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ABSTRAK 

NAMA : RIKA AFRIANA 

NIM : 90300117101 

JUDUL : PENGARUH INVESTASI PEMERINTAH DAN 

PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI 

SULAWESI SELATAN SELAMA PERIODE OTONOMI 

DAERAH  

 

Kemiskinan menjadi hal yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di 

suatu wilayah pengangguran menjadi salah satu yang mendorong terjadinya 

kemiskinan, maka di perlukan investasi pemerintah di daerah tersebut. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi pemerintah, dan pengangguran 

terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. Variabel yang terdapat dalam penelitian 

ini yaitu investasi pemerintah dan pengangguran sebagai variabel independen dan 

kemiskinan sebagai variabel dependen.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif menggunakan data time 

series tahun 2001-2021 mengenai investasi pemerintah, pengangguran dan 

kemiskinan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi 

Selatan, literatur atau buku serta laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 

berganda dengan menggunakan software SPSS Versi 21.  

Penelitian ini berkesimpulan bahwa secara simultan investasi pemerintah 

dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Pengujian secara 

parsial menunjukkan bahwa investasi pemerintah berpengaruh signifikan dengan 

arah negatif terhadap kemiskinan dan pengangguran berpengaruh signifikan dengan 

arah positif terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. 

 

Kata Kunci: Investasi Pemerintah, Pengangguran, Kemiskinan, dan otonomi         

daerah
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemiskinan menjadi permasalahan ekonomi di negara berkembang, salah 

satunya Indonesia. Masalah kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai kurangnya 

kemampuan ekonomi, namun gagal dalam pemenuhan hak dasar serta perlakuan 

diskriminatif dari kelompok masyarakat (Solikatun dkk, 2014). 

Selain timbulnya permasalahan sosial, kemiskinan akan menggerogoti 

pembangunan perekonomian daerah. Ketika tingkat kemiskinan jumlahnya 

bertambah, akan menimbulkan pengeluaran dalam pembangunan ekonomi tinggi, 

kemampuan membayar untuk memperoleh barang yang diperlukan masyarakat 

miskin rendah, sehingga multiplier effect kecil, dan pertumbuhan ekonomi tidak 

tumbuh pesat (Yacoub, 2012). 

Kemiskinan adalah ketidakmampuan terhadap kebutuhan dasar, termasuk 

aspek primer dan sekunder. Aspek pertama adalah kurangnya sumber daya 

pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek kedua adalah sumber keuangan 

dan informal seperti jangkauan sosial yang buruk, tidak terpenuhinya gizi, air, 

perawatan kesehatan, perumahan, dan pendidikan  rendah. 

Berdasarkan tabel 1.1Sulawesi Selatan merupakan Provinsi dengan jumlah 

peduduk miskin tertinggi berlangsung pada 2002 sebanyak 0,17% dan menurun dari 

tahun 2003 sebesar -0,01 dan 2004 sebesar -0,05% , lalu meningkat kembali pada 

tahun 2005 sebesar 0,27%. Kemudian jumlah penduduk miskin selama 16 tahun 
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kembali menurun ditahun 2006 dengan persentase -0,13% sampai 2021 sebesar -

0,04. 

Tabel 1.1 

Data Kemiskinan Sulawesi Selatan 2001-2021 

Tahun 
Jumlah Penduduk Miskin 

(ribuan jiwa) 

Perkembangan Penduduk Miskin 

Dalam Persen (%) 

2001 1.296,30 - 

2002 1.070,50 0,17 

2003 1.058,79 (0,01) 

2004 1.000,69 (0,05 

2005 1.280,60 0,27 

2006 1.112,00 (0,13) 

2007 1.083,40 (0,02) 

2008 1.042,20 (0,03) 

2009 936,90 (0,11) 

2010 917,40 (0,02) 

2011 840,29 (0,08) 

2012 812,27 (0,03) 

2013 863,23 0,06 

2014 806,35 (0,06) 

2015 864,51 0,07 

2016 796,81 (0,07) 

2017 825,97 0,03 

2018 779,64 (0,05) 

2019 759,58 (0,02) 

2020 800,24 0,05 

2021 765,46 (0,04) 

Sumber:BPS Sulawesi Selatan, tahun 2021 

kemiskinan disebabkan beberapa hal, diantaranya realisasi investasi masih 

belum merata, angka pengangguran tinggi, pertumbuhan ekonomi melambat, dan 

kesenjangan wilayah berakibat penyaluran pendapatan tidak merata, yang menjadi 

salah satu penyebab utama terjadinya kemiskinan (Utami, 2020). 

Penyebab sesesorang miskin adalah pengangguran. Pengangguran memiliki 

dampak kurang baik terhadap perekonomian, yang dapat menghambat seseorang 

untuk memaksimalkan kekayaan yang dapat dicapai. Laju perubahan tenaga kerja, 
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yang kurang diimbangi oleh luasnya kesempatan kerja, dan rendahnya daya serap 

tenaga kerja untuk memenuhi permintaan tenaga kerja yang tersedia sehingga 

menimbulkan masalah pengangguran (Trisnu dkk, 2019) Adapun faktor  

meningkatnya pengangguran yaitu sedikitnya lapangan pekerjaan, kualitas SDM 

rendah, kepadatan penduduk, urbanisasi, korban PHK perusahaan, dan keadaan 

ekonomi membawa kemajuan teknologi serta industri (Imanto dkk, 2020). 

Sebagian besar keluarga di Indonesia mengandalkan gaji dan kompensasi. 

Tidak bekerja mengakibatkan pengurangan besar hasil upah yang digunakan 

memenuh kebutuhan sehari-hari. Jika pengangguran ini terus berlangsung 

dikalangan individu khususnya berpenghasilan rendah, maka pengangguran akan 

mengalihkan status mereka dalam kelompok masyarakat miskin. (Khamilah, 2018). 

Masalah kemiskinan telah dijelaskan firman Allah dalam Q.S Al-

Baqarah/2:155 yang berbunyi: 

نَ الْْمَْوَالِ وَالْْنَْفسُِ   نَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنقَْصٍ م ِ ﴿ وَلَنَبْلوَُنَّكُمْ بشَِيْءٍ م ِ

برِِيْنَ ﴾  رِ الصّٰ  وَالثَّمَرٰتِِۗ وَبَش ِ

Terjemahnya: 

“Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, 

kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi 

Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar” 

 

Pengangguran dan kemiskinan disuatu wilayah pada akhirnya 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diwilayah tersebut. Karena pertumbuhan 

ekonomi ditandai sebagai ukuran dalam memperhitungkan kinerja ekonomi, 
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terutama dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi negara maupun 

wilayah.(Firnawati dkk, 2016). 

Tabel1.2  

Data tingkat pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan 2001-2021 

Tahun Pengangguran Terbuka 
Perkembangan Pengangguran 

Dalam Persen (%) 

2001 113.345 - 

2002 214.632     0,89 

2003 214.863     0,01 

2004 235.684   0,09 

2005 576.947   1,44 

2006 370.308  (0,35) 

2007 372.714    0,06 

2008 311.768 (0,16) 

2009 314.664 0,09 

2010 298.952 (0,04) 

2011 236.926 (0,20) 

2012 208.983 (0,11) 

2013 176.912 (0,15) 

2014 188.765 0,06 

2015 220.636 0,16 

2016 186.291   0,15 

2017 213.695   0,14 

2018 213.105 (0,02) 

2019 200.304 (0,06) 

2020 296.817 0,34 

2021 252.349 (0,06) 

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, tahun 2021 

Pada  tabel 1.2 yang tersaji pengangguran di Sulawesi Selatan cenderung 

mengalami fluktuatif. Tingkat pengangguran tertinggi yaitu tahun 2005, tingkat 

pengangguran dengan persentase 1,44% dan menurun pada 2006 hingga 2021 

sebesar -0,06%. Dalam jumlah pengangguran ini maka diperlukan lapangan kerja 

yang memadai untuk penyerapan tenaga kerja dengan baik. 
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Investasi atau penanaman modal dapat didefinisikan suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dengan tujuan memperoleh modal, 

baik dalam bentuk uang tunai (cash), atau peralatan (equipment). Investasi adalah 

pengeluaran untuk membeli alat-alat produksi dengan tujuan untuk mengganti atau 

menambah alat-alat produksi dalam perekonomian yang digunakan untuk 

memperoleh barang dan jasa di masa yang akan datang. Dengan makna lain, 

investasi berarti kegiatan pembelian yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas 

produktif perekonomian. 

Investasi pemerintah termasuk dalam pengeluaran atau belanja 

pembangunan. Di negara berkembang, pengeluaran pemerintah merupakan barang 

publik dan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak diproduksi 

oleh sektor swasta misalnya pertahanan, keuangan sosial, pendidikan, dan 

kesehatan. Investasi pemerintah menjadi sarana yang digunakan pemerintah untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup masyarakat 

dalam jangka panjang (Mankiw, 2003). 

Investasi merupakan perencanaan awal kegiatan dalam memajukan 

pertumbuhan ekonomi. Menurut Harrod-Dommar kemampuan untuk 

meningkatkan perekonomian memerlukan adanya investasi. Dalam teori ini 

pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh investasi, merupakan tambahan ke dalam 

persediaan modal yang ditujukan untuk pembangunan jangka panjang dan 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pengangguran serta kemiskinan 

(Sulistiawati, 2012). 
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Menurut teori Neoklasik, investasi umumnya merupakan penggerak utama 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan kegiatan investasi yang dipimpin 

pemerintah tidak untuk keuntungan saja, tetapi mengarah ke belanja modal untuk 

mendukung fasilitas infrastruktur yang baik. (Dinarjito, 2020). 

Penyediaan barang publik dan pengembangan kesempatan kerja melalui 

tindakan padat karya dengan menggunakan dana dari APBD ditingkat provinsi, 

kabupaten atau kota menjadi titik fokus pemerintah dalam memperbaiki 

perkonomian (Mukhtar, 2015). 

Provinsi sulawesi selatan merupakan salah satu posisi wilayah strategis 

ditengah kepulauan indonesia, juga sebagai jembatan penghubung antara kawasan 

barat serta kawasan timur indonesia. Posisi geografis tersebut sebagai area 

perdagangan dan jasa yang menjadi posisi memiliki keuanggulan komparatif dan 

bersaing, sebab selat makassar merupakan salah satu jalur pelayaran internasional 

berfungsi sebagai titik transportasi laut dan udara yang menghubungkan Asia Timur 

dan Benua Australia menjadi nilai lebih yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong 

peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).  

Salah satu keunggulan Provinsi Sulawesi Selatan yakni tempat strategis 

disela-sela kepulauan Indonesia, dan sebagai penengah juga penghubung antara 

landasan barat dan landasan timur Indonesia. 

Letak geografis kawasan makassar menjadi jalur pelayaran Internasional 

serta berfungsi sebagai titik transportasi laut maupun udara, secara tidak langsung 

membawa Sulawesi Selatan menjadi wilayah pemasaran barang dan jasa yang 
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posisinya memiliki keunggulan kompetitif dapat dimanfaatkan dalam peningkatan 

pendapatan asli daerah (PAD). 

Tabel 1.3 

Data Investasi Pemerintah Sulawesi Selatan 2001-2021 

Tahun  
Realisasi Investasi Pemerintah 

(rupiah) 

Perkembangan Investasi 

Pemerintah (%) 

2001 16.794.029.000 - 

2002 146.059.750.000  7,69 

2003 487.273.700.000 (2,33) 

2004 767.121.750.000  0,57 

2005 940.544.240.000 0,23 

2006 2.362.027.240.000 1,51 

2007 244.670.640.000 (0,89) 

2008 121.399.912.000 (0,50) 

2009 4.506.424.727.000     2,71 

2010 3.878.822.321.000 (0,14) 

2011 3.986.302.703.000 0,03 

2012 2.318.863.400.000 (0,42) 

2013 921.017.400.000 (0,60) 

2014 4.949.546.800.000  4,37 

2015 9.215.300.000.000  0,86 

2016 3.334.600.000.000 (0,64) 

2017 1.969.400.000.000 (0,41) 

2018 3.275.900.000.000  0,66 

2019 5.672.600.000.000  0,73 

2020 9.142.300.000.000 0,61 

2021 12.075.400.000.000 0,32 

Sumber:BPS Sulawesi Selatan, tahun 2021 

Tabel 1.3 yang tersaji dalam data, perkembangan Investasi pemerintah di 

Provinsi Sulawesi Selatan cenderung mengalami fluktuatif. Realisasi investasi 

pemerintah tertinggi pada tahun 2002 sebanyak 7,69% kemudian menurun pada 

tahun 2003 sebesar -2,33% sampai tahun 2014 sebesar 4,37% dan meningkat 
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kembali pada tahun 2015 sebesar 0,86% kemudian menurun pada tahun 2016-2019 

dan pengalami peningkatan tahun 2021 sebesar 0,32%. 

Fluktuatif yang terjadi pada besarnya nilai realisasi investasi pemerintah 

tidak lepas dari pengaruh stabilitas ekonomi, perkembangan indikator ekonomi 

makro dan situasi sosial politik dan keamanan yang tidak stabil sehingga dapat 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan saat melakukan investasi. 

Otonomi daerah ditegakkan sesuai dengan UUD No 32 Tahun 2004 yang 

mengatur kewenangan daerah otonom dalam menanggulangi urusan pemnerintahan 

juga kepentingan masyarakat sesuai ketentuan undang-undang. Otonomi daerah 

bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik dengan usaha mensejahterakan 

masyarakat (Muhaji, 2016). 

Pelaksanaan otonomi daerah yang baik juga harus didukung melalui prinsip 

pemerintahan daerah yang baik, mengingat pembangunan daerah tidak dapat 

dipisahkan dari proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, kemiskinan bukan 

hanya menjadi tanggungan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah 

(Rinaldi, 2013).  

Otonomi daerah dikaitkan dengan pembangunan daerah,dan penerapan 

desentralisasi terkait dengan  pendapatan daerah, terutama pendapatan asli daerah 

(PAD), sehingga menciptakan kemandirian daerah. Maksud disusunnya kebijakan 

otonomi daerah, untuk memberikan kewenangan luas pemerintah mengendalikan 

juga mengatur pembangunan yang menjadi tanggung jawab daerah.(Fattah, 2012). 

Di Indonesia, otononmi daerah dan desentralisasi  telah berlangsung sejak  

1 Januari 2001. Lewat otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah 
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berkewenangan dalam menghasilkan pendapatan dan mengalokasikan secara 

mandiri dengan menetapkan prioritas pembangunan. Desentralisasi  dibutuhkan 

guna meningkatkan efisiensi ekonomi dan daya guna biaya, menambah 

akuntabilitas serta mobilisasi modal. Desentralisasi menunjang dalam penyesuaian 

dengan realitas kelembagaan, politik, ekonomi  daerah (Hastuti, 2018). 

Bersumber pada latar belakang diatas, peneliti melaksanakan sebuah 

penelitian dalam periode otonomi daerah 2001-2021. Hingga penelitian ini berjudul 

“Pengaruh Investasi Pemerintah dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di 

Sulawesi Selatan Selama Periode Otonomi Daerah”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang telah dikemukakan, dalam perumusan 

masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah investasi pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan selama 

periode otonomi daerah di Sulawesi Selatan? 

2. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan selama periode 

otonomi daerah di Sulawesi Selatan? 

3. Apakah investasi pemerintah dan pengangguran secara simultan 

berpengaruh terhadap kemiskinan selama periode otonomi daerah di 

Sulawesi Selatan? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini diuraikan untuk menganalisis: 

1. Pengaruh investasi pemerintah terhadap kemiskinan selama periode 

otonomi daerah di Sulawesi Selatan. 
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2. Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan selama periode otonomi 

daerah di Sulawesi Selatan. 

3. Pengaruh investasi pemerintah dan pengangguran secara simultan terhadap 

kemiskinan periode otonomi daerah di Sulawesi Selatan. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan, pada penelitian ini dapat memeberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan utilitas dalam bidang 

ilmu ekonomi dan menambahkan wawasan serta menjadi rujukan untuk riset dalam 

bidang ilmu ekonomi dan selanjutnya khususnya bagi Mahasiswa Jurusan Ilmu 

Ekonomi. 

2. Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan penelitian lebih lanjut 

menjadi masukan mengenai penelitian yang membahas mengenai otonomi daerah, 

investasi pemerintah, pengangguran serta kemiskinan diSulawesi Selatan. 

3. Bagi Publik 

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi serta pengetahuan tambahan 

bagi masyarakat terkait peran investasi pemerintah dan pengangguran di Sulawesi 

Selatan terhadap kemiskinan selama otonomi daerah.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kemiskinan 

Interpretasi kemiskinan telah mengalami perluasan seiring dengan faktor 

penyebab yang mendasarinya (Trisnu, 2019). Kemiskinan tidak hanya berkaitan 

dengan masalah ekonomi finansial dengan kemampuan akan mencapai pendapatan, 

serta daya untuk mendapatkan barang dan jasa, tetapi juga melibatkan pandangan 

lain lain seperti dari segi sosial, kesehatan, politik, dan dimensi pendidikan. 

Kemiskinan dari KBBI mempunyai arti tidak memcukupi dalam memperoleh 

kekayaan dan penghasilan rendah.(Nurwati, 2008).  

a. Menurut Chambers (1987) 

Kemiskinan dipahami proses korelasi berbagai faktor yang diakibatkan oleh 

ketidakadilan. Kecemasan, ketidaksetaraan dan ketergantungan dalam struktur 

sosial. Lima penyebab kemiskinan yang berkaitan adalah ketidakberdayaan, 

kerentanan, dan kelemahan fisik. 

b. Menurut Bapenas (2007) 

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang 

tidak mampu mengembangkan kehidupan yang lebih teratur. Kurang terpenuhinya 

pangan, kesehatan, pendidikan serta pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, 

lingkungan sumber daya alam, rasa aman dari ancaman tindakan kekerasan, hak 

berpartisipasi dalam lingkup sosial. 

Menurut teori Nurkse, salah satu teori kemiskinan, virtuous circle of 

poverty, adalah negara itu miskin karena  pada dasarnya miskin. Teori ini 
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membayangkan pembagian siklus sumber daya  yang cenderung saling 

mempengaruhi sedemikian rupa sehingga negara-negara miskin terus-menerus 

bergerak menuju suasana kemiskinan. Dengan kata lain, virtuous circle merupakan 

analogi yang menganggap bahwa kemiskinan itu seperti  siklus yang tidak pernah 

berhenti dan berputar (Zamzam, 2018). 

Berdasarkan keadaan, kemiskinan dilihat sebagai bentuk multidimensi. ada 

empat bentuk kemiskinan (Solikatun, 2018). 

1. Kemiskinan Absolut 

Konsep kemiskinan ketika pendapatan minimum hanya cukup memenuhi 

kebutuhan yang berkaitan dengan fisik, pangan, sandang dan papan untuk 

membiayai kelangsungan hidup dengan memperoleh pendapatan dibawah garis 

kemiskinan.. 

2. Kemiskinan Relatif 

Seseorang tercatat kelompok kemiskinan relataif jika seseorang bisa 

mencukupi taraf kebutuhan dasar kehidupan, tetapi masih rendah dibandingkan 

dengan masyarakat sekitar. Garis kemiskinan selalu ada. kesenjangan terhadap 

tingkat pendapatan kelas atas juga kelas bawah, semakin banyak jumlah orang 

masuk dalam kategori kemiskinan. 

3. Kemiskinan budaya 

Merupakan bentuk kemiskinan diakibatkan oleh sikap dan kebiasaan orang 

atau masyarakat, yang relatif kurang dalam minat meningkatkan taraf hidup 

modern. Kebiasaan tersebut bisa berupa  malas, boros, kurang kreatif, dan 

bergantung pada orang lain. 
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Garis kemiskinan adalah ukuran besaran biaya dalam memenuhi kebutuhan 

dasar minimum pangan serta kebutuhan bukan makanan, atau standar seseorang 

termasuk miskin jika dilihat dari segi pangan. Garis kemiskinan diterapkan oleh 

setiap negara tidak sama, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan diterima secara 

umum. Hal ini disebabkan perbedaan lokasi dan pengukuran kebutuhan hidup 

(Purnomo, 2019). 

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penentuan perhitungan garis 

Kemiskinan yakni masyarakat pendapatannya di bawah Rp 7.057 per-orang per-

hari. Penetapan minimal Rp 7.057 per orang perhari diperoleh dari hitungan garis 

kemiskinan termasuk kebutuhan makanan dan bukan makanan. 

Djojohadikusumo (1995) menyebutkan bahwa ada empat model 

kemiskinan, yaitu bentuk pertama adalah kemiskinan persisten, yakni kemiskinan 

genetik. Model kedua adalah kemiskinan siklis, yaitu kemiskinan yang mengikuti 

pola peredaran ekonomi secara menyeluruh. Model ketiga yaitu kemiskinan 

musiman, merupakan kemiskinan yang terjadi pada  nelayan juga petani subsisten. 

Model keempat adalah kemiskinan tidak disengaja, seperti kemiskinan disebabkan 

oleh bencana alam ataupun efek kebijakan yang mengarah pada turunnya tingkat 

kesejahteraan masyarakat (Ferezagia, 2018).  

Jenis kemiskinan menurut sifatnya: 

a. Kemiskinan biasa 

Kemiskinan biasa termasuk kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya 

sumber daya alam, infrastruktur publik tidak memadai (jalan, listrik,  air bersih) dan 
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kondisi tanah kurang subur. Karakteristik daerah tersebut pada umum merupakan 

area tertinggal kebijakan pembangunan. 

b. Kemiskinan buatan 

Penyebab kemelaratan ini sebab suasanan moderen dan sisitem 

pembangunan sehingga sebagian masyarakat kurang memperoleh kesempatan 

dalam terlibat maupun mengelolah sumber daya. Jadi pembangunan umumnya 

lebih digunakan pada bidang industri. 

Menurut Hasan dalam (Itang, 2013) kriteria masyarakat miskin: 

1. Kelompok miskin ditingkat pedesaan biasanya terdiri dari petani kecil, petani 

marginal, buruh tani, nelayan, pengrajin kecil, pengangkut kecil dan 

sebagainya. 

2. Kelompok miskin ditingkat perkotaan biasanya meliputi pekerja harian 

pabrik, pekerja bangunan, pedagang kaki lima, pengrajin kecil, pengusaha 

kios, warung, bengkel kecil, pembantu rumah tangga, dan pemulung. 

3. Kebanyakan  masyarakat miskin tidak memiliki pendapatan tetap, tetapi harus 

bekerja dengan pendapatan tidak tetap yang di bawah pendapatan minimum. 

4. Sebagian besar orang miskin tidak bekerja  penuh waktu. Tidak mendapatkan 

jaminan kesehatan, perlindungan juga etos kerja lumayan rendah 

5. Penduduk miskin pada dasarnya kurang memiliki peralatan kerja yang 

tersedia, lahan sempit, lokasi yang tidak menguntungkan selain itu kepala 

keluarga memilki tanggungan tinngi. 

6. Pendidikan penduduk miskin pada umumnya lebih rendah. 

Beberapa unsur terjadi kemiskinan menurut Kuncoro, yaitu: 



15 

 
 

a. Pada kategori makro, kemiskinan timbul akibat sumber daya yang mengarah 

pada penyaluran pendapatan yang tidak seimbang, dan mempunyai sumber 

daya terbatas dan kualitas yang kurang 

b. Kemiskinan terjadi karena disimilaritas taraf sumber daya manusia yaitu 

rendahnya produktivitas  dan rendahnya upah 

c. Kemiskinan timbul sebab bedanya akses serta modal menyebabkan 

keterbatasan akibatnya pengembangan potensi hidup menjadi terkendala. 

B. Investasi Pemerintah 

Pada dasarnya, investasi merupakan pengeluaran barang modal riil. 

Investasi juga umumnya diartikan sebagai pembelian aktiva untuk penggunaan atau 

keuntungan di masa depan, atau pengeluaran untuk mengelola sumber daya yang 

ada. 

Investasi bagi Sukirno (2015) merupakan pengeluaran untuk membeli 

barang modal maupun peralatan produksi dengan tujuan mengubah dan menaikkan 

beberapa barang-barang modal perekonomian yang dimanfaatkan untuk 

memproduksi barang dan jasa dimasa depan (Prasetyawan dkk, 2017). 

Investasi adalah pengeluaran untuk menambah atau mempertahankan 

persediaan modal. Persediaan modal meliputi pembangunan, pembangunan pabrik 

baru, pembelian mesin, dan persediaan tahan lama konsumen lainnya yang 

digunakan dalam proses produksi. Berinvestasi dalam konteks makroekonomi 

adalah investasi dalam barang modal dan peralatan produksi untuk menaikkan 

harga barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Mirsan dkk, 2019). 
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Umumnya, investasi yang dilakasanakan dari pemerintah tidak untuk 

mencari keuntungan. Soepangat (1991) dalam (Mursanto, 2014) menjelaskan 

bahwa peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah mempengaruhi peningkatan 

kesejahteraan rakyat. Penyediaan barang publik akan bermanfaat bagi masyarakat 

dan perlu disediakan oleh pemerintah yang pembiayaannya berasal dari 

pengeluaran modal (Rasyidin, 2017). 

Pengeluaran Pemerintah dikemukakan Rostow dan Musgrave (Dumairy, 

1996). Secara umum, Rostow dan Musgrave mengaitkan pengeluaran pemerintah 

terhadap komponen tahapan pembangunan ekonomi: awal,  menengah, dan 

lanjutan. 

1. Pada langkah awal pengeluaran pemerintah pengeluaran investasi ditujukan 

pemerintah untuk menciptakan sarana dan prasarana umum misalnya 

prasarana kesehatan, pendidikan dan seterusnya. 

2. Pada langkah manengah, pemeritah berperan dalam menggalakkan 

pertumbuhan ekonomi juga menangani terjadinya kegagalan pasar. Selain itu 

pemerintah harus mensiapkan barang publik dalam jumlah lebih dan kualitas 

baik diera sektor swasta mulai mengalami perkembangan. 

3. Pada langkah lanjut, kegiatan pemerintah dari penyediaan sarana infrastruktur 

hingga pengeluaran untuk mensejahterakan masyarakat melalui program 

kesehatan, jaminan hari tua dan sebagainya. 

Investasi pemerintah merupakan penggunaan anggaran pemerintah untuk 

mendanai kegiatan dalam waktu satu tahun anggaran. Investasi pemerinta menjadi 

salah satu penopang pertumbuhan ekonomi disuatu daerah, terdapatnya investasi 
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dari pemerintah maka perkembangan ekonomi meningkat sebab menarik investor 

masuk sehingga tenaga kerja mampu terserap untuk bekerja dapat mengurangi 

pengangguran(Pateda dkk, 2019). 

C. Pengangguran 

Pengangguran adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan 

seseorang yang tergolong angkatan kerja yang masih mencari pekerjaan pada 

tingkat upah, namun belum memperoleh pekerjaan diinginkannya (Trisnu, 2019). 

Timbulnya pengangguran sedikit menghambat perputaran perekonomian, dengan 

menganggur, produktivitas dan pendapatan seseorang menurun yang berakibat 

menimbulkan masalah sosial. Kehilangan pekerjaan menurunka standar hidup serta 

mengalami tekanan (Amins, 2017). 

Mankiw (2007) beranggapan bahwa tingkat pengangguran dihitung melalui 

perbandingan jumlah pengangguran dan angkatan kerja ditunjukkan dalam persen, 

kurannya pendapatan akan menurunkan taraf kemakmuran dan kesejahtraan. 

Pengangguran yang cukup tinggi menyebabkan huru-hara politik, keamanan dan 

menggangu perkembangan ekonomi. 

Pengukuran tingkat pengangguran dapat dinyatakan dalam rumus sebagai 

berikut (Mankiw dkk, 2013)  

Tingkat pengangguran  
Jumlah pengangguran

Angkatan kerja
 x100 

Pengangguran dikaitkan sebagai orang yang berkeinginan bekerja tapi tidak 

mempunyai pekerjaan. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya dibagi 

menjadi empat menurut Sukirno (2008) dalam (Utami, 2020) yaitu: 
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a. Pengangguran Friksional adalah pengagguran yang muncul sebab terdapat 

disparitas antara pencari kerja serta peluang pekerjaan yang terhambat karena 

waktu, informasi, dan jarak. 

b. Pengangguran sirkular adalah pengangguran yang disebabkan perubaha 

dalam kegiatan ekonomi. 

c. Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang terjadi dari 

perubahan struktur ekonomi wilayah, misalnya dari struktur tidak dapat 

bekerja dibidang industri karena keterbatasan keterampilan. 

d. Pengangguran teknologi terjadi karena adanya kemajuan teknologi atau 

perubahan dalam menggunakan tenaga manusia menjadi mesin/mekanisasi 

e. Pengangguran musiman adalah pengangguran berkala yang bekerja pada 

selang musim tanam maupun musim panen. 

Pada Teori Klasik dalam (Dongoran et al., 2016) menyebutkan ada dua 

ulasan yang penyebab timbulnya pengangguran yaitu: 

a. Kekakuan upah, tenaga kerja tidak ingin menerima upah yang relatif murah. 

Ketika tenaga kerja bersedia dengan upah rendah maka, permintaan tenaga 

kerja akan naik dan tinagkat pengangguran berkurang 

b. Kekakuan kedua dari pelaku usaha, yang memonopoli menentukan  harga 

pasar. 

Pengangguran suatu hal yang tidak diinginkan, tetapi permasalahan terus 

menyebar karena sejumlah komponen yang mempengaruhi. Beberapa penyebab 

pengangguran: (Franita, 2016). 

a. Minimnya lapangan pekerjaan dalam menyerap para pencari kerja yang ada. 
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b. Bertambahnya angka pengangguran karena keterampilan pencari kerja yang 

kurang dan jumlahnya yang meningkat. 

c. Minimnya informasi membuat pencari kerja tidak dapat menemukan 

informasi tentang perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. 

d. Kurang meratanya lapangan pekerjaan dan sedikitny lapangan pekerjaan. 

e. Masih belum maksimal memberikan pelatihan kerja/softskill 

f. Melekatnya rasa malas sehingga pencari pekerjaan dalam mencari peluang 

kerja sangat mudah menyerah 

D. Otonomi Daerah 

Menurut pasal 1 undang-undang pemerintah daerah nomor 32 tahun 2004 

mengenai perimbangan keuangan daerah dan nomor 33 tahun 2004, yang 

menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang  mengatur serta mengurus 

kepentingan masyarakat sesuai ketentuan undang-undang.(Christia dkk, 2019). 

Era otonomi daerah sangat penting campur tangan pemerintah untuk 

mengelola potensi yang ada didaerahnya masing-masing, untuk rencana 

pembangunan ekonomi daerah. Teori Keynesian Klasik menyatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi  dipengaruhi oleh peran pemerintah. Keynes berpendapat 

bahwa dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dibutuhkan 

peran pemerintah dalam mengelola perekonomian, melalui kebijakan moneter dan 

fiiskal (Koyongian, 2019). 

Pemberian otonomi daerah dimaksudkan agar daerah yang bersangkutan 

dapat mengatur sendiri dan mengurus daerahnya dalam rangka meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan 
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pekerjaan pembangunan. Untuk itu, Kepala Daerah diberi wewenang untuk 

mengurus urusan pemerintahan. (Mirsan et al., 2019). 

prinsip otonomi daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerahnya 

sendiri yang menitikberatkan pada daerah Tingkat II dengan tujuan-tujuannya, 

sebagaimana diuraikan dalam tafsir umum UU No.32 tahun 2004 Hak-hak daerah 

mempunyai asas-asas sebagai berikut: 

1. Perwujudan otonomi daerah memperhatikan aspek demokrasi, potensi, 

keadilan, serta keragaman. 

2. Perwujudan otonomi daerah mengikut pada otonomi yang luas, realistis, dan 

bertanggung jawab. 

3. Perwujudan otonomi yang luas dan lengkap bagi daerah berada di 

kabupaten/kota, sedangkan untuk provinsi otonominya masih terbatas. 

4. perwujudan otonomi daerah harus sesuai atas ketentuan negara, sehingga 

terjamin hubunagn yang baik antara pusat dan daerah. 

5. perwujudan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah 

otonom, oleh karena itu di kabupaten atau kota tidak memiliki wilayah 

administrasi. Demikian juga di daerah yang  khusus didorong oleh pemerintah 

atau pihak lain, seperti kawasan industri. 

6. perwujudan otonomi daerah harus lebih memperkuat fungsi legislatif daerah 

maupun fungsi pengawasan dan penganggaran bagi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 
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7. Pelaksanaan tugas bantuan tidak hanya pemerintah daerah yang terlibat, tetapi 

juga pemerintah daerah ke desa  dengan dana, sarana, prasarana dan  sumber 

daya manusia 

Fokus otonomi daerah terdiri dari 3 (tiga) dalam (Oktavina, 2012) 

1. Otonomi  terkonsentrasi pada kekuasaan administratif pemerintah daerah, 

seperti mengelola pegawai, biaya, dan pendapatan daerah. 

2. Otonomi terkonsentrasi pada distribusi kekuasaan daerah disertai dengan 

otoritas pemerintah pusat serta partisipasi masyarakat daerah. 

3. Pemusatan pada pelaksanaan fungsi pemerintah daerah yang dijalankan 

melalui kewenangan daerah dalam mengelola urusan yang diberikan. 

E. Desentralisasi 

Desentralisasi adalah penyerahkan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah (Kuncoro, 2006). Prawirosetoto dalam (Pujiati, 2007), 

desentralisasi fiskal adalah pelimpahan tanggung jawab dan alokasi kekuasaan 

untuk keputusan dibidang fiskal, termasuk aspek penerimaan dan pengeluaran. 

Berdasarkan ketentuan UU 32/2004, urusan pemerintahan yang menjadi tanggung 

jawab daerah wajib mendanai pelaksanaan dan menanggung atas anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. 

Desentralisasi merupakan istilah luas dan dikaitkan dengan permasalahan 

kekuasaan, seringkali berkaitan dengan pendelegasian atau penyerahan kekuasaan 

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjalankan urusan 

pemerintahan di daerah. Peran pemerintah pusat dalam rangka desentralisasi yakni 

memantau dan memandu pelaksanaan otonomi daerah. (Abikusna, 2017). 
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Menurut teori desentralisasi Oates, desentralisasi dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat karena pemerintah daerah dapat 

memproduksi dan mendistribusikan barang publik secara lebih efisien. Oates juga 

menjelaskan bahwa desentralisasi akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan 

membawa pertumbuhan ekonomi yang dinamis oleh pengeluaran pemerintah 

daerah untuk infrastruktur dan bidang sosial.(Sasana, 2009)  

Kebijakan desntralisasi dibedakan dalam tiga jenis; 

1. Desentralisasi politik, yaitu desentralisasi daerah yang lebih besar, 

melibatkan berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan 

norma dan peraturan yang berbeda. 

2. Desentralisasi administratif, yaitu pemisahan kekuasaan, tanggung jawab, 

dan sumber daya diantara tingkat pemerintahan. 

3. Desentralisasi fiskal, yaitu pemberdayaan daerah untuk menemukan sumber 

pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintah, dan untuk 

menetapkan pengeluaran rutin dan belanja modal maupun investasi. 

Kebijakan fiskal menggolongkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah 

meliputi tiga kegiatan utama; pertama, kebijakan yang kaitannya dalam pengadaan 

barang dan jasa publik; kedua, kebijakan terkait pajak; dan ketiga, kebijakan 

mengenai tunjangan jaminan sosial, tunjangan sosial kepada rumah tangga. 

Mengenai sumber pendapatan daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004, rinciannya 

adalah sebagai berikut: 

1. PAD 
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Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang 

mengindikasikan kemampuan suatu daerah dalam mengumpulkan sumber dana 

untuk mendanai kegiatan daerah. Menurut UUD No 32 tahun 2004 Pendapatan Asli 

Daerah berasal dari pajak, beacukai daerah, keuntungan  perusahaan daerah, dan 

pendapatan lain yang di sahkan. 

2. Dana Perimbangan  

Dana perimbangan adalah dana dari anggaran pendapatan belanja negara 

yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka 

terlaksananya desentralisasi. Uraian jenis dana perimbangan adalah: 

a. Dana Bagi Hasil (DBH) 

Dana bagi hasil adalah dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah 

secara persentase untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai bagian dari 

pelaksanaan desentralisasi. bagi hasil termasuk pajak bumi dan bangunan 

(PBB), hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPH). 

Dana bagi hasil lainnya berasal dari sumber daya alam termasuk kehutanan, 

pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak, dan pertambangan 

gas alam. 

b. Dana Alokasi Umum (DAU) 

Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan setiap tahun 

kepada setiap daerah otonom di Indonesia sebagai dana pembangunan. 

Disediakan oleh pemerintah pusat untuk mendanai kekurangan  pemerintah 

daerah dalam penggunaan PAD didaerah otonom. 

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) 
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Dana alokasi merupakan dana yang bersumber dari APBN yang 

didistribusikan untuk daerah dengan tujuan mendanai kebutuhan khusus. 

Anggaran  perimbanagan ini sesuai dengan UUD No.25 tahun 1999 tentang 

pemantauan keuangan pemerintah pusat dan daerah. 

d. Pinjaman Daerah 

Pinjaman daerah berkaitan dengan pengeluaran pembiayaan keperluan 

daerah misalnya pengadaan infrastruktur yang dapat  menghasilkan 

e. Lain-lain Pendapatan 

Pendapatan lainnya meliputi pendapatan dalam pembiayaan dana darurat, 

alokasi dana darurat  dari APBN sebagai kebutuhan mendesak seperti 

bencana alam yang tidak dapat dikelola oleh  sumber daya APBD. 

f. Investasi  

Investasi dalam bermacam wujud akan memiliki banyak pengaruh pada 

perekonomian suatu daerah, serta menjadi aspek penting yang menentukan 

tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan  masyarakat 

untuk terus meningkatkan aktivitas ekonomi, meningkatkan pendapatan 

nasional dan tingkat kesejahteraan. 

F. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh investasi pemerintah terhadap kemiskinan 

Investasi dipahami sebagai belanja modal ataupun pembelian perlengkapan 

produksi dalam meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa yang tersedia 

yang menunjang perekonomian. Menurut Noor (2015), hampir semua wujud 

investasi bermanfaat untuk kebutuhan umum. Selain menghasilkan barang dan jasa 
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yang diperlukan  masyarakat. Investasi  pemerintah juga berkontribusi pada bidang 

pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengembangan tenaga kerja di suatu 

daerah, dengan bertambahnya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, akan 

mengurangi kemiskinan. 

2. Pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan 

Pengangguran berakibat mengurangi penghasilan masyarakat, sehingga 

kesempatan dalam mencapai kesejahtraan menurun. Yang dilakukan orang untuk 

mencari nafkah atau penghasilan adalah dengan bekerja, ketika tidak bekerja 

ataupun menganggur berdampak pada tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan dan 

mengarah pada pengurangan  konsumsi, sehingga masuk dalam kategori miskin. 

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya merupakan salah satu tumpuan dasar dalam proses 

pelaksanaan penelitian guna menambah teori yang digunakan dalam tinjauan 

penelitian ini. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Made Suyana Utama, 2019) dengan 

judul “pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi bali” adapun hasil yang 

diperoleh investasi berpengaruh positif namun tidak signifikan kepada kemiskinan 

di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Ini menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan 

oleh pemerintah maupun swasta masih sepenuhnya tidak menyeluruh dan dan 

kurang menangani masyarakat miskin yang ada di wilayah kabupaten/kota bali. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Tri Prasetyawan dkk, 2017). Dengan 

judul penelitian “Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap 
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Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa 

Timur” berdasarkan hasil analisis pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan 

menunjukkan hubungan yang negatif dan siginifikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

peningkatan investasi berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa 

Timur. 

Pada penelitian yang dilaksanakan oleh (Yolanda Pateda dkk, 2018). 

Dengan judul penelitian “Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan 

Pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan” dalam hasil analisis diketahui 

pengaruh investasi terhadap kemiskinan menunjukkan arah negatif dan signifikan. 

Adanya pengaruh negatif antara investasi terhadap tingkat kemiskinan disebabkan 

investasi yang dilakukan pemerintah provinsi gorontalo dari tahun ke tahun, 

memberikan dampak positif dalam menurunkan tingkat kemsikinan. 

Pada penelitian yang dilakukan (Diah Retnowati dkk, 2017). Dengan 

analisis penelitian “Pengaruh Pengangguran dan Pertumbuhan ekonomiTerhadap 

Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah” berdasarkan hasil analisis pengangguran 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di jawa 

tengah maksudnya ketika pengangguran naik akan diikuti pula oleh peningkatan 

kemsikinan dan pertumbuhan ekonomi regional berpengaruh negatif terhadap 

tingkat kemsikinan di jawa tengah. 

Pada penelitian yang dilakukan (Diah Paramita, 2019). Dengan analisis 

penelitian “Pengaruh Investasi dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

dan Kemiskinan di Provinsi Bali” berdasarkan hasil penelitian investasi 

berpengaruh negatif secara langsung dan berpengaruh signifikan terhadap 
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kemiskinan dan pengangguran berpengaruh positif secara langsung dan signifikan 

terhadap kemiskinan di Bali. 

Pada penelitian yang dilakukan (Maryati, 2020).Dengan analisis penelitian 

“Analisis Pengaruh PDRB, Investasi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018” penenlitian ini membahas mengenai 

pengaruh investasi (PMA dan PMDN) dan pengangguran terhadap PDRB dalam 

mengurangi angka kemiskinan dengan menggunakan analisis multivariate. Pada 

penelitian ini, digambarkan bahwa model multivariate dari variabel PMA (X1), 

PMDN (X2), pengangguran (X3), dan PDRB (Ŷ) terhadap kemiskinan. Variabel 

Investasi yaitu PMA dan PMDN pada model 1 memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kenaikan PDRB di Provinsi Jawa Tengah. Variabel 

Pengangguran pada model 1 memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap 

tingkat PDRB Provinsi Jawa Tengah. Variabel PDRB pada model 2 yang telah 

dipengaruhi oleh variabel investasi dan pengangguran pada model 1 memiliki 

pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa 

Tengah. 

Pada penelitian yang dilakukan (Rini Sulistiawati, 2012). Dengan analisis 

penelitian Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan 

Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Di Indonesia. Penelitian ini 

termasuk dalam jenis penelitian eksplanatori, yaitu suatu penelitian yang 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel Investasi berpengaruh tidak signifikan 

dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi berpengaruh signifikan 
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dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja.Pertumbuhan ekonomi dan 

penyerapan tenaga kerja berpengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan 

positif terhadap kesejahtraan masyarakat di Provinsi di Indonesia. 

Pada penelitian yang dilakukan (Bagus Purbadharmaja, 2015). Dengan 

analisis penelitian Pengaruh Investasi dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Serta Kemiskinan Di Provinsi Bali. Jenis penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif asosiatif pada penelitian ini, menunjukkan variabel Investasi 

berpengaruh positif, pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Investasi berpengaruh negatif, pengangguran berpengaruh 

positif, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Provinsi Bali. 

Pada penelitian yang dilakukan (Wahyu Hidayat, 2019). Dengan analisis 

penelitian Pengaruh Tingkat Pengangguran, Investasi Terhadap Kemiskinan Di 

Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Metode analisis dalam penelitian ini merupakan 

analisis data panel. Penelitian ini menunjukkan Hasil penelitian ini menunjukkan 

variabel investasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

kemiskinan dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten. 

Pada penelitian yang dilakukan (Nasruddin, 2021). Dengan analisis 

Pengaruh Tingkat Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia Dan Investasi 

Terhadap Kemiskinan Di Kalimantan Selatan. Metode yang dipakai dalam 

penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yang menunjukkan Hasil penelitian 

ini menunjukkan variabel tingkat pengangguran,indeks pembangunan manusia dan 
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investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kalimantan 

Selatan. 

Pada penelitian yang dilakukan (Dawami Buchori Amins, 2017). Dengan 

analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di 

Kabupaten Berau. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pengangguran 

berpengaruh positif namun berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di 

Kabupaten Berau. 

Pada penelitian yang dilakukan (Ferry Siswardi, 2020). Dengan analisis 

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Tingkat Inflasi, Dan Pengangguran 

Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan 

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan sedangkan variabel investasi 

dan pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 

provinsi jambi. 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil 

1 Made Suyana 

Utama (2019) 

Pengaruh 

Pengeluaran 

Pemerintah dan 

Investasi 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Dan 

Tingkat 

Kemiskinan Di 

Kabupaten/Kota 

Provinsi Bali 

XI: Pengeluaran 

pemerintah 

X2:Investasi 

YI:Pertumbuhan 

Ekonomi 

Y2:Kemiskinan 

Berdasarkan 

hasil analisis 

menunjukkan 

pengeluaran 

pemerintah 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

tingkat 

kemiskinan, 

investasi 
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memiliki 

pengaruh 

positif 

terhadap 

tingkat 

kemiskinan,se-

dangkan 

pertumbuhan 

ekonomi 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

tingkat 

kemiskinan. 

2 Tri 

Prasetyawan, 

Dkk (2017) 

Analisis 

Pengaruh 

Investasi dan 

Tenaga Kerja 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Serta 

Hubungannya 

terhadap 

Kemsikinan di 

Provinsi Jawa 

Timur 

XI:Investasi 

X2:Tenaga Kerja 

YI:Pertumbuhan 

Ekonomi 

Y2:Kemiskinan 

Berdasarkan 

hasil dari 

penelitian 

investasi, dan 

tenaga kerja 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

tenaga kerja. 

Investasi dan 

tenaga kerja 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

kemsikinan 

dan signifikan 

3 Yolanda 

Pateda, Dkk 

(2018) 

Pengaruh 

Investasi, 

Pertumbuhan 

Ekonomi Dan 

Pengeluaran 

Pemerintah 

Terhadap 

Tingkat 

Kemiskinan Di 

Gorontalo 

XI:Investasi  

X2:Pertumbuhan  

Ekonomi 

X3:Pengeluaran 

Pemerintah 

YI:Tingkat  

Kemiskinan 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan, 

Investasi 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

kemiskinan, 

pertumbuhan 

eknomi 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

kemiskinan 

sedangkan 
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pengeluaran 

pemerintah 

tidak memiliki 

pengaruh 

terhadap 

kemiskinan 

4 Diah 

Retnowati, 

Dkk (2017) 

Pengaruh 

Pengangguran 

dan 

Pertumbuhan 

ekonomi 

Terhadap 

Tingkat 

Kemiskinan di 

Jawa Tengah 

X1:Pengangguran 

X2:Pertumbuhan 

Ekonomi 

Y1:Kemiskinan 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

pengangguran 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kemsikinan. 

Pertumbuhan 

ekonomi 

memiliki 

pengaruh 

negatif 

terhadap 

kemiskinan. 

5 Adi Sanjaya 

(2019) 

Pengaruh 

Investasi dan 

Pengangguran 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Kemiskinan di 

Provinsi Bali 

XI:Investasi  

X2:Pengangguran 

Y1:Pertumbuhan 

Ekonomi 

Y2:Kemiskinan 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan, 

investasi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi, 

pengangguran 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

Investasi 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan 

dan 

pengangguran 
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berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan di 

Provinsi Bali 

6 Maryati (2020) Analisis 

Pengaruh 

PDRB, 

Investasi, dan 

Pengangguran 

Terhadap 

Kemiskinan di 

Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 

2013-2018 

X1:PMA 

X2:PMDN 

X3:Pengangguran 

Y:PDRB 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

variabel 

investasi PMA 

dan PMDN 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

PDRB 

Variabel 

pengangguran 

memiliki 

pengaruh 

negative dan 

signifikan 

terhadap 

tingkat PDRB 

di Provinsi 

jawa. 

7 Rini 

Sulistiawati 

(2012) 

Pengaruh 

Investasi 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Serta 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Provinsi Di 

Indonesia 

X1:Investasi 

Y1:Pertumbuhan 

Ekonomi 

Y2:Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Y3:Kesejahtraan 

Masyarakat 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

variabel 

Investasi 

berpengaruh 

tidak 

signifikan dan 

negatif 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi dan 

investasi 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif 

terhadap 

penyerapan 

tenaga kerja. 
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Pertumbuhan 

ekonomi dan 

penyerapan 

tenaga kerja 

berpengaruh 

tidak 

signifikan dan 

mempunyai 

hubungan 

positif 

terhadap 

kesejahtraan 

masyarakat di 

Provinsi di 

Indonesia 

8 Bagus 

Purbadharmaja 

(2015) 

Pengaruh 

Investasi dan 

Pengangguran 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Serta 

Kemiskinan Di 

Provinsi Bali 

X1:Investasi 

X2:Pengangguran 

Y1:Pertumbuhan 

Ekonomi 

Y2:Kemiskinan 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

variabel 

Investasi 

berpengaruh 

positif, 

pengangguran 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

Investasi 

berpengaruh 

negatif, 

pengangguran 

berpengaruh 

positif, 

pertumbuhan 

ekonomi 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan di 

Provinsi Bali 

9 Wahyu 

Hidayat  

(2019) 

Pengaruh 

Tingkat 

Pengangguran, 

X1:Pengangguran 

X2:Investasi 

Y:Kemiskinan 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 
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Investasi 

Terhadap 

Kemiskinan Di 

Kabupaten/Kota 

Provinsi Banten 

variabel 

investasi 

memiliki 

pengaruh 

positif dan 

tidak 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan 

dan 

pengangguran 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan di 

Kabupaten/ 

Kota Provinsi 

Banten 

10 Nasruddin 

(2021) 

Pengaruh 

Tingkat 

Pengangguran, 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia Dan 

Investasi 

Terhadap 

Kemiskinan Di 

Kalimantan 

Selatan 

X1:Tingkat 

Pengangguran 

X2:Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

X3:Investasi 

Y:Kemiskinan 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

variabel 

tingkat 

pengangguran,

indeks 

pembangunan 

manusia dan 

investasi 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan di 

Kalimantan 

Selatan 

11 Dawami 

Buchori Amins 

(2017) 

Pengaruh 

Tingkat 

Pengangguran 

Terhadap 

Tingkat 

Kemiskinan Di 

Kabupaten 

Berau 

X1:Pengangguran 

Y:kemiskinan 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

variabel 

pengangguran 

berpengaruh 

positif namun 

berpengaruh 

secara 

signifikan 
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terhadap 

kemiskinan di 

Kabupaten 

Berau 

12 Ferry Siswardi 

(2020) 

Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Investasi, 

Tingkat Inflasi, 

Dan 

Pengangguran 

Terhadap 

Tingkat 

Kemiskinan Di 

Provinsi Jambi 

X1:Pertumbuhan 

Ekonomi 

X2:Investasi 

X3:Tingkat Inflasi 

X4:Pengangguran 

Y:Kemiskinan 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

variabel 

pertumbuhan 

ekonomi, 

inflasi tidak 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan 

sedangkan 

variabel 

investasi dan 

pengangguran 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

tingkat 

kemiskinan di 

provinsi jambi 
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H. Kerangka Pikir 

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan teoritis diatas maka peneliti 

membuat kerangka pikir penelitian sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

I. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan perkiraan sementara. Dikatakan sementara karena 

jawaban yang diberikan didasarkan pada teori yang perlu dibuktikan kebenarannya. 

Maka perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Diduga bahwa investasi pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kemiskinan 

2. Diduga bahwa pengangguran berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kemiskinan 

3. Diduga bahwa investasi pemerintah dan pengangguran berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap kemiskinan.  

Pengangguran 

(X2) 

Kemiskinan (Y) 

Investasi 

Pemerintah (X1) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan metode analisis kuantitatif. Riset atau 

Penelitian kuantitatif merupakan pengumpulan data dengan wujud analisis data 

bersifat angka atau numerik. Dimana proses ini dipakai dalam mendapatkan 

prediksi, rata-rata, uji keterkaitan, uji sebab akibat serta generalisasi hasil. 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa 

time series, dari tahun 2001-2021. Data sekunder adalah mengumpulkan data secara 

tidak langsung oleh peneliti dari beberapa sumber, melalui studi kepustakaan 

seperti buku, internet, laporan, jurnal atau instansi, menyediakan data yang telah 

disebutkan dalam  laporan atau dokumen. 

2. Sumber Data 

Sumber data-data yang digunakan dari penelitian ini diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, serta sumber-sumber lainnya yang 

menjadi pendukung dari penelitian ini. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data untuk penelitan ini merupakan metode dokumentasi. 

Metode ini berarti mengumpulkan dan mengelola data berdasarkan bahan informasi 

yang  diperoleh dari otoritas yang berwenang. Kemudian mengumpulkan data dan 

informasih yang sesuai yang menjadi fokus  penelitian ini. 
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D. Metode Analisis Data 

Data yang berkaitan dalam penelitian ini dianalisis, menggunakan  analisis 

regresi linier berganda. Regresi berganda digunakan untuk penelitian dengan 

beberapa variabel independen. Menurut Ghozali (2018), analisis regresi linier 

berganda digunakan untuk mengetahui arah serta  pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

Untuk memudahkan analisis, penelitian ini dilakukan dengan bantuan 

software SPSS. Persamaan ekonometrika dalam penelitian ini menggunakan model 

dasar untuk menentukan hubungan antara variabel terikat (Y) dan variabel bebas 

(X), yaitu pengaruh investasi pemerintah dan pengangguran terhadap kemiskinan. 

Secara eksplisit dinyatakan dalam rumus berikut: 

Y=β0 + β1X1 + β2X2 + e 

Terdapat selisih antara besaran satuan dan besaran variabel, maka 

persamaan regresi dibuat menggunakan model logaritma natural, sebagai berikut: 

Ln Y= β0 + β1LnX1 + β2LnX2 + e 

Keterangan: 

Ln = Logaritme Natural 

Y = Kemiskinan 

X1 = Investasi Pemerintah 

X2 = Pengangguran 

β1β2 = Koefisien Regresi 

β0 = Konstanta 

e = error 
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1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas adalah model regresi yang digunakan dan dimaksudkan 

untuk menguji atau menentukan apakah data yang digunakan berdistribusi normal. 

Uji normalitas dapat ditentukan dengan menggunakan plot histogram melalui  plot 

probabilitas normal. Dengan asumsi jika titik-titiknya diagonal, residualnya 

berdistribusi normal, tetapi jika titik-titiknya tidak diagonal, maka data yang 

digunakan tidak berdistribusi normaI. 

b. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan uji korelasi linier antara variabel bebas dalam 

suatu model regresi. Dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel bebas. 

Jika korelasinya kurang dari 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas, dan jika 

korelasinya lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas. 

Tujuan dari uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah pada model 

regresi terdapat kesamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Cara untuk mendeteksi ada  tidaknya varians variabel adalah 

dengan melihat grafik antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan 

residual (SRESID). Syarat analisisnya, jika terdapat pola tertentu seperti titik yang  

membentuk pola yang teratur, hal ini menunjukkan terjadi gejala 

heteroskedastisitas. sebaliknya, jika membentuk pola yang jelas dan titik menyebar 

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 
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Uji autokorelasi adalah untuk mengetahui dalam model regresi linear 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji autokorelasi  model 

regresi linier harus dilakukan jika datanya adalah data deret waktu atau time series. 

Nilai sampel atau pengamatan tertentu sangat dipengaruhi oleh nilai pengamatan 

sebelumnya. Untuk  mendeteksi ada atau tidak terjadi autokorelasi dengan cara 

melakukan uji Durbin Watson (DW test). 

Tabel 3. 1 

Pengambilan Keputusan Durbin-Watson 

Nilai Statistik d Hasil 
0< d < dL Menolak hipotesis nol adanya autokorelasi positif 
dL ≤ d ≤ dU Tidak ada keputusan 
dU ≤ d ≤ 4 - dU Menerima hipotesis nol; tidak ada autokorelasi 

positif/negatif 
4 – dU ≤ d ≤ 4 - dL Tidak ada keputusan 
4 – dL ≤ d ≤ 4 Menolak hipotesis nol; adanya autokorelasi negatif 

 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji R² atau koefisien determinasi adalah mengukur kekuatan hubungan 

linier variabel dependen dan variabel independen dengan notasi R². Nilai R² 

memiliki interval mulai dari 0 sampai 1. Semakin besar R² mendekati 1 maka model 

regresi tersebut semakin baik. Apabila nilai R2 mendekati 0, maka variabel 

independen menunjukkan hubungan yang lemah. Adjust R digunakan untuk 

mengatasi kelemahan pada R² yang peka terhadap jumlah variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model regresi. Karena dengan adanya penambahan variabel 

bebas ke dalam model regresi kemungkinan akan menaikkan nilai R². 
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b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau 

independen yang terdapat dalam model regresi memiliki pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. 

• Jika nilai sig < 0,05, atau F hitung > F tabel maka terdapat pengaruh variabel 

X secara bersama-sama terhadap variabel Y 

• Jika nilai sig > 0,05, atau F hitung < F tabel maka tidak terdapat pengaruh 

varibel X secara simultan terhadap varibel Y 

c. Uji Koefisien Parsial (Uji t ) 

Uji-t digunakan untuk menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan menguji 

tingkat signifikansi masing-masing variabel independen. Jika tingkat signifikansi 

lebih besar dari 0,05, berarti variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat. Dan jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, berarti variabel bebas 

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. 

E. Definisi Operasional 

1. Variebel bebas (Variabel Independen) 

a. Investasi Pemerintah (X1) 

Investasi pemerintah merupakan upaya pembangunan infrastruktur serta 

perluasan lapangan pekerjaan melalui kegiatan padat karya yang dibiayai oleh 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah, anggaran pendapatan 

dan belanja daerah  (APBD) di tingkat provinsi, kabupaten/kota Investasi publik 

dilakukan untuk persediaan barang publik. 



42 
 

 
 

b. Pengangguran (X2) 

Pengangguran dipahami sebagai  keadaan penduduk dalam angkatan kerja 

yang menginginkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Pengangguran juga 

dapat diartikan sebagai seseorang yang  mencapai usia tertentu tanpa pekerjaan dan 

sedang mencari pekerjaan untuk mendapatkan gaji. 

2. Variabel terikat (Variabel Dependen) 

a. Kemiskinan (Y) 

Kemiskinan adalah kondisi kesulitan total yang dirasakan oleh individu atau 

keluarga dengan kata lain tidak dapat memenuhi persyaratan dasar kebutuhan yang 

layak. Kemiskinan juga dicirikan sebagai dalam kelompok masyarakat yang tidak 

memiliki pilihan untuk memenuhi tingkat kemakmuran moneter yang dipandang 

sebagai kebutuhan dasar dari gaya hidup tertentu, khusunya ketiadaan aset, sumber 

daya yang layak serta upah yang layak.
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran  Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis, Astronomis dan Administrasi Sulawesi Selatan 

Secara geografis, Sulawesi Selatan merupakan wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang terletak dibagian selatan Pulau Sulawesi. Fokus 

manajerial ibukota adalah Makassar, yang sebelumnya dikenal sebagai Ujung 

Pandang. Dilihat dari posisi topografinya, wilayah Sulawesi Selatan memiliki batas 

provinsi sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi 

Sulawesi Tengah  

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar  

d. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi 

tenggara 

Letak astronomis Provinsi Sulawesi Selatan berada pada  0°12' Lintang 

Selatan dan 8° Lintang Selatan dan antara 116°48' - 122°36' Bujur Timur dan 

dilintasi oleh garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan ibu kota Makassar memiliki kedudukan yang penting, 

karena terletak di tengah-tengah Kepulauan Indonesia. Secara finansial daerah ini 

sangat diuntungkan, jalur air di Selat Makassar telah menjadi salah satu jalur 

transportasi internasional, dan Kota Makassar telah ditetapkan sebagai pintu masuk 

Kawasan Timur Indonesia (KTI). 
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Secara administrasi luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 

46.717,48 km2 persegi yang meliputi 24 kabupaten /kota yang terdiri dari 3 kota 

yaitu: Kota Makassar, Kota Pare-Pare, Kota Palopo dan terdiri dari 21 kabupaten 

yaitu: Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, 

Sinjai, Maros, Pangkep, Barru, Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, 

Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja, Toraja Utara. 

Tabel 4.1 

Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota di 

Sulawesi Selatan Tahun 2021 

Kabupaten/Kota Luas Area 

(Km2) 

Banyaknya 

Kecamatan 

Banyaknya 

Desa/Kelurahan 

Kepulauan Selayar 1357,03 11 88 

Bulukumba 1284,63 10 136 

Bantaeng 395,83 8 67 

Jeneponto 706,52 11 113 

Takalar 566,61 9 100 

Gowa 1883,32 18 167 

Sinjai 798,96 9 80 

Maros 1619,12 14 103 

Pangkep 1132,08 13 103 

Barru 1174,71 7 55 

Bone 4559,00 27 371 

Soppeng 1557,00 8 70 

Wajo 2502,06 14 190 

Sidrap 1883,23 11 106 

Pinrang 1961,67 12 108 

Enrekang 1786,93 12 129 

Luwu 3343,97 22 227 

Tana Toraja 1990,22 19 159 

Luwu Utara 7502,58 15 174 

Luwu Timur 6944,88 11 130 

Toraja Utara 1215,55 21 151 

Kota Makassar 199,26 15 153 

Kota Pare Pare 99,33 4 22 

Kota Palopo 252,99 9 48 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 
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Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPS kependudukan, jumlah 

penduduk pada tahun 2020 adalah 9.037,5 ribu orang dengan laju perkembangan 

1,18% setiap tahun, jumlah penduduk terbanyak di wilayah Sulawesi Selatan adalah 

kota Makassar dengan jumlah penduduk sebesar 1.423,9 ribu jiwa dan Penduduk 

terkecil terdapat di Kepulauan Selayar dengan jumlah penduduk 137,1 ribu jiwa. 

Pada tahun 2020, proporsi jenis kelamin Wilayah Sulawesi Selatan adalah 98,6% 

dengan 4.504.641 laki-laki dan 4.568.868 perempuan. Jumlah orang yang bekerja 

pada tahun 2020 adalah 4.006.620 orang dengan tingkat angkatan kerja 93,69%. 

B. Deskripsi Data Penelitian 

Gambaran tentang perkembangan faktor-faktor yang digunakan dalam 

variabel penelitian ini yaitu variabel kemiskinan sebagai variabel terikat sedangkan, 

investasi pemerintah dan pengangguran sebagai variabel bebas. 

1. Perkembangan Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan 

Kemiskinan adalah masalah yang umumnya tidak lagi dianggap sebagai 

kekurangan finansial, namun sebagai kurangnya kebebasan esensial dan perlakuan 

berbeda dari aspek kehidupan sehari-hari. Kemiskinan menyiratkan bahwa adanya 

unsur sosial yang mencegah seseorang atau kelompok di suatu tempat dalam 

memenuhi kebutuhan dasar mereka harus sesuai dengan kualitas atau standar umum 

yang berlaku dimata publik. 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan kemiskinan sebagai 

masalah yang perlu diselesaikan. Bentuk pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam 

pengurangan kemiskinan dengan memberikan akses kesempatan kerja, akses 
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pelayanan kesehatan, akses pendidikan, perumahan dan akses kawasan 

pemukiman. 

Tabel 4.2 

Data Kemiskinan Sulawesi Selatan  

Tahun Jumlah Penduduk Miskin 

(ribuan jiwa) 

Perkembangan Penduduk Miskin 

Dalam Persen (%) 

2001 1.296,30 - 

2002 1.070,50 0,17 

2003 1.058,79 (0,01) 

2004 1.000,69 (0,05) 

2005 1.280,60 0,27 

2006 1.112,00 (0,13) 

2007 1.083,40 (0,02) 

2008 1.042,20 (0,03) 

2009  936,90 (0,11) 

2010 917,40 (0,02) 

2011 840,29 (0,08) 

2012 812,27 (0,03) 

2013 863,23 0,06 

2014 806,35 (0,06) 

2015 864,51 0,07 

2016 796,81 (0,07) 

2017 825,97 0,03 

2018 779,64 (0,05) 

2019 759,58 (0,02) 

2020 800,24 0,05 

2021 765,46 (0.04) 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 

Badan Pusat Statistik merilis data kemiskinan di Sulawesi Selatan tahun 

2001 hingga tahun 2021 berkembang fluktuatif. Pada tahun 2001 jumlah penduduk 

miskin di Sulawesi Selatan sebanyak 1.296,30 ribu jiwa, pada tahun 2002 menurun 

-0,17 persen menjadi 1.070,50. Kemudian menurun hanya -0,01 persen pada tahun 

2003 sebesar 1.058,79 dan  -0,05 persen tahun  2004 sebesar 1.000,69 ribu jiwa. 

Pada tahun 2005-2021 cenderung mengalami penurunan dari 1.280,60 ribu jiwa di 

tahun 2005 menjadi 765,46 ribu jiwa pada tahun 2021. Jumlah penduduk miskin di 
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sulawesi cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya dilihat dari 

pertumbuhannya yang cenderung minus. Turunnya angka kemiskinan selama 

periode tersebut tidak terlepas dari program pengentasan kemiskinan. 

2. Perkembangan Investasi Pemerintah di Sulawesi Selatan 

Investasi adalah tindakan menanam modal untuk melakukan suatu usaha 

yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun dari luar negeri. 

Investasi memainkan peran penting sumber pendapatan nasional dan pertumbuhan 

ekonomi. Juga sebagai alternatif sumber dana dalam negeri yang digunakan untuk 

pembiayaan pembangunan. 

Tabel 4.3 

Data Investasi Pemerintah Sulawesi Selatan 

Tahun Realisasi Investasi Pemerintah 

(Rupiah) 

Perkembangan Investasi 

Pemerintah (%) 

2001 16.794.029.000 - 

2002 146.059.750.000 7,69 

2003 487.273.700.000 (2,33) 

2004 767.121.750.000 0,57 

2005 940.544.240.000 0,23 

2006 2.362.027.240.000 1,51 

2007 244.670.640.000 (0,89) 

2008 121.399.912.000 (0,50) 

2009 4.506.424.727.000 2,71 

2010 3.878.822.321.000 (0,14) 

2011 3.986.302.703.000 0,03 

2012 2.318.863.400.000 (0,42) 

2013 921.017.400.000 (0,60 

2014 4.949.546.800.000 4,37 

2015 9.215.300.000.000 0,86 

2016 3.334.600.000.000 (0,64) 

2017 1.969.400.000.000 (0,41) 

2018 3.275.900.000.000 0,66 

2019 5.672.600.000.000 0,73 

2020 9.142.300.000.000 0.61 

2021 12.075.400.000.000 0.32 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 
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Pada tabel 4.3 dapat dilihat data perkembangan Investasi pemerintah di 

Provinsi Sulawesi Selatan cenderung mengalami fluktuatif. Realisasi investasi 

pemerintah tertinggi pada tahun 2002 sebanyak 7,69% kemudian menurun pada 

tahun 2003 sebesar 2,33% sampai tahun 2021 sebesar 0,32% dengan rata-rata 

0,24%. 

3. Perkembangan Pengangguran di Sulawesi Selatan 

Pengangguran adalah masalah ketenagakerjaan yang serius bagi otoritas 

pemerintah. Masalah pengangguran umumnya diliputi oleh wilayah metropolitan 

karena industrialisasi. Pengangguran disebabkan oleh pasar tenaga kerja yang tidak 

sempurna. Menurut Sadono Sukirno, konsekuensi dari pengangguran adalah 

penurunan upah, yang menurunkan tingkat kesejahteraan dan kemungkinan 

miskinan karena kurangnya pendapatan. 

Pengangguran dianggap suatu keadaan yang keberadaannya tidak dapat 

dihindarkan, pengangguran memiliki pengaruh yang besar terhadap munculnya 

masalah kerawanan terhadap kejahatan sosial dan  politik serta kemiskinan dan 

ketidakstabilan. Biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki 

pekerjaan atau pengangguran karena juga bekaitan dengan keterbatasan pekerjaan. 

Berdasarkan tabel  perkembangan tingkat pengangguran di sulawesi selatan 

pada tahun 2001 tingkat pengangguran sebesar 113.345 jiwa dan 214.632 tahun 

2002 dengan peningkatan sebesar 0,89%. Hingg pada tahun 2003-2021 yang 

mengalami fluktuatif. Jumlah pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2005 

sebanyak 576.947 dengan peningkatan 1,44%. Hal ini disebabkan kebijakan 

pemerintah meningkatkan harga bahan baku minyak. 
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Tabel 4.4 

Data tingkat pengangguran terbuka Sulawesi Selatan 

Tahun Pengangguran Terbuka Perkembangan Pengangguran 

Dalam Persen (%) 

2001 113.345 - 

2002 214.632 0,89 

2003 214.863 0,01 

2004 235.684 0,09 

2005 576.947 1,44 

2006 370.308 (0,35) 

2007 372.714 0,06 

2008 311.768 (0,16) 

2009 314.664 0,09 

2010 298.952 (0,04) 

2011 236.926 (0,20) 

2012 208.983 (0,11) 

2013 176.912 (0,15) 

2014 188.765 0,06 

2015 220.636 0,16 

2016 186.291 0,15 

2017 213.695 0,14 

2018 213.105 (0,02) 

2019 200.304 (0,06) 

2020 269.817 0,34 

2021 252.349 (0,06) 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 

C. Hasil Analisis Data 

1. Analisis Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik merupakan langkah awal yang digunakan sebelum 

analisis regresi linier berganda. Pengujian ini dilakukan untuk  memberikan 

kepastian bahwa koefisien regresi tidak bias dan konsisten serta  memiliki akurasi 

dalam estimasi. uji asumsi klasik dilakukan untuk menunjukkan bahwa pengujian 

yang dilakukan telah lulus normalitas data, multikolinearitas, autokorelasi dan 

heteroskedastisitas sehingga  dapat dilakukan pengujian untuk analisis regresi 

linier. 
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a. Uji Normalitas Data 

Metode untuk menguji normalitas dengan melihat p-plot, distribusi 

dikatakan normal jika membentuk satu garis lurus diagonal. Dasar pengambilan 

keputusan dari p-plot adalah jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka regresi 

memenuhi asumsi normalitas. Jika titik menyebar menjauh dari garis diagonal dan 

tidak mengarah pada arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 

Gambar 4.1  

Uji Normalitas Data 

 
Sumber:Output SPSS 21, diolah 2022 

Berdasarkan gambar 4.1 terlihat dalam grafik Normal P-P plot of regression 

Standardized Residual, terlihat bahwa titik-titik atau ploting menyebar disekitar 

garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 
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b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada tidaknya korelasi yang 

tinggi antara variabel-variabel independent dalam suatu model regresi. Pada model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi gejala multikolinearitas atau tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independent. Dasar pengambilan keputusan 

1. Apabila nilai tolerance lebih besar 0,10 dan nilai Inflarion factor (VIF) lebih 

kecil 10 maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak terjadi 

gejala multikolinearitas. 

2. Apabila nilai tolerance lebih kecil 0,10 dan nilai Inflarion factor (VIF) lebih 

besar 10 maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan terjadi gejala 

multikolinearitas. 

Tabel 4.5 

Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

(Constant)   

Investasi pemerintah .969 1.032 

Penganguran .969 1.032 

a. Dependent Variable: Kemiskinan 

Sumber:Output spss 21, diolah 2022 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance pada ke dua 

variabel yaitu investasi pemerintah dan pengangguran masing-masing sebesar 

0.969 yang lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF sebesar 1.032 lebih kecil dari 10. 

Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dan data yang digunakan dalam 

penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. 
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c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas berfungsi dalam menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residu satu pengamatan kepengamatan 

lainnya. Adapun langkah yang digunakan dalam melihat terjadi atau tidaknya 

heteroskedastisitas dengan melihat grafik scatterplot. Menurut imam ghozali tidak 

terjadi gejala heteroskedastisitas jika pola yang jelas tidak ada pada gambar 

scatterplots, serta penyebaran titik diatas, bawah, kanan dan kiri angka 0 pada 

sumbu y. 

Gambar 4.2 

Grafik Scatterplot 

 
Sumber:Output SPSS 21, diolah 2022 

Scatter plot menunjukkan bahwa titik terdistribusi secara acak dan tidak 

terbentuk pola tertentu yang jelas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model 

regresi dan data yang digunakan tidak menunjukkan tanda gejala 

heterroskedastisitas. 
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d. Uji Autokorelasi 

Uji asumsi autokorelasi tujuannya untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear terdapat korelasi atau tidak. Untuk membuktikan adanya korelasi pada 

model regresi maka dilakukan pengujian pada  nilai Durbin Watson. 

Tabel 4.6 

Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .895a .801 .779 .07824 1.674 

a. Predictors: (Constant), Pengangguran, Investasi pemerintah 

b. Dependent Variable: Kemiskinan 

Sumber:Output SPSS 21, diolah 2022 

Setelah dilakukan pengujian dapat dibuktikan nilai Durbin Watson dalam 

penelitian ini sebesar 1.674. Dengan melihat tabel DW maka diperoleh nilai du 

sebesar 1.5385 dan nilai 4-du sebesar 2.4615. Maka du < DW < 4-du = 1.5385 < 

1.674 < 2.4615, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan tidak adanya 

gejala autokorelasi. 

2. Pengujian Hipotesis 

Teknik analisis yang digunakan untuk analisis regresi berganda, dengan 

meregresikan variabel independen atau variabel bebas (investasi pemerintah dan 

pengangguran) terhadap variabel dependen atau variabel terikat (kemiskinan). Uji 

hipotesis ini dibantu dengan menggunakan program software IBM SPSS Statistics 

Versi 21. 

a. Hasil Uji Regresi Berganda 
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Tabel 4.7 

Hasil Analisis Model Regresi 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 10.342 .908  11.396 .000 

Investasi pemerintah -.085 .011 -.854 -7.993 .000 

Penganguran .227 .053 .457 4.277 .000 

a. Dependent Variable: Kemiskinan 

Sumber:Output SPSS 21, diolah 2022 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat hasil koefisien regresi (β) di atas, maka 

di peroleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Ln Y = 10,342 – 0,085LnX1 + 0,227LnX2 + e 

Hasil dari persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a) Nilai koefisien β0 sebesar 10.342, jika varibel investasi pemerintah (X1) dan 

pengangguran (X2) tidak mengalami perubahan atau konstan, maka 

kemiskinan sebesar 10.342  ribu jiwa. 

b) Nilai koefisien β1= -0.085 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% 

investasi pemerintah akan menyebabkan penurunan jumlah kemiskinan di 

Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0.085%. Sebaliknya jika investasi 

pemerintah menurun 1% maka akan menyebabkan peningkatan jumlah 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0.085%. Arah hubungan 

antara investasi pemerintah dengan kemiskinan adalah negatif (-), dimana 

peningkatan atau penurunan investasi pemerintah akan mengakibatkan 

penurunan atau peningkatan jumlah kemiskinan di Provinsi Sulawesi 

Selatan. 
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c) Nilai koefisien β2= 0.227 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% 

jumlah pengangguran maka akan menyebabkan peningkatan jumlah 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0.227%. Sebaliknya jika 

pengangguran menurun 1% maka akan menyebabkan penurunan jumlah 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0.227%. arah hubungan 

antara pengangguran dengan kemiskinan adalah searah (+), dimana kenaikan 

atau penurunan pengangguran akan mengakibatkan kenaikan dan penurunan 

jumlah kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

b. Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Uji koefisien determinan ini digunakan untuk melihat besaran dari variabel 

bebas dalam menerangkan atau menjelaskan variabel terikatnya 

Tabel 4.8 

Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .895a .801 .779 .07824 

Sumber:Output SPSS 21, diolah 2022 

Berdasarkan hasi uji koefisien determinasi pada tabel diatas, nilai R Square 

sebesar 0.801. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mampu 

mempengaruhi nilai variabel dependen sebesar 77,9%. Sedangkan sisanya sebesar 

22% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 

c. Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Digunakan untuk melihat dalam variabel independen yaitu investasi 

pemerintah  dan pengangguran secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang  
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signifikan terhadap variabel dependen yaitu kemsikinan. 

Tabel 4.9 

Uji Simultan 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression .443 2 .221 36.176 .000b 

Residual .110 18 .006   

Total .553 20    

a. Dependent Variable: Kemiskinan 

b. Predictors: (Constant), Pengangguran, Investasi pemerintah 

Sumber:Output SPSS 21, diolah 2022 

Berdasarkan hasil uji F pada tabel yang tersaji diketahui besar nilai F 

statistik yaitu 36.176 lebih besar dari F tabel sebesar 3.47 dan memiliki nilai 

signifikan sebesar 0.000 yang lebih kecil dari taraf nilai signifikansi yaitu 0.05. 

Dapat disimpulkan bahwa investasi pemerintah dan pengangguran secara bersama-

sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan periode 2001-2021. 

d. Uji Koefisien Parsial (Uji t ) 

Uji parsial digunakan sebagai menunjukkan pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan 

melihat tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas. Jika tingkat 

signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka diartikan bahwa variabel bebas tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan ketika tingkat signifikansinya lebih 

kecil dari 0,05 maka diartikan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh terhadap 

variabel terikat. 
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Dalam melihat pengaruh masing-masing variabel investasi pemerintah (X1) 

dan tingkat pengangguran (X2) terhadap kemiskinan (Y) disajikan pada tabel 

dibawah. 

Tabel 4.10 

 Uji Parsial 

 

Model Uji Statistik(Uji t) 

t-statsitik t-tabel Sig 

(Constant) 10.342 2.100 .000 

Investasi pemerintah -7.993 2.100 .000 

Pengangguran 4.277 2.100 .000 

Sumber:Output SPSS 21, diolah 2022 

Pengaruh pada setiap variabel bebas terhadap kemsikinan secara parsial 

dapat dianalisis sebagai berikut: 

1. Pengaruh Investasi Pemerintah (X1) Terhadap Kemiskinan (Y) 

Variabel investasi pemerintah terhadap kemiskinan menerangkan nilai 

signifikansi 0.000 yang lebih kecil dari 0.05 yang artinya variabel investasi 

pemerintah (X1) berhubungan negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kemiskinan (Y) yang menunjukkan bahwa jika investasi meningkat maka 

kemiskinan menurun, sehinggga hipotesis penelitian ini diterima. 

2. Pengaruh Pengangguran (X2) Terhadap Kemiskinan (Y) 

Variabel pengangguran terhadap kemiskinan menunjukkan nilai signifikan 

yaitu  sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05 yang artinya variabel pengangguran 

(X2) berhubungan positif dan berpengaruh secara signifikan pada variabel 

kemsikinan (Y) yang menunjukkan jika angka pengangguran naik maka 

kemiskinan juga meningkat, sehingga hipotesis dalam penelitian ini di terima. 
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D. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Investasi Pemerintah Terhadap Kemiskinan 

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa investasi pemerintah 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan, 

Dengan nilai koefisien sebesar -0.085 maka hal ini menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan 1% investasi pemerintah akan menurunkan angka kemsikinan sebesar 

0.085% dengan nilai probabilitas 0.000. 

Berdasarkan hasil pada penelitian ini, maka diperoleh hubungan antara 

investasi pemerintah dengan kemiskinan yang bermakna bahwa peningkatan 

jumlah dari investasi pemerintah yang mendukung meningkatnya kapasitas 

produksi dan pembentukan modal yang diperlukan untuk meningkatkan 

produktivitas, pendapatan nasional, dan membuka lapangan kerja baru, guna 

menambah kapasitas lapangan kerja maka dari itu investasi pemerintah memegang 

peranan dalam meningkatkan perekonomian untuk mengurangi angka kemiskinan. 

Harrod-Domar berpendapat bahwa investasi memiliki pengaruh terhadap 

permintaan maupun penawaran. Dalam jangka panjang, investasi akan 

menyebabkan kenaikan stock modal seperti jalan, pabrik dan lain-lain. Di dalam 

suatu perekonomian, investasi memiliki peranan penting karena setiap tambahan 

investasi akan menyebabkan kenaikan jumlah output yang diproduksi. 

Rostow dan Musgrave (Dumairy, 1999) menghubungkan pengeluaran 

pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Di mana pada awal 

perkembangan ekonomi, rasio investasi pemerintah terhadap investasi total (rasio 

pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional) relatif besar. Hal ini 
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disebabkan karena pada tahap awal pemerintah harus menyediakan berbagai sarana 

dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah 

tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat meningkat. 

Pengeluaran pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi 

dalam proyek-proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan 

pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung 

kawasan yang terbelakang. Upaya penanggulangan kemiskinan juga tidak lepas 

dari jumlah pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 

Peran aktif pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam mengelola dan 

mengembangkan sektor publik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

daerah. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tri 

Prasetyawan, 2017) yang menunjukkan bahwa investasi berpengaruh terhadap 

tingkat kemiskinan dengan taraf signifikan yaitu 0.001 dengan koefisien regresi 

adalah negatif artinya semakin tinggi investasi maka tingkat kemiskinan semakin 

turun. 

2. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan 

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diketahui jika pengangguran 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sulawasi Selatan, 

dengan nilai koefisien sebesar 0.227. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% 

pengangguran akan meningkatkan angka kemiskinan sebesar 0.227% dengan niali 

probabilitas 0.000. 
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Berdasarkan hasil pada penelitian ini, maka diperoleh hubungan antara 

investasi pemerintah dengan kemiskinan yang bermakna bahwa penganguran 

berdampak mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga akan menurunkan 

tingkat kemakmuran yang mereka capai. Seseorang yang menganggur tidak 

memiliki pendapatan dari pekerjaannya. Jika mereka tidak bekerja atau 

menganggur, konsekuensinya tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan baik dan 

menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. 

Ketika kebutuhan tidak terpenuhi maka mereka masuk dalam kategori penduduk 

miskin serta mengakibatkan membengkaknya jumlah penduduk miskin. 

Tingkat pengangguran dapat dilihat dari kondisi suatu daerah dimana 

perekonomian tumbuh cepat atau melambat. Pengangguran muncul karena 

tingginya tingkat perubahan angkatan kerja tanpa adanya kesempatan kerja yang 

cukup untuk menarik pekerja yang bersedia. Pengangguran adalah pemborosan 

sumber daya dan  sumber utama kemiskinan yang dapat menghambat pembangunan  

jangka panjang. 

Menurut teori perangkap kemiskinan dari Chambers, terdapat lima faktor 

yang mempengaruhi kemiskinan yaitu keimiskinan sendiri, ketidakberdayaan, 

kerentanan, ketergantungan dan ketersaingan. Teori ini digunakan untuk 

menyelesaikan beberapa persoalan yang dapat mempengaruhi terjadinya masalah 

kemiskinan, yaitu PDRB, UMK, pengangguran dan inflasi (Agung, 2018). 

Terdapat hubungan yang mendasari antara pengangguran yang tinggi dan 

kemiskinan. Setiap kelompok orang masih bergantung pada upah yang diperoleh 

dari pekerjaannya rata-rata masih sangat tinggi, beberapa keluarga mengeluarkan 
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sebagian pendapatan mereka untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidup 

mereka sehari-hari karena fenomena pengangguran sangat mudah mengubah posisi 

mereka menjadi sekelompok orang miskin. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh (Adi Sanjaya, 2019) 

yang menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kemiskinan dengan nilai signifikan 0.004 lebih kecil dari 0,05 yang artinya 

semakin tinggi pengangguran maka semakin tinggi kemiskinan.  

3. Pengaruh investasi pemeerintah dan pengangguran terhadap kemiskinan 

Investasi pemerintah dan pengangguran memiliki nilai signifikan sebesar 

0.000 yang lebih kecil dari taraf nilai signifikansi yaitu 0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa investasi pemerintah dan pengangguran secara simultan berpengaruh 

terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian data yang telah dilakukan dan pembahasan 

yang dikemukakan mengenai pengaruh investasi pemerintah dan pengangguran 

terhadap kemiskinan selama otonomi daerah, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Investasi pemerintah di Sulawesi Selatan dari tahun 2001 hingga 2021 

berdampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Ada beberapa alasan 

mengapa investasi pemerintah dapat berdampak negatif terhadap kemiskinan 

yaitu investasi  pemerintah masih belum merata, dan belum semua menjangkau 

masyarakat miskin di seluruh kabupaten/kota di  Sulawesi Selatan. 

2. Pengangguran di Sulawesi Selatan dari tahun 2001 hingga 2021 berdampak 

positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Tingkat pengangguran memiliki 

dampak positif terhadap kemiskinan artinya semakin tinggi tingkat 

pengangguran, semakin besar dampaknya terhadap tingkat kemiskinan. 

3. Investasi pemerintah dan pengangguran secara bersama-sama memiliki 

pengaruh terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. 

B. Saran 

1. Sebaiknya pemerintah menambah alokasi anggaran investasi pada program-

program penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan potensi pada 

periode otonomi daerah karena investasi pemerintah berpengaruh  dan 

signifikan terhadap kemiskinan. 
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2. Pengangguran harus ditekan dengan memanfaatkan potensi serta alokasi yang 

mampu menyerap tenaga kerja. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian untuk 

melihat variabel berbeda yang mempengaruhi angka kemiskinan selain faktor-

faktor yang penulis pertimbangkan dalam skripsi ini. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Data Pengujian 

Tahun Jumlah Penduduk 

Miskin 

(ribuan jiwa) 

Perkembangan 

Penduduk Miskin 

Dalam Persen (%) 
LN 

2001 1.296,30 - 11.77243951759409 

2002 1.070,50 0,17 11.58105129401783 

2003 1.058,79 (0,01) 11.57005221164211 

2004 1.000,69 (0,05) 11.51361522702968 

2005 1.280,60 0,27 11.76025418307279 

2006 1.112,00 (0,13) 11.61908566079862 

2007 1.083,40 (0,02) 11.59302970921189 

2008 1.042,20 (0,03) 11.55425932846321 

2009 936,90 (0,11) 11.44774673894523 

2010 917,40 (0,02) 11.42671376815116 

2011 840,29 (0,08) 11.33891725633973 

2012 812,27 (0,03) 11.30500298319507 

2013 863,23 0,06 11.36585135373032 

2014 806,35 (0,06) 11.29768807741462 

2015 864,51 0,07 11.36733305842452 

2016 796,81 (0,07) 11.28578644238053 

2017 825,97 0,03 11.32172863923691 

2018 779,64 (0,05) 11.26400246066853 

2019 759,58 (0,02) 11.23793583493241 

2020 800,24 0,05 11.29008186866502 

2021 765,46 (0.04) 11.24564714629144 

  



 

 
 

 

Tahun Realisasi Investasi 

Pemerintah 

(Rupiah) 

Perkembangan 

Investasi 

Pemerintah (%) 

LN 

2001 16.794.029.000 - 28.14945942950158 

2002 146.059.750.000 7,69 30.31245180749964 

2003 487.273.700.000 (2,33) 30.31245180749964 

2004 767.121.750.000 0,57 31.9710815470371 

2005 940.544.240.000 0,23 32.17489470937844 

2006 2.362.027.240.000 1,51 33.0957115522248 

2007 244.670.640.000 (0,89) 30.82834900253106 

2008 121.399.912.000 (0,50) 30.1275261766832 

2009 4.506.424.727.000 2,71 33.74169539758499 

2010 3.878.822.321.000 (0,14) 33.59172288396317 

2011 3.986.302.703.000 0,03 33.61905546236924 

2012 2.318.863.400.000 (0,42) 33.07726845375478 

2013 921.017.400.000 (0,60) 32.15391495151949 

2014 4.949.546.800.000 4,37 33.83548731875022 

2015 9.215.300.000.000 0,86 34.45705644812435 

2016 3.334.600.000.000 (0,64) 33.44054403406086 

2017 1.969.400.000.000 (0,41) 32.91392022974821 

2018 3.275.900.000.000 0,66 33.42278394241104 

2019 5.672.600.000.000 0,73 33.97183886834453 

2020 9.142.300.000.000 0.61 34.44910329686423 

2021 12.075.400.000.000 0.32 34.72736162720061 

  



 

 
 

 

Tahun Pengangguran Terbuka Perkembangan 

Pengangguran 

Dalam Persen 

(%) 

LN 

2001 113.345 - 16.24336172979072 

2002 214.632 0,89 16.24336172979072 

2003 214.863 0,01 16.24336172979072 

2004 235.684 0,09 16.97541738970617 

2005 576.947 1,44 17.87067587284004 

2006 370.308 (0,35) 17.42726055676121 

2007 372.714 0,06 17.43373683447412 

2008 311.768 (0,16) 17.25518478643614 

2009 314.664 0,09 17.26443086783544 

2010 298.952 (0,04) 17.21320849035672 

2011 236.926 (0,20) 16.98067332106254 

2012 208.983 (0,11) 16.85517837391387 

2013 176.912 (0,15) 16.68857789877027 

2014 188.765 0,06 16.75342832014045 

2015 220.636 0,16 16.90943974977184 

2016 186.291 0,15 16.7402354322321 

2017 213.695 0,14 16.87747522973569 

2018 213.105 (0,02) 16.87471046696238 

2019 200.304 (0,06) 16.81276167748754 

2020 269.817 0,34 17.11066941639563 

2021 252.349 (0,06) 17.0437385149985 

 



 

 

Lampiran II: Hasil Uji Normalitas 

 
 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

(Constant)   

Investasi pemerintah .969 1.032 

Penganguran .969 1.032 

a. Dependent Variable: Kemiskinan 

 



 

 
 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .895a .801 .779 .07824 1.674 

a. Predictors: (Constant), Pengangguran, Investasi pemerintah 

b. Dependent Variable: Kemiskinan 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 10.342 .908  11.396 .000 

Investasi pemerintah -.085 .011 -.854 -7.993 .000 

Penganguran .227 .053 .457 4.277 .000 

a. Dependent Variable: Kemiskinan 

 



 

 
 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Regression .443 2 .221 36.176 .000b 

Residual .110 18 .006   

Total .553 20    

a. Dependent Variable: Kemiskinan 

b. Predictors: (Constant), Pengangguran, Investasi pemerintah 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

N 

Predicted Value 11.2612 11.7064 11.4361 .14881 21 

Std. Predicted Value -1.176 1.816 .000 1.000 21 

Standard Error of Predicted 

Value 

.018 .059 .028 .010 21 

Adjusted Predicted Value 11.2470 11.7477 11.4276 .14340 21 

Residual -.15211 .12815 .00000 .07422 21 

Std. Residual -1.944 1.638 .000 .949 21 

Stud. Residual -2.192 2.509 .042 1.115 21 

Deleted Residual -.19339 .30068 .00849 .10720 21 

Stud. Deleted Residual -2.488 3.024 .062 1.219 21 

Mahal. Distance .162 10.523 1.905 2.535 21 

Cook's Distance .000 2.825 .205 .616 21 

Centered Leverage Value .008 .526 .095 .127 21 

a. Dependent Variable: Kemiskinan 

 

Model Uji Statistik(Uji t) 

t-statsitik t-tabel Sig 

(Constant) 10.342 2.100 .000 

Investasi pemerintah   -0.085 2.100 .000 

Pengangguran 0.227 2.100 .000 
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