan, maka membawa kepada hasil perkembangan manusia yang 

lebih baik. 

3. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dengan Indeks 

Pembangunan Manusia 

Belanja pemerintah untuk pendidikan yang berdampak negatif dan kecil 

dengan IPM (Isman, 2020). Karena anggaran pengeluaran pemerintah 



 

 

terhadap pendidikan teralokasi belum efektif dikelolah oleh pemerintah. 

Maka dari itu masyarakat belum mendapatkan pendidikan yang baik (Ismail 

et al., 2021). Hal ini juga ditemukan dalam penelitian (Rahim et al 2021; 

Kahang et al 2016; Wibowo 2014) mengatakan bahwa, dampak partisipasi 

pemerintah dalam pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia cukup 

signifikan. 

4. Hubungan Inflasi dengan Indeks Pembangunan Manusia 

Inflasi berdampak negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

(Mahendra, 2020). Inflasi adalah masalah ekonomi yang dapat menyebabkan 

gangguan dalam ekonomi negara-negara yang berbeda. Ini disebabkan oleh 

berbagai efek penerima pendapatan tetap menderita (penurunan 

kesejahteraan). Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran kesejahteraan 

masyarakat. Hal yang sama penelitian yang diteliti oleh Pangesti & Susanto 

(2019) yang mengatakan bahwa hubungan antara inflasi dengan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) adalah negatif. 

5. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dengan 

Kemiskinan 

Belanja pemerintah di bidang kesehatan berdampak positif terhadap 

kemiskinan (Isman, 2020). Hal ini sejalan oleh penelitian yang diteliti 

sebelumnya Fithri & Kaluge (2017) yang menunjukkan belanja pemerintah di 

sektor kesehatan memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan dengan 

tingkat kemiskinan. Belanja pemerintah di bidang kesehatan tidak tepat 



 

 

sasaran serta tidak akan mengurangi kemiskinan jika ditingkatkan jumlah 

pengeluarannya pada sektor kesehatan. Hal ini karena peningkatan jumlah 

tempat kerja yang meningkatkan kesehatan masyarakat akan menyebabkan 

peningkatan jumlah kelahiran, dan keluarga baru akan terbentuk yang terdiri 

dari orang miskin. 

6. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dengan 

Kemiskinan 

Isman (2020) mengatkan belanja pemerintah untuk kesehatan berdampak 

positif terhadap kemiskinan (Isman, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Fithri & Kaluge (2017). yang menunjukan belanja pemerintah 

untuk pendidikan berdampak negatif dan signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan, menurut penelitian ini. Peningkatan tingkat pendidikan 

masyarakat miskin meningkatkan keterampilan mereka, memungkinkan 

mereka untuk memperoleh pekerjaan yang baik dan, pada gilirannya, 

meningkatkan kesejahteraan mereka. 

7. Hubungan Inflasi dengan Kemiskinan 

Berdasarkan dari hasil penelitian Mardiatillah (2021) inflasi berpengaruh 

positif terhadap kemiskinan karena kenaikan barang secara umum karena 

masyarakat menginginkan gaya hidup nya melebihi dari kemapuannya. 

Penelitian ini berkaitan dengan teori Fhutong dan penelitian pernah yang 

dilakukan oleh Yuliasih (2018) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh 



 

 

positif tehadap kemiskinan karena peningkatan inflasi akan menyebabkan 

peningkatan kemiskinan. 

G. Penelitian terdahulu 

Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu terkait yang dapat dijadikan 

acuan dalam penulisan makalah penelitian ini. 

 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No Peneliti & tahun Variabel Penelitian Metode Penelitian Hasil 

1. Meylina Astri, Sri 

Indah Nikensari, 

Harya Kuncara. 

2021 

Independen: 

Pengeluaran 

Pemerintah Daerah(X1) 

Sektor Pendidikan (X2) 

dan Kesehatan (X3) 

Dependen: Indeks 

Pembangunan Manusia 

(Y) 

Kuantitatif dalam 

bentuk logaritma 

natural 

IPM signifikan tidak 

berpengaruh nyata dengan 

output pemerintah 

bidang kesehatan serta 

pendidikan. 

2. Muhammad Fiqi 

Isman. Tahun 2020 

Independen: 

pengeluaran pemerintah 

sektor pendidikan(X1), 

sektor kesehatan(X2), 

dan upah minimum(X3) 

Dependen: tingkat 

kemiskinan(Y) 

Kuantitatif Regresi 

Linear Berganda 

dengan pendekatan 

Fixed Effect Model 

Penelitian ini menunjukan 

bahwa variabel 

pengeluaran Pemerintah 

di Sektor Pendidikan dan 

Upah Minimum Provinsi 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

Tingkat Kemiskinan. 

Sedangkan variabel 

Pengeluaran Pemerintah 

di Sektor Kesehatan 

berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap 

Tingkat Kemiskinan di 15 



 

 

Provinsi. 

3. Marisa Br Sinuya. 

Tahun 2020 

Independen: 

pengeluaran 

pemerintah(X1), 

kemiskinan(X2), 

pengangguran(X3), dan 

pertumbuhan 

ekonomi(X4) 

Dependen: Indeks 

Pembangunan Manusia 

(Y)  

Kuantitatif dan 

menggunakan 

metode Regresif 

Linear Berganda 

Penelitian ini 

memperlihatkan 

pengeluaran pemerintah 

(kesehatan dan 

pendidikan), kemiskinan, 

pengangguran 

berpengaruh positif 

terhadap IPM, sedangkan 

pertumbuhan ekonomi 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap IPM. 

Variabel pengeluaran 

pemerintah (kesehatan 

dan pendidikan), 

kemiskinan, 

pengangguran secara 

bersama-sama 

berpengaruh signifikan 

terhadap IPM 

4. Santi Hidayat, 

Nenik Woyanti. 

Tahun 2021 

Independen: 

PDRB per kapita (X1), 

belanja daerah (X2), 

rasio ketergantungan 

(X3), kemiskinan (X4), 

dan teknologi (X5)  

Dependen: Indeks 

Pembangunan Manusia 

(Y) 

Kuantitatif model 

regresi dan data 

panel 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: 1) 

PDRB per kapita 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap IPM, 

2) Belanja daerah 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap IPM, 

3) Rasio ketergantungan 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap IPM, 

4) Kemiskinan 

berpengaruh negatif dan 



 

 

signifikan terhadap IPM, 

dan 5) Teknologi 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap IPM. 

5. Rudi Susanto, 

Indah Pangesti. 

Tahun 2020 

Independen: 

Inflasi (X1) dan 

pertumbuhan ekonomi 

(X2)  

Dependen: Tingkat 

kemiskinan (Y) 

Kuantitatif model 

Regresi Linear 

Berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Inflasi tidak mempunyai 

pengaruh terhadap 

Tingkat Kemiskinan 

tetapi Pertumbuhan 

Ekonomi mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap Tingkat 

Kemiskinan. Inflasi dan 

Pertumbuhan Ekonomi 

secara simultan memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap Tingkat 

Kemiskinan. 

6 Muhammad Erhan 

Wibowo 2020 

Independen: 

pengeluaran pemerintah 

di sektor pertanian 

(X1), pendidikan (X2), 

kesehatan (X3) dan 

infrastruktur (X4) 

Dependen: Tingkat 

kemiskinan (Y) 

Kuantitatif regresi 

linear berganda 

dengan pendekatan 

fixed effect model 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

pengaruh pengeluaran 

pemerintah di sektor 

pertanian, pendidikan, 

kesehatan berpengaruh 

negatif terhadap tingkat 

kemiskinan. 

7 Rezki Mardatillah, 

Maya Panorama, 

Rinol Sumantri. 

2021 

Independen:  

pengangguran (X1) dan 

inflasi (X2) 

Dependen: Tingkat 

kemiskinan 

Kuantitatif regresi 

linear berganda 

dengan pendekatan 

fixed effect model 

Pengangguran 

berpengaruh positif 

terhadap kemiskinan di 

Sumatera Selatan. Dan 

inflasi berpengaruh positif 

terhadap kemiskinan di 



 

 

Sumatera Selatan. 

8 Naylal Fithri, 

David Kaluge. 

2017 

Independen: 

pengeluaran pemerintah 

sektor pendidikan (X1) 

dan kesehatan (X2) 

Dependen: tingkat 

kemiskinan 

Kuantitatif model 

regresi panel 

Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa 

pengaruh pengeluaran 

pemerintah disektor 

pendidikan berpengaruh 

negatif terhadap 

kemiskinan. Pengeluaran 

pemerintah disektor 

kesehatan berpengaruh 

positif terhadap 

kemiskinan. 

 

H. Kerangka pikir 

Pembangunan Manusia adalah metrik yang mengukur seberapa baik 

kinerja masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Indeks 

Pembangunan Manusia juga dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas sumber daya 

manusia. Kualitas orang-orang ini tergantung pada tingkat pendidikan dan 

kesehatan mereka. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesehatan sumber daya 

manusia nasional, maka semakin tinggi pula kualitas sumber dayanya. Hal ini 

berdampak besar pada kualitas Indeks Pembangunan Manusia negara tersebut. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kerangka pikir dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 



 

 

 

I. Hipotesis  

Berdasarkan teori-teori yang ada, dengan ini hipotesis yang akan diujikan 

dalam penelitian ini antara lain yaitu: 

1. Diduga. bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan (X1), belanja pemerintah 

bidang kesehatan (X2) dan inflasi (X3) berpengaruh positif secara langsung 

terhadap Kemiskinan (Y1).  

2. Diduga bahwa belanja. pemerintah bidang Pendidikan (X1), belanja pemerintah 

bidang kesehatan (X2) dan Inflasi (X3) berpengaruh positif secara langsung 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y2).  

3. Diduga bahwa.belanja pemerintah di bidang kesehatan (X1), pendidikan (X2) 

dan inflasi (X3) berpengaruh negatif secara tidak langsung terhadap kemiskinan 

(Y1) melalui Indeks Pembangunan Manusia (Y2).  



 

 

4. Diduga bahwa kemiskinan (Y1) berpengaruh negatif secara langsung terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia (Y2).   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif yang 

menjelaskan fenomena-fenomena yang ada dikalangan masyarakat Provinsi 

Sulawesi Selatan dan secara visual menjelaskan permasalahan yang disajikan dan 

temuan-temuannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana belanja 

pendidikan, kesehatan dan inflasi, mempengaruhi kemiskinan dan Indeks 

Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

(Kusuma, 2019). Data kuantitatif adalah jenis data yang langsung diukur atau 

dihitung sebagai variabel berupa nilai numerik atau angka, yang merupakan data 

sekunder yang dipublikasikan di laman Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi 

Selatan https://sulsel.bps.go.id 

B. Metode analisis data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

jalur. Analisis jalur bertujuan untuk mempengaruhi pengaruh langsung dan tidak 

langsung variabel terikat terhadap variabel bebas (Kusuma, 2019). Pada penelitian 

ini, juga memakai analisis metode structural equation modeling (SEM). SEM ini, 

merupakan suatu metode analisis multivariate yang menyatukan antara analisis 

faktor dan analisis jalur. Sehingga, menguatkan peneliti dalam meneliti dan 

memperkirakan secara bersama-sama. Kaitan antar variabel laten eksogen dengan 

variabel laten endogen.  

https://sulsel.bps.go.id/
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1. Analisis Jalur 

Analisis jalur yaitu cara mengidentifikasi kaitan variabel bebas dengan 

variabel terikat (Kusuma, 2019). 

2. Persamaan Regresi  

Kerangka pikir ini berdasarkan model konseptual, maka persamaan 

fungsional dalam model dapat dibentuk sebagai berikut:  

                …………………………………..…..(3) 

                    ………………………………….. (4) 

Keterangan:  

X1 = Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan 

X2 = Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan 

X3 = inflasi 

Y1 = Indeks Pembangunan Manusia 

Y2 = Kemiskinan 

Persamaan di atas dapat ditulis lagi menjadi:  

                      ……………… (5)  

                                  …….. (6) 

Keterangan:  

X1 = Pengeluaran pemerintah di Bidang Pendidikan 

X2 = Pengeluaran pemerintah di Bidang Kesehatan 

X3 = Inflasi 

Y1 = Indeks Pembangunan Manusia 

Y2 = Kemiskinan 
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β0 = Konstanta untuk Y1  

α0 = Konstanta Y2  

Untuk melihat model analisis jalur antara variabel-variabel penelitian 

dapat dilihat: 

 

Koefisien jalur digunakan untuk menunjukkan kuatnya pengaruh variabel-

variabel independen (X1, X2, X3) terhadap variabel dependen (Y2) melalui 

variabel intervening (Y1). 

a. Pengaruh Langsung (Direct Effect)  

Untuk mengetahui pengaruh variabel X1, X2, X3 terhadap variabel Y2, 

variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y1 dan variabel Y1 terhadap Y2, 

digambarkan melalui persamaan berikut: 
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1. Pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan pada kemiskinan 

X1→Y1 =      

2. Pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan pada kemiskinan 

X2→Y1 =      

3. Pengaruh inflasi pada kemiskinan 

X3→Y1 =      

4. Pengaruh pengeluaran. pemerntah di bidang pendidikan pada Indeks 

Pembangunan Manusia. 

X1→Y2 =      

5. Pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan pada Indeks 

Pembangunan Manusia 

X2→Y2 =      

6. Pengaruh inflasi pada Indeks Pembangunan Manusia 

X3→Y2 =      

7. Pengaruh kemiskinan pada indeks. pembangunan manusia 

Y1→Y2 =      

c. Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect)  

Pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y2, melalui variabel 

intervening Y1 dapat dilihat melalui persamaan: 

1. Pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (X1) terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (Y2) melalui kemiskinan (Y1) 

Pengaruh langsung X1→Y1 →Y2 =      ×      

Total pengaruh tidak langsung Y2 =      + (     ×     ) 
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2. Pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (X2) terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (Y2) melalui inflasi (Y1) 

Pengaruh tidak langsung X2→Y1 →Y2 =      ×       

Total pemgaruh tidak langsung Y2 =      + (     ×     ) 

3. Pengaruh inflasi (X3) terhadap kemiskinan (Y2) melalui Indeks Pembangunan 

Manusia (Y1) 

Pengaruh tidak langsung X3→Y1 →Y2 =      ×       

Total pengaruh tidak langsung Y2 =      + (     ×     ) 

d. Error Term  

µ1 = Error Term Y1  

α3µ1 + µ2 = Error Term Y2 

1. Pengujian Asumsi SEM 

Ada beberapa harus diperhatikan dalam melakukan model analisis SEM, 

adapun uji ini terdiri: uji normalitas, uji evaluasi residual, uji multikolineritas dan 

uji singularitas (Bahri & Zamzam, 2015). 

a) Pengujian Normalitas 

Pada uji ini, untuk olahan selanjutnya memakai model analisis SEM. 

Perlunya dilakukan uji asumsi normalitas. Uji Normalitas memakai amos ini, bisa 

dilaksanakan dengan mengukur besaran nilai critical ratio (c.r), skewness dan 

critical ratio cortusis pada output evaluasi normalitas. Uji normalitas ini diukur 

dalam bentuk univaria dan multivariat. Dalam bentuk univariat, hasil dianggap 

baik apabila skor c.r-skewness dan c.r-cortusis semuanya kurang dari 2,58. Di sisi 

lain, jika bentuk uji normalitas multivariat dapat dikonfirmasi pada kolom c.r-
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cortusis. apabila nilai c.r-cortusis kurang dari 2,58 dianggap normal. (Bahri & 

Zamzam, 2015). 

b) Evaluasi Nilai Residual  

Evaluasi nilai residual merupakan bagian dari pengujian SEM yang 

mempunyai fungsi agar dapat melihat korespondensi antara matriks kovarians 

batas dan matriks kovarians sampel. Perbedaan keduanya, dapat dilihat dari 

residual matriks kovariansnya. Uji AMOS-SEM ini, besaran residual dinilai dari 

hasil keluaran residual standar. Jika nilai residu standar lebih besar dari 2,58 maka 

terajadi residual. Nilai yang lebih besar dari 2,58 harus diubah atau dimodifikasi 

dengan mengecualikan variabel yang diamati dalam model penelitian (Bahri & 

Zamzam, 2015). 

c) Multicolinierity dan Singularity 

(Bahri & Zamzam, 2015) mengatakan bahwa multicolinerity dan 

singularity adalah suatu percobaan uji agar dapat melihat apakah data penelitian 

ini terdeteksi adanya multicolinerity atau singularity. Indikasi dapat dilihat atau 

diukur dari nilai determinan kovarians sampel. Adapun indikator nya: jika 

determinan kovarians sampel jauh dari angka nol, dan determinan kovarians 

sampel mendekati nilai no, maka multikolineritas dan singularitas tidak terjadi. 

Seiring dengan itu, perlu melihat persyaratan untuk pengujian asumsi SEM lain 

yang dapat menentukan apakah data dapat diuji dengan SEM atau tidak.  

2. Parameter Pengujian Hipotesis SEM 

Pada uji ini, hipotesis adalah pengujian yang ada dalam model analisis 

SEM. Pada uji ini, bertujuan agar mengetahui pengaruh antara variabel laten 
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eksogen berpengaruh besar dengan laten endogen. Ada beberapa hipotesisi, 

beberapa diantaranya dapat dirumuskan sebagai berikut.  

H0: Variabel laten eksogen mungkin tidak berpengaruh terhadap variabel 

laten endogen.  

Ha: secara parsial, variabel eksogen berpengaruh besar terhadap variabel 

laten endogen.  

Berdasarkan hipotesis sebelumnya, variabel laten eksogen tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap variabel laten endogen terhadap nilai CR. H0 

diterima dan Ha ditolak jika lebih kecil dari 1,65 dan nilai p lebih besar dari 0,1. 

Sebaliknya, jika variabel laten eksogen berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap variabel laten endogen terhadap nilai CR. H0 ditolak dan Ha diterima 

jika lebih besar dari 1,65 dan nilai p lebih besar dari 0,1. Nilai alpha (rule of 

thumb) yang digunakan adalah 0,1 pada tingkat kepercayaan 90%.  

Pada uji ini, juga dapat diuji secara bersamaan. Artinya, uji antara variabel 

laten eksogen dan endogen di uji secara serentak hipotesis dari pengujian ini, 

dirumuskan sebagai berikut: 

H0: dugaan sementara, variabel laten eksogen tidak terlalu mempunyai 

pengaruh dengan variabel laten endogen. 

Hb: dugaan sementara, variabel laten eksogen memiliki pengaruh yang 

besar dengan variabel laten endogen.  

Jika nilai R-squared positif, maka variabel laten eksogen mempengaruhi 

variabel laten endogen secara simultan. Sebaliknya, jika nilai R-squared negatif 
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maka variabel laten endogen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel laten endogen pada saat yang bersamaan (Bahri & Zamzam, 2015). 

C. Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional dari variabel yang dikemukakan oleh penulis antara lain:  

1. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (X1) adalah realisasi dari 

total belanja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bidang pendidikan yang 

diukur dalam Rupiah antara tahun 2010 sampai dengan 2020.  

2. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (X2) merupakan realisasi dari 

total belanja Provinsi Sulawesi Selatan di bidang kesehatan yang diukur dalam 

Rupiah antara tahun 2010 sampai dengan 2020. 

3. Inflasi (X3) Inflasi adalah laju indeks harga konsumen Provinsi Provinsi 

Sulawesi Selatan yang diukur dalam skala persen, periode 2010-2020. 

4. Kemiskinan (Y1) Kemiskinan adalah ukuran indikator jumlah penduduk 

miskin Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan yang diukur dalam ribuan jiwa, 

periode 2010-2020. 

5. Indeks Pembangunan Manusia (Y2) adalah ukuran kemajuan sosial dan 

ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, diukur dalam skala persentase dari 

tahun 2010 hingga 2020.  
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   BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis Provinsi Sulawesi Selatan 

Sulawesi Selatan merupakan provinsi pada Indonesia yang terletak di 

bagian selatan pulau Sulawesi. Ibukota provinsi berada di kota Makassar. 

Sulawesi Selatan berpenduduk 9.139.531 jiwa pada tahun 2021 dengan kepadatan 

penduduk 195,63 jiwa/km
2
 dan tersebar pada 24 Kabupaten/Kota yakni, 21 

kabupaten & 3 kota madya 304 kecamatan & 2.953 desa/kelurahan yang memiliki 

4 suku daerah yakni suku Bugis, Makassar Mandar dan Toraja. 

Pada Mei 2010, total penduduk pada Sulawesi Selatan terdaftar sebanyak 

8.032.551 jiwa dengan pembagian 3.921.543 laki-laki & 4.11.008 orang 

perempuan. Untuk tahun 2013, penduduk Sulawesi Selatan sudah mencapai 

8.342.047 jiwa. Sementara untuk tahun 2021, penduduk Provinsi Sulawesi Selatan 

sebanyak 9.192.621 jiwa.  

B. Deskripsi Variabel Penelitian 

Hasil pengumpulan data didapatkan dari beberapa situs web, maka dengan 

ini peneliti akan menggambarkan variabel-variabel penelitiannya, diantaranya: 

variabel bebas yaitu: pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan 

inflasi yang akan dilihat pengaruhnya terhadap variabel Berdasarkan hasil 

pengumpulan data yang didapatkan dari beberapa situs web, maka dengan ini 

peneliti akan menggambarkan variabel-variabel penelitiannya, diantaranya: 

variabel independen, yaitu: pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, 

kesehatan dan inflasi yang akan dilihat pengaruhnya terhadap variabel terikat 
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yaitu: IPM melalui variabel intervening yaitu: kemiskinan. Adapun gambaran 

variabel yang dipakai dalam penelitian ini, yakni:  

1. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan di 

Sulawesi Selatan 

Sektor pendidikan adalah suatu sektor sangat fundamental bagi sebuah 

negara. Kontribusi untuk pembangunan sebuah negara, pendidikan salah satu 

yang menjadi faktor penentu kualitas sumber daya manusia. Sektor pendidikan 

merupakan prioritas bagi pemerintah. Adapun langkah-langkah yang digarap oleh 

pemerintahan dalam pembangunan bidang pendidikan dilihat dari belanja 

pemerintahan terhadap pendidikan.  

Suatu negara berkembang, peran pemerintah sangat penting bagi 

peningkatan perekonomian. Pada negara berkembang, penerapan kebijakan fiskal 

sangat berpengaruh pada setiap kebijakan yg diterapkan khususnya memberikan 

efek pengganda pada area makro. Salah satu contoh kebijakan fiskal, yakni pada 

goverment expenditure dimana kebijakan ini diharapkan untuk dapat mendorong 

kenaikan investasi dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia.  

Berdasarkan data Tabel 4.1 mengilustrasikan perkembangan nilai 

pengeluaran pemerintah bidang pendidikan sejak tahun 2001 hingga 2020, di 

mana dalam rentang waktu dua puluh tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 

2001 merupakan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terendah yaitu 

sebesar Rp. 79.872.651.541, kemudian pada tahun 2017 pengeluaran pemerintah 

bidang pendidikan terjadi kenaikan yang sangat besar yakni Rp. 
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2.564.768.875.599. Perkembangan nilai pengeluaran pemerintah bidang 

pendidikan tertinggi terjadi tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 2.364.630.576.719. 

Tabel 4.1 

Perkembangan Nilai Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan 

Tahun 2001-2020 

Tahun 
Pengeluaran Pemerintah Bidang 

Pendidikan 

2001 79.872.651.541 

2002 83.981.426.621 

2003 85.723.541.231 

2004 89.351.823.931 

2005 92.764.341.542 

2006 96.823.431.872 

2007 98.342.871.644 

2008 100.763.542.917 

2009 102.653.872.921 

2010 103.994.521.321 

2011 107.983.721.993 

2012 109.008.666.364 

2013 115.309.612.172 

2014 195.436.440.440 

2015 193.057.885.506 

2016 200.138.298.880 

2017 2.564.768.875.599 

2018 2.669.498.260.552 

2019 2.634.727.611.111 

2020 2.614.076.296.170 

Sumber: (Badan Keuangan Aset Daerah, 2020) (data diolah) 
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2. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan di Sulawesi 

Selatan 

Bidang kesehatan adalah salah satu bdang terpenting dalam upaya 

pemvrintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemuasan kebutuhan 

keasehatan, adalah tanggungan pemerintahan dalam kebutuhan dasar pokok 

warganya. Umumnya, meningkatnya belanja pemerintah di bidang kesehatan 

menunjukan bahwa belanja pemerintahan di sektor terbilang banyak dibanding 

dengan kenaikan performa bidang kesehatan. Oleh karena itu, menimbang 

dampak signifikan dari belanja pemerintahan terhadap performa bidang kesehatan. 

Pemerintah harus secara bertahap meningkatkan pengeluaran untuk sektor 

kesehatan. Ada korelasi dengan peningkatan alokasi anggaran untuk sektor 

kesehatan, yang harus terus dikontrol oleh negara sebagai sumber pendanaan 

karena kapasitas anggaran daerah yang lebih kecil.  

Berdasarkan data Tabel 4.2 mengilustrasikan perkembangan nilai 

pengeluaran pemerintah bidang kesehatan sejak tahun 2001 hingga 2020, di mana 

dalam rentang waktu dua puluh tahun tersebut terjadi fluktuasi. Pada tahun 2001 

merupakan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terendah yaitu sebesar Rp. 

257.093.987.777, kemudian pada tahun 2020 pengeluaran pemerintah bidang 

kesehatan terjadi kenaikan yang sangat besar yakni Rp. 677.653.226.947 hal ini 

dikarenakan adanya virus Covid-19 maka anggaran pengeluaran pemerintah 

dialihkan ke bidang kesehatan. Perkembangan nilai pengeluaran pemerintah 

bidang kesehatan tertinggi terjadi tahun 2020 yaitu sebesar Rp.107.052.041.919. 
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Tabel 4.2 

Perkembangan Nilai Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan 

Tahun 2001-2020 

Tahun 
Pengeluaran Pemerintah bidang 

Kesehatan 

2001 257.093.987.777 

2002 250.873.445.831 

2003 265.982.043.871 

2004 276.093.871.003 

2005 288.561.942.034 

2006 307.983.888.021 

2007 298.035.992.883 

2008 301.663.842.931 

2009 305.872.981.631 

2010 316.885.392.021 

2011 314.764.921.662 

2012 333.375.968.652 

2013 337.703.780.725 

2014 408.424.766.998 

2015 504.652.906.799 

2016 550.173.344.556 

2017 614.917.423.635 

2018 674.165.066.930 

2019 570.601.185.028 

2020 677.653.226.947 

Sumber: (Badan Keuangan Aset Daerah, 2020) (data diolah) 

3. Perkembangan Inflasi di Sulawesi Selatan 

Inflasi Sulawesi Selatan dihitung dari presentase perubahan Indeks Harga 

Konsumen yang dirilis setiap bulan. Diterbitkan BPS Sulawesi Selatan. 
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Peninjauan biaya hidup dilakukan di 90 kota. Ini terdiri, 34 ibu kota provinsi dan 

56 kabupaten atau kota. Daerah ini ada di Sulawesi Selatan, antara lain: 

Bulukumba, Watampone, Makassar, Parepare dan Palopo. Kajian ini 

mengumpulkan semua belanja rumah tangga, mulai dari konsumsi barang dan jasa 

serta menentukan laju perubahan indeks harga konsumen suatu wilayah atau 

wilayah di Indonesia untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomin di wilayah 

tersebut. (Badan Pusat Statistik, 2020). 

Tabel 4.3 

Perkembangan Nilai Inflasi 

Tahun 2001-2020 

Tahun Inflasi (%) 

2001 2,25 

2002 4,72 

2003 6,67 

2004 6,42 

2005 5,32 

2006 6,75 

2007 2,56 

2008 4,87 

2009 5,76 

2010 6,82 

2011 2,87 

2012 4,57 

2013 6,22 

2014 8,61 

2015 4,48 

2016 2,94 
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2017 4,44 

2018 3,5 

2019 2,35 

2020 2,04 

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020) (data diolah) 

Berdasarkan data Tabel 4.3 mengilustrasikan perkembangan nilai 

pengeluaran pemerintah bidang kesehatan sejak tahun 2001 hingga 2020, di mana 

dalam rentang waktu dua puluh tahun tersebut mengalami fluktuasi. Pada tahun 

2020 merupakan inflasi terendah yaitu sebesar 2,04%, kemudian pada tahun 2014 

mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 8,61%.  

4. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan 

Salah satu indikator pembangunan terinci yang digunakan untuk menilai 

kejatuhan serta menuntut kesuksesan pemerintahan merupakan indeks 

pembangunan manusia (IPM). Pada umumnya, mungkin sudah tahu bahwa, IPM 

umumnya diukur menggunakan tiga metrik: kecakapan pengetahuan (angka melek 

huruf san rata-rata lama sekolah), status kesehatan (harapan hidup), dan kekuatan 

ekonomi masyarakat (daya beli). Dari sudut pandang lain, indikator ini merupakan 

satu kesatuan yang saling melengkapi. Namun dari sudut pandang lain, dapat 

dialami pada setiap komponen indikator.  

UNDP membedakan tingkat IPM berdasarkan tiga klasifikasi: rendah 

(IPM < 50), menengah rendah (IPM mulai dari 50 hingga 65,99), menengah tinggi 

(IPM mulai dari 66 hingga 79,99), dan tinggi (IPM > 80). Pada umumnya, 

wilayah dengan nilai IPM tinggi mempunyai tingkatan sejahteraan penduduknya 

lebih baik dari pada wilayah dengan nilai IPM sedang atau rendah.  
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Tabel 4.4 

Perkembangan Nilai Indeks Pembangunan Manusia 

Tahun 2001-2020 

Tahun Indeks Pembangunan Manusia  

2001 63,63 

2002 63,72 

2003 64,31 

2004 64,55 

2005 64,81 

2006 65,82 

2007 65,41 

2008 65,73 

2009 65,96 

2010 66,12 

2011 66,65 

2012 66,65 

2013 67,92 

2014 68,49 

2015 69,15 

2016 69,76 

2017 70,34 

2018 70,9 

2019 71,66 

2020 71,93 

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020) (data diolah) 
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Berdasarkan data Tabel 4.4 mengilustrasikan perkembangan nilai Indeks 

Pembangunan Manusia sejak tahun 2001 hingga 2020, di mana dalam rentang 

waktu dua puluh tahun tersebut mengalami fluktuasi. Pada tahun 2001 merupakan 

Indeks Pembangunan Manusia terendah yaitu sebesar 63,63, kemudian pada tahun 

2020 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 71,93.  

5. Perkembangan Kemiskinan di Sulawesi Selatan 

Langkanya bahan pemenuhan kebutuhan pokok serta susahnya akses 

pendidikan maupun lapangan kerja dapat meyebabkan orang miskin. Kemiskinan 

adalah masalah yang sangat umum yang dialami tiap-tiap negara. Beberapa orang 

mendalami sebutan ini secara bias dan komperatif. Padahal yang lainnya, 

memandangnya dari segi moral serta pertimbangan. Serta yang lainnya 

mengartikan dari sudut pandang ilmiah yang telah mantap dan lain-lainnya.  

Kuantitas masyarakat tidak mampu terlihat masih banyak yang merebak di 

berbagai provinsi Indonenesia, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan. Walaupun 

termasuk dalam kategori daerah yang memiliki tingkatan perkembangan 

perekonomian yang bagus. Tingkat orang miskin di Provinsi Sulawesi Selatan 

masih termasuk dalam kategori kurang baik.   

Tabel 4.5 

Perkembangan Nilai Kemiskinan 

Tahun 2001-2020 

Tahun Kemiskinan 

2001 106.587 

2002 107.050 

2003 105.879 

2004 100.064 
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2005 103.594 

2006 111.198 

2007 108.334 

2008 103.785 

2009 96.357 

2010 91.740 

2011 83.550 

2012 81.230 

2013 86.320 

2014 80.630 

2015 79.772 

2016 80.703 

2017 81.307 

2018 79.263 

2019 76.780 

2020 77.683 

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020) (data diolah) 

Berdasarkan data Tabel 4.5 mengilustrasikan perkembangan nilai 

kemiskinan sejak tahun 2001 hingga 2020, di mana dalam rentang waktu dua 

puluh tahun tersebut mengalami fluktuasi. Pada tahun 2001 merupakan 

kemiskinan terendah yaitu sebesar 76.780 orang kemudian pada tahun 2006 

mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 111.198 jiwa 

C. Hasil Pengolahan Data 

1. Pengujian Metode Path Analysis 
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Uji data dengan memakai path analysis, perlunya memikiran secara baik-

baik. Uji asums yang terdiri dari: uji outlier, uji normalitas, uji evaluasi nilai 

residual, uji multikolineritas, serta uji singularitas (Bahri & Zamzam, 2015). 

 

 

a) Pengujian Normalitas Data  

Percobaan uji normalitas data adalah syarat utama untuk melakukan 

percobaan dalam memakai model path analysis. Tujuan dilakukan percobaan ini, 

agar dapat mengetahui apakah data terdistribus secara baik atau tidak. Percobaan 

uji normalitas dalam path analysis memakai AMOS dikerjakan secara univariat 

dan multivariat. Data dapat dianggap baik, apabila nila cr skewness dan cr cortusis 

di tiap-tiap indikator nilainya kurang dari 2,58.  

Tabel 4.6 

Uji Normalitas 

Variable min max skew c.r. 
kurto

sis 
c.r. 

X1 5,885 6,046 ,137 ,250 
-

1,683 
-1,536 

X2 1,804 1,857 ,397 ,725 
-

1,115 
-1,018 

X3 2,040 8,610 ,209 ,382 -,870 -,794 

Y1 63,630 71,930 ,439 ,801 
-

1,088 
-,993 

Y2 767806,000 1111984,000 ,196 ,359 
-

1,657 
-1,512 

Multivariate      ,372 ,099 

Sumber: (Output AMOS Yang Diolah Tahun 2022) 
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Berdasarkan Tabel 4.6 X1 memiliki nilai c.r skew sebesar 0, 250 dan c.r 

cortusis sebesar -1,536. Berarti hasil pengujian pada X1 dikatakan normal karena 

nilai tersebut berada dibawah 2,58. X2 mempunyai nilai c.r skew sebesar 0, 725 

dan c.r cortusis sebesar -1,018. Berarti hasil pengujian pada X2 dikatakan normal 

karena nilai tersebut berada dibawah 2,58. X3 mempunyai nilai c.r skew sebesar 0, 

382 dan c.r cortusis sebesar -0, 794. Berarti hasil pengujian pada X3 dikatakan 

normal karena nilai tersebut berada dibawah 2,58. Y1 mempunyai nilai c.r skew 

sebesar 0, 801 dan c.r cortusis sebesar -0, 993. Berarti hasil pengujian pada Y1 

dikatakan normal karena nilai tersebut berada dibawah 2,58. Y2 mempunyai nilai 

c.r skew sebesar 0, 359 dan c.r cortusis sebesar -1,512. Berarti hasil pengujian pada 

Y1 dikatakan normal karena nilai tersebut berada dibawah 2,58. 

b) Pengujian Nilai Residual 

Percobaan uji amos, output residu standar dilakukan untuk mendapatkan 

nilai residual. Jika nilai residu standar lebih dari 2,58 maka hasil tedeteksi adanya 

residual yang besar.  

Tabel 4.7 

Uji Nilai Residual 

Standardized Residual Covariances (Group number 1 - Default model) 

 kesehatan pendidikan Inflasi IPM Kemiskinan 

X1 ,000     

X2 -3,845 ,000    

X3 1,078 -1,458 ,000   

Y1 -3,852 -,018 -1,447 -,036  

Y2 -,113 -3,823 1,020 -3,830 -,225 

Sumber: (Output AMOS Yang Diolah Tahun 2022) 
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Berdasarkan Tabel 4.7 menjelaskan bahwa hasil path analysis di aplikasi 

amos dapat disimpulikan bahwa nilai X1 sebesar 0,000 yang berarti tidak terdapat 

residual karena nilai dibawah 2,58. Nilai X2 sebesar 0,000 yang berarti tidak 

terdapat residual karena nilai dibawah 2,58. Nilai X3 sebesar 0,000 yang berarti 

tidak terdapat residual karena nilai dibawah 2,58. Nilai Y1 sebesar 0,036 yang 

berarti tidak terdapat residual karena nilai dibawah 2,58. Nilai Y2 sebesar -0,225 

yang berarti tidak terdapat residual karena nilai dibawah 2,58. 

c) Pengujian Multicolinierity dan Singularity  

Percobaan ini bertujuan untuk dapat mengetahui apakah tejadi 

multikolineritas dan singularitas pada kombinasi tiap variabel. Indikatornya untuk 

mengetahui ada atau tidaknya multikolineritas dan singularitas dapat dilihat dari 

nilai determinant of the covariance matrix yang betul-betul kecil dan 

menghampiri nilai nol. Pada hasil pengujian ini, nilai determinant of the 

covariance matrix yakni, 0,000. Hasil uji menunjukkan bahwa, besarnya 

determinant of the covariance matrix sampel mendekati nol. Dari sini, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa bahwa hasil data uji coba yang digunakan terjadi 

multikolineritas dan singularitas. 

Tabel 4.8 

Uji Multicolinierity dan Singularity 

Sample Correlations (Group number 1) 

 kesehatan pendidikan Inflasi IPM Kemiskinan 

X1 1,000     

X2 -,882 1,000    

X3 ,247 -,334 1,000   

Y1 -,879 1,000 -,342 1,000  
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 kesehatan pendidikan Inflasi IPM Kemiskinan 

Y2 ,999 -,871 ,233 -,868 1,000 

Sumber: (Output AMOS Yang Diolah Tahun 2022) 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai correlations antar variabel masih 

dapat dikategorikan besar, walaupun terdapat beberapa nilai correlations 

cenderung mendekati nilai nol. Dengan demikian maka asumsi multikolinearitas 

terpenuhi karena tidak terdapat multikolinearitas dalam data penelitian. 

 

2. Hasil Model Path Analysis 

Percobaan uji Path Analysis adalah model analisis yang memiliki tujuan 

untuk mengetahui pengaruh variabel eksogen dan endogen. Dimana, besaran nilai 

variabel laten diuraikan atau disintesis beradasarkan variabel yang diamati. Atau 

indeks yang membentuk variabel. Dengan menggunakan model analisis jalur, 

dapat menemukan hasil yang sesuai. Hal ini karena tidak semua variabel yang 

diamati ukuran variabel dapat menjelaskan variabel laten. Oleh karena itu, 

menggunakan analisis jalur memberikan output yang masuk akal dan tidak bias.  

Tabel 4.9 

Model Path Analysis 

   Estimate C.R. Keterangan 

Y1 <--- X1 324,158 *** 
Positif 

Signifikan 

Y1 <--- X2 3,129 ,002 
Positif 

Signifikan 

Y1 <--- X3 -2,544 ,011 
Negatif 

Signifikan 
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   Estimate C.R. Keterangan 

Y2 <--- X1 -1,134 ,257 
Tidak 

Signifikan  

Y2 <--- X2 139,938 *** 
Positif 

Signifikan 

Y2 <--- X3 -,882 ,378 
Tidak 

Signifikan 

Y2 <--- Y1 1,224 ,221 
Tidak 

Signifikan 

Sumber: (Output AMOS Yang Diolah Tahun 2022) 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa:  

1. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki koefisien estimasi 

positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 324,158. Artinya, 

peningkatan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dapat berdampak 

pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan.  

2. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki koefisien estimasi 

positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 3,129. Artinya, 

peningkatan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dapat berdampak 

pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan. 

3. Inflasi memiliki koefisien estimasi negatif terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia sebesar -2,544. Artinya, peningkatan inflasi tidak berdampak 

pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan. 

4. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki koefisien estimasi 

negatif terhadap kemiskinan sebesar -1,134. Artinya, peningkatan 

pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidak berdampak pada 

peningkatan kemiskinan di Sulawesi Selatan. 
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5. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki koefisien estimasi 

positif terhadap kemiskinan sebesar 139,938. Artinya, peningkatan 

pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dapat berdampak pada 

pengurangan kemiskinan di Sulawesi Selatan. 

6. Inflasi memiliki koefisien estimasi negatif terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia sebesar -,882. Artinya, peningkatan inflasi tidak berdampak pada 

peningkatan kemiskinan di Sulawesi Selatan. 

7. Indeks Pembangunan Manusia memiliki koefisien estimasi positif 

terhadap kemiskinan sebesar 1,224. Artinya, peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia dapat berdampak pada pengurangan kemiskinan di 

Sulawesi Selatan. 

D. Pembahasan 

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia  

Pada hasil pengujian, Tabel 4.11 menjelaskan bahwa pengeluaran 

pemerintah bidang pendidikan (X1) mempunyai besaran nilai koefisien yakni 

324,158 dengan besaran nilai CR memiliki nilai koefisien estimasi sebesar 

324,158 dengan nilai CR yakni 0,000 < 0,1. Yang berarti, Pengeluaran Pemerintah 

Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. Nilai positif artinya, memperlihatkan kaitan yang searah. 

Maksudnya, jika belanja pemerintah di bidang pendidikan makin tinggi maka 

Indeks pembangunan Manusia juga makin tinggi begitu pula sebaliknya, jika 

belanja pemerintah bidang pendidikan mengalami penurunan maka Indeks 
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Pembangunan Manusia juga akan turun. Standar hidup layak merupakan salah 

satu komponen pembentuk IPM. Standar hidup layak, mengilustrasikan 

kesejahteraan yang dirasai oleh penduduk sebagai dampak dari pulihnya ekonomi. 

Untuk meningkatkan standar hidup layak, maka realisasi belanja pemerintah pada 

bidang pendidikan harus dirasakan tiap-tiap masyarakat. (Aquariansyah, 2018). 

Penelitian ini, diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Arifin (2015). 

Adapun hasil dari penelitian tersebut yakni, pengeluaran pemerintah pada bidang 

pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 

Penenlitian ini, juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Kahang et al., 

2016; Rahim et al., 2021; Wibowo, 2014) yang mengatakan bahwa, pengeluaran 

pemerintah pada bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

sangat berpengaruh dan signifikan.  

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia  

Pada hasil pengujian, Tabel 4.11 mengilustrasikan bahwa pengeluaran 

pemerintah bidang kesehatan mempunyai besaran nilai koefisien estimasi yakni, 

3,129 dengan besara nilai CR yakni, 0,002 < 0,1. Yang berarti, pengeluaran 

pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. Nilai positif artinya, memperlihatkan kaitan yang searah. 

Maksudnya, jika belanja pemerintah di bidang kesehatan makin tinggi maka 

Indeks pembangunan Manusia juga makin tinggi begitu pula sebaliknya, jika 

belanja pemerintah bidang kesehatan mengalami penurunan maka Indeks 

Pembangunan Manusia juga akan turun.   
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Penelitian ini, diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Pake, 

Kawung dan Luntungan (2018) yang mengatakan bahwa, pengeluaran pemerintah 

di bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Utara. Akan tetapi, berbeda 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Kahang et al., 2016) yang 

mengatakan bahwa, variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan 

berpengaruh negatif dan tidk signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 

Kabupaten Kutai Timur.  

3. Pengaruh inflasi Indeks terhadap Indeks Pembangunan Manusia  

Pada hasil pengujian, Tabel 4.11 mengilustrasikan bahwa inflasi 

mempunyai besaran nilai koefisien estimasi yakni, -2,544 dengan nilai besaran 

CR yakni, 0,011 < 0,1. Yang berarti, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai negatif berarti menunjukkan 

hubungan yang berlawanan arah, hal ini mengandung arti bahwa apabila variabel 

inflasi semakin tinggi, maka Indeks Pembangunan Manusia akan semakin 

menurun begitu pula sebaliknya apabila inflasi menurun maka Indeks 

Pembangunan Manusia juga akan meningkat. Nilai negatif artinya, 

memperlihatkan kaitan yang tidak searah. Maksudnya, jika inflasi makin tinggi 

maka Indeks pembangunan Manusia akan mengalami penurunan begitu pula 

sebaliknya, jika inflasi mengalami penurunan maka Indeks Pembangunan 

Manusia akan mengalami peningkatan.   
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Penelitian ini, diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

(Pangesti & Susanto, 2019) yang menyatakan bahwa, inflasi berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.  

4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan terhadap 

Kemiskinan 

Pada hasil pengujian, Tabel 4.11 mengilustrasikan bahwa pengeluaran 

pemerintah sektor pendidikan mempunyai besaran nilai koefisien estimasi yakni, -

1,134 dengan besaran nilai CR yakni, 0,257 > 0,1. Yang berarti, pengeluaran 

pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

kemiskinan. Nilai negatif artinya, memperlihatkan kaitan yang tidak searah. 

Maksudnya, jika belanja pemerintah bidang pendidikan makin tinggi maka 

kemiskinan akan mengalami penurunan begitu pula sebaliknya, jika belanja 

pemerintah bidang pendidikan mengalami penurunan maka kemiskinan akan 

mengalami peningkatan.  Pada hasil ini pengeluaran pemerintah bidang 

pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, karena jumlah 

orang miskin pada tahun 2020 meningkat sebesar 77.683 orang sedangkan 

pengeluaran pemerintah bidang pendidikan menurun sebesar 

Rp2.614.076.296.170 karena dana pengeluaran pemerintah bidang pendidikan 

dialokasikan ke bidang kesehatan untuk mebiayai masyarakat yang terkena virus 

Covid-19 hal ini diduga menyebabkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan 

tidak signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. Akan tetapi hasil data 

yang didapatkan bagus dan sesuai dengan teori yang ada.  
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Penelitian ini, diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Demak, Masinambo dan Londa (2020) yang mengatakan bahwa pengeluaran 

pemerintah sektor pendidikan berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan 

terhadap kemiskinan di Kota Manado. 

5. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan terhadap 

Kemiskinan 

Pada hasil pengujian, Tabel 4.11 mengilutrasikan bahwa pengeluaran 

pemerintah sektor kesehatan mempunyai besaran nilai koefisien estimasi yakni, 

139,938 dengan besaran nilai CR yakni, 0,000 < 0,1. Yang berarti, pengeluaran 

pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan. Nilai positif artinya, memperlihatkan kaitan yang searah. Maksudnya, 

jika belanja pemerintah di bidang kesehatan makin tinggi maka kemiskinan juga 

makin tinggi begitu pula sebaliknya, jika belanja pemerintah bidang kesehatan 

mengalami penurunan maka kemiskinan juga akan turun.   

Penelitian ini, diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

(Fithri & Kaluge, 2017; Isman, 2020) yang mengatakan bahwa pengeluaran 

pemerintah pada bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat kamiskinan. Menurut (Fithri & Kaluge, 2017) belanja pemerintah pada 

bidang kesehatan, tidak diberikan kepada orang benar-benar membutuhkan hal ini 

mengakibatkan jumlah orang miskin makin bertambah apabila dinaikkan jumlah 

belanja pemerintah pada bidang kesehatan. hal ini lah, yang membuat tidak 

sebandingnya kenaikan kesehatan penduduk dengan kuantitas lapangan kerja. 

Masalah ini akan melahirkan angka kelahiran yang banyak serta terlahirnya 
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keluarga miskin yang baru. Apabila angka kelahiran mengalami kenaikan, maka 

akan munculnya kepadatan penduduk yang meningkat dengan pesat. Akhirnya, 

pada masa akan datang lapangan kerja perlu dinaikkan agar kuantitas penduduk 

yang terus naik tidak mengalami pengangguran serta mengurangi masyarakat 

miskin.  

6. Pengaruh inflasi terhadap Kemiskinan 

Pada hasil pengujian, Tabel 4.11 mengilustrasikan bahwa inflasi 

mempunyai besaran nilai koefisien estimasi yakni, -0,882 dengan besaran nilai 

CR yakni, 0,378 > 0,1. Yang berarti, inflasi berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap kemiskinan. Nilai negatif artinya, memperlihatkan kaitan yang 

tidak searah. Maksudnya, jika inflasi makin tinggi maka kemiskinan akan 

mengalami penurunan begitu pula sebaliknya, jika inflasi mengalami penurunan 

maka kemiskinan akan mengalami peningkatan.  Pada hasil ini inflasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, karena jumlah orang miskin pada 

tahun 2020 meningkat sebesar 77.683 orang sedangkan inflasi menurun sebesar 

2,04% karena pada saat menyebarnya virus Covid-19 ini pemerintah melakukan 

kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan meyebabkan kurangnya 

aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menyebabkan inflasi 

menurun secara drastis hal ini diduga menyebabkan inflasi tidak signifikan 

terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan.  

Walaupun, penelitian ini tidak sinkron dengan teori terdahulu. Tetapi 

penelitian ini, sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Barika, 2015; 

Kasim et al., 2021) yang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi 
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tidak mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan provinsi-

provinsi di Pulau Sumatera. Hal tersebut menandakan bahwa, mutu pertumbuhan 

ekonomi yang kedapatan relatif tidk bagus. Ini disebabkan, sebagian besar 

pertumbuhan ekonomi ditunjang pada bidang konsumsi. Penyebab lainnya, yakni 

kurang maksimalnya Selain itu, kurang maksimalnya dari segi pemerataan 

penghasilan dalam pertumbuhan ekonomi. Sehingga, kenaikan penghasilan 

berminat dirasakan oleh beberapa kelompok penduduk.  

7. Pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

Pada hasil pengujian, Tabel 4.11 mengatakan bahwa kemiskina 

mempunyai besaran nilai koefisien estimasi yakni, 139,938 dengan besaran nilai 

CR takni, 0,000 < 0,1. Yang berarti, kemiskinan berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai positif artinya, 

memperlihatkan kaitan yang searah. Maksudnya, jika kemiskinan makin tinggi 

maka Indeks pembangunan Manusia juga makin tinggi begitu pula sebaliknya, 

jika kemiskinan mengalami penurunan maka Indeks Pembangunan Manusia juga 

akan turun.   

Pada hasil ini kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia, karena jumlah orang miskin pada tahun 2020 meningkat 

sebesar 77.683 orang sedangkan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia 

menurun sebesar 0,38% hal ini diduga menyebabkan kemiskinan tidak signifikan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan.  

Penelitian ini, diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

(Amalia et al., 2015; Kiha et al., 2021; Mirza, 2021) yang mengemukakan bahwa 
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kemiskinan tidak mempengaruhi IPM apabila kemiskinan menghadapi penurunan 

karena kenaikan mutu pembangunan manusia. Jumlah kemiskinan akan menurun, 

apabila mutu pembangunan manusia, kesejahteraan penduduk miskin semakin 

bagus. Hal ini membuktikan, bahwa IPM mempunyai pengaruh dalam 

menurunkan jumlah orang miskin.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan (X1) bepengaruh positif 

dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan. 

Sehingga, apabila pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan 

meningkat maka akan memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Sulawesi Selatan.  

2. Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan. 

Sehingga, apabila pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan 

meningkat maka akan memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Sulawesi Selatan.  

3. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Sulawesi Selatan. Sehingga, apabila inflasi meningkat maka 

tidak akan memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 

Sulawesi Selatan.  

4. Pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. Sehingga, apabila 

memberikan pengaruh terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan.  
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5. Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. Sehingga, apabila 

pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan meningkat maka akan 

memberikan pengaruh terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan.  

6. Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di 

Sulawesi Selatan. Sehingga, apabila inflasi meningkat maka tidak akan 

memberikan pengaruh pengaruh terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan.  

7. Kemiskinan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan. Sehingga, apabila kemiskinan 

meningkat maka akan memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Sulawesi Selatan.  

 

B. Saran  

Adapun saran-saran yang penulis dapat berikan sebagai berikut:  

1. Bagi pemerintah, dalam meningkatkan IPM dan mengurangi tingkat 

kemiskinan diharapkan pemerintah sulawesi selatan meningkatkan 

pengeluarannya terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan agar 

kualitas sumber daya manusia masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan 

meningkat. Agar dapat melahirkan mutu sumber daya manusia yang baik 

dan meningkatkan jangkauan pendidikan serta kesehatan agar dapat di 

jangkau oleh penduduk setempat. Apabila hal tersebut dipenuhi dengan 

baik, maka inflasi dan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan juga ikut 

membaik.  
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2. Bagi akademisi serta peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini. 

Diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk proses belajar-mengajar 

ataupun penelitian. Karena, penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan. 

Sehingga, penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan 

menambah variabel bebas lainnya dan tahun penelitian sehingga mampu 

memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi.  
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Uji Normalitas 

Variable min max skew c.r. 
kurto

sis 
c.r. 

X1 5,885 6,046 ,137 ,250 
-

1,683 
-1,536 

X2 1,804 1,857 ,397 ,725 
-

1,115 
-1,018 

X3 2,040 8,610 ,209 ,382 -,870 -,794 

Y1 63,630 71,930 ,439 ,801 
-

1,088 
-,993 

Y2 767806,000 1111984,000 ,196 ,359 
-

1,657 
-1,512 

Multivariate      ,372 ,099 

Sumber: (Output AMOS Yang Diolah Tahun 2022) 

Uji Nilai Residual 

Standardized Residual Covariances (Group number 1 - Default model) 

 kesehatan pendidikan Inflasi IPM Kemiskinan 

X1 ,000     

X2 -3,845 ,000    

X3 1,078 -1,458 ,000   

Y1 -3,852 -,018 -1,447 -,036  

Y2 -,113 -3,823 1,020 -3,830 -,225 

Sumber: (Output AMOS Yang Diolah Tahun 2022) 

Uji Multicolinierity dan Singularity 

Sample Correlations (Group number 1) 

 kesehatan pendidikan Inflasi IPM Kemiskinan 



 

83 
 

 kesehatan pendidikan Inflasi IPM Kemiskinan 

X1 1,000     

X2 -,882 1,000    

X3 ,247 -,334 1,000   

Y1 -,879 1,000 -,342 1,000  

Y2 ,999 -,871 ,233 -,868 1,000 

Sumber: (Output AMOS Yang Diolah Tahun 2022) 

 

Model Path Analysis 

   Estimate C.R. Keterangan 

Y1 <--- X1 324,158 *** 
Positif 

Signifikan 

Y1 <--- X2 3,129 ,002 
Positif 

Signifikan 

Y1 <--- X3 -2,544 ,011 
Negatif 

Signifikan 

Y2 <--- X1 -1,134 ,257 
Tidak 

Signifikan  

Y2 <--- X2 139,938 *** 
Positif 

Signifikan 

Y2 <--- X3 -,882 ,378 
Tidak 

Signifikan 

Y2 <--- Y1 1,224 ,221 
Tidak 

Signifikan 

Sumber: (Output AMOS Yang Diolah Tahun 2022) 
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Samata-Gowa dengan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

Kini dengan penuh perjuangan, kerja keras dan proses pembelajaran yang tiada 

henti, akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata 1 (satu) di Jurusan 

Ilmu Ekonomi sebagai Calon Pemikir Ekonomi di masa yang akan datang. 
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