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ABSTRAK 

Nama : Muhammad Riskianto Rasak 

NIM : 90300118065 

Jurusan : Ilmu Ekonomi 

Judul Skripsi : Pengaruh Mutu Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur 

terhadap Kemiskinan di Sulawesi Barat 

Kemajuan suatu negara dapat dilihat dari tinggi rendahnya angka 

kemiskinan. Untuk menekan angka kemiskinan pada suatu negara atau wilayah, 

terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan seperti misalnya perbaikan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Infrastruktur. Dalam penelitian ini 

terdapat masalah mengenai kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami 

fluktuasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui pengaruh 

mutu sumber daya manuisa dan infrastruktur terhadap kemiskinan di Sulawesi 

Barat dengan menggunakan data panel atau sistem antar wilayah (cross section) 

dari enam kabupaten dan jarak waktu (time series) tujuh tahun 2015-2021. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara parsial (1) Pendidikan berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai Probabilitas (0.001 < 0,05) (2) 

Angkatan kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan 

dengan nilai Probabilitas (0.636 < 0,05), (3) Kualitas jalan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai Probabilitas (0.019 < 0,05), (4) 

Pengguna listrik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan 

nilai Probabilitas (0.003 < 0,05) dan (5) Kesehatan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai Probabilitas (0.021 < 0,05). 

 

 

Kata Kunci: Pendidikan, Tenaga Kerja, Jalan, Listrik, Kesehatan, Kemiskinan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perencanaan pembangunan adalah metode agar terwujudnya sasaran 

pembangunan secara terarah, tepat, dan efesien sesuai dengan keadaan negara 

maupun daerah setempat. Efesiensi dari proses pembangunan juga menjadi tujuan 

utama agar dapat terwujudnya masyarakat yang maju, makmur, dan sejahterah 

Ritonga & Wulantika, (2020). Kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan 

kemiskinan. Dimana persoalan kemiskinan ialah menjadi tugas utama 

pembangunan yang dilakukan oleh banyak negara khususnya negara berkembang 

dan merupakan bagian yang selalu ada dalam kehidupan masyarkat secara umum. 

Salah satu masalah yang terus diamati oleh pemerintah adalah masalah 

kemiskinan. Tolak ukur dari keberhasilan pada pemerintah negara adalah majunya 

ekonomi dan mampu menurunkan angka kemiskinan. Indonesia sendiri sebagai 

negara berkembang menyadari bahwa pentingnya memperhatikan masalah 

kemiskinan dan melakukan berbagai upaya untuk menekankan agenda tahunan 

pemerintah. Hal itu dilakukan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam 

memperhatikan pembangunan nasional, tolak ukur yang dipakai ialah dengan 

mengurangi jumlah pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.  

Kemiskinan juga salah satu masalah yang menyangkut banyak aspek seperti 

kurangnya pendapatan dan kesulitan ekonomi, tidak memiliki kemampuan akses 

akan pendidikan, kesehatan dan faktor lainnya yang penting bagi kebutuhan 

manusia (Ridzky Giovanni, 2018). World Bank menetapkan standar kemiskinan 
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berlandaskan pendapatan per kapita. Penduduk yang mendapatkan per kapita 

kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks ini, 

maka ukuran kemiskinan menurut World Bank ialah USD $2 per orang per hari.  

Pemerintah Indonesia memahami bahwa salah satu upaya untuk dapat 

terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera ialah dengan melakukan 

pembangun nasional. Searah dengan tujuan ini, berbagai macam kegiatan 

pembangunan, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan yang terus meningkat 

pada setiap tahun. Pembangunan daerah dilaksanakan secara berkesinambungan 

berdasarkan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah, sebagai akar dan 

tujuan pembangunan nasional. Oleh karenanya salah satu yang menjadi indikator 

utama keberhasilan pembangunan nasioanl ialah laju penurunan jumlah penduduk 

miskin  (Fardilla & Masbar, 2020).  

Proses pembangunan ekonomi Indonesia sekarang ini sedang menghadapi 

persoalan kemiskinan. Secara keseluruhan pada negara berkembang seperti 

Indonesia permasalahan pendapatan yang terbilang relatif rendah dan masalah 

kemiskinan adalah permasalahan yang urgen dalam pembangunan ekonomi. Maka 

dari itu di dalam tujuan ekonomi kedua masalah tersebut dinyatakan bersamaan 

sehingga menjadi satu kalimat yaitu peningkatan pendapatan nasional dan 

pengurangan kemiskinan (Nurul et al., 2014). 

Selain itu naiknya tingkat kemiskinan disebabkan dari beberapa faktor yaitu, 

jumlah penduduk yang terus meningkat, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, 

tingkat pengangguran yang meningkat, pendidikan yang masih relatif rendah dan 

sebagainya. Hal tersebut salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam 
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pelaksanaan pembangunan yang bisa dijadikan sebagai patokan adalah dengan 

menurunnya jumlah penduduk miskin.  

Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya agar dapat meningkatkan 

kesejahteraan umum. Salah satunya ialah memberikan kegiatan pembangunan ke 

daerah-daerah baik tingkat Provinsi dan Kabupaten, terkhusus pembangunan pada 

daerah yang memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang relatif rendah. 

Pembangunan sendiri dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan sesuai 

prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran yang sudah 

ditetapkan melalui program pembangunan baik jangka pendek dan jangka panjang 

nasional. Salah satu daerah yang masih memiliki masalah kemiskinan yaitu pada 

Provinsi Sulawesi Barat (Nurul et al., 2014).  

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di provinsi Sulawesi Barat 

sama halnya dengan permasalahan yang di hadapi oleh perintah pusat, yakni 

tingginya angka kemiskinan. Akan tetapi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi 

Barat hanya menfokuskan kegiatan ekonominya saja pada peningkatan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Kebijakan yang diambil oleh pemerintah 

setempat tidak dapat untuk memecahkan persoalan yang serius yang di hadapi oleh 

perintah daerah. Maka dari itu pemerintah daerah harus bisa mempertimbangkan 

lebih matang terhadap kebijakan yang diambil agar dapat menuntaskan persoalan 

yang dihadapi yakni, menurunkan tingkat kemiskinan. 

Sulawesi Barat adalah salah satu daerah Provinsi dari 37 Provinsi yang ada 

di Indonesia yang bertempat di kawasan Sulawesi bagian barat, Indonesia. Luas 

wilayah Sulawesi Barat 16.787,18 km² yang terbagi dalam 6 Kabupaten, meliputi 

69 Kecamatan, dan 650 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 
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sebanyak 1.436,842 jiwa. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 157.19 

jiwa. Berikut tabel persentase kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015-

2021. 

Tabel 1.1 

Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat 

Tahun 2015-2021 

Kabupaten dan 

Provinsi 

Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten (Persen) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Majene 15.57 14.89 13.94 13.79 13.72 13.73 14.34 

Polewali Mandar 18.22 17.06 16.05 15.97 15.60 15.26 15.68 

Mamasa 14.71 13.90 13.51 13.38 13.42 13.38 13.77 

Mamuju 6.70 6.48 6.88 7.18 7.06 6.92 7.46 

Pasangkayu 4.99 4.82 4.84 4.53 4.28 4.48 4.77 

Mamuju Tengah 6.86 6.83 6.95 7.14 6.87 6.79 7.13 

Sulawesi Barat 12.40 11.74 11.30 11.25 11.02 10.87 11.29 

Sumber: BPS Sulbar 2021 

Tabel 1.1 menunjukkan terjadinya fluktuasi pada tingkat kemiskinan di 

Provinsi Sulawesi Barat. Persentase tingkat kemiskinan yang terdapat pada enam 

kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah penduduk miskin tertinggi 

berada pada Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan jumlah penduduk miskin 

dengan nilai terendah berada pada kabupaten Pasangkayu. Data yang diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik terlihat dari tahun 2015 sampai tahun 2021, memberikan 

gambaran bahwa adanya indikasi program pembangunan yang tidak berhasil 

dijalankan. Hal ini tentunya menjadi persoalan yang harus di tuntaskan oleh 

pemerintah daerah dengan memaksimalkan segala potensi yang ada baik itu 

menggunkan instrument kebijakan fiskal atau instrument lainnya. 
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Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana dengan 

pendidikan dapat memberikan kemampuan untuk berkembang melalui penguasaan 

ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya 

martabat manusia. Mendidilk dan memberikan pengetahuan sama halnya usaha 

untuk menggapai masa depan. Hal tersebut seharusnya menjadi semangat untuk 

terus melakukan upaya dalam mencerdaskan bangsa. Tidak terkecuali, keadilan 

dalam memperoleh pendidikan harus diperjuangkan dan seharusnya pemerintah 

berada di garda terdepan untuk mewujudkannya.  

Dalam UU No. 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negera. 

Pendidikan juga memiliki peran penting di dalam meningkatkan 

kamampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pada suatu negara maupun daerah 

dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas untuk 

tercapainya pertumbuhan dan pembangunan secara berkesinambungan. Maka dari 

itu, pemerintah perlu mengembangkan keahlian serta pengetahuan sumber daya 

manusianya agar dapat terwujudnya pembangunan nasional dan membantu 

menurunkan angka kemiskinan. 

Islami & Anis, (2019) memberikan pandangan bahwa tingginya pendidikan 

yang dimiliki oleh seseorang akan dapat meningkatkan kemampuan dan 

kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan sehingga dapat 
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terhindar dari kemiskinan. Selain itu pendidikan memiliki pengaruh negatif 

terhadap kemiskinan. Hal tersebut memberikan pandangan bahwa semakin tinggi 

tingkat pendidikan maka akan dapat mengurangi kemiskinan. Karena dengan 

tingkat pendidikan yang tinggi maka akan menghasilkan produktifitas yang tinggi 

(Kurnia Dwi, 2017).  

Pendidikan dalam penelitian ini dapat dilihat berdasarkan Angka Melek 

Huruf (AMH). Indeks parameter AMH digunakan untuk melihat kualitas penduduk 

yang berdasarkan pendidikan seseorang, oleh sebabnya seseorang yang dapat 

membaca dan menulis akan mudah mendapatkan pengetahuan dan keahlian tentu 

akan semakin meningkat sehingga akan membantu peningkatan terhadap 

produktivitas seseorang. Dengan meningkatnya produktivitas pada diri seseorang 

dapat membantu dalam mendapatkan pekerjaan dan dapat menuntaskan 

kemiskinan. Indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah Angka Melek 

Huruf (AMH) di enam Kabupaten pada Provinsi Sulawesi Barat. 

Tabel 1.2 

Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Sulawesi Barat 

Tahun 2015 -2021 

Kabupaten dan 

Provinsi 

Angka Melek Huruf (AMH) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Majene 86.42 94.41 94.90 94.07 95.20 95.85 94.19 

Polewali Mandar 98.05 90.80 91.04 90.39 90.98 91.16 91.38 

Mamasa 93.89 90.77 93.97 94.66 94.21 92.66 92.97 

Mamuju 96.02 93.15 92.78 93.15 94.65 93.13 93.29 

Pasangkayu 75.99 96.46 94.80 95.60 96.46 95.13 95.89 

Mamuju Tengah 94.45 94.51 92.21 93.58 93.84 94.68 93.42 

Sulawesi Barat 92.64 92.75 92.79 92.85 93.59 93.17 93.09 

Sumber: BPS Sulbar 2021 
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Tabel 1.2 tingginya angka Angka Melek Huruf (AMH) menujukkan 

kemampuan membaca dan menulis pada seseorang. Semakin tinggi angka AMH 

maka semakin tinggi kemampuan membaca dan menulis pada suatu wilayah.  Data 

di atas juga menunjukkan bahwa persentase AMH di Provinsi Sulawesi Barat 

terjadi fluktuasi mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2021. Indikasi antara enam 

kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki persentase AMH tertinggi 

berada pada Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini di 

karenakan kabupaten Majene mendapatkan julukan kota pendidikan sehingga 

mayoritas masyarakat di Kabupaten Majene rata-rata berpendidikan. Sedangkan 

Kabupaten Polewali Mandar memiliki angka tertinggi dikarenakan Kabupaten 

Polewali Mandar berbatasan dengan Kota Pendidikan (Majene) selain juga 

didukung jumlah penduduk yang tinggi dan berpendidikan. Hal tersebut seharusnya 

pemerintah dapat memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di 

Provinsi Sulawesi Barat. 

Selain Pendidikan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), juga dapat 

mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah. Masyarakat yang berada dalam 

kondisi pengangguran (tidak bekerja) maka masyarakat tersebut dapat mengalami 

kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, akibatnya akan 

membuat tingkat kemiskinan semakin tinggi pada suatu daerah.  

Produktivitas tenaga kerja juga merupakan salah sumber penyebab 

kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya semata-mata disebabkan oleh pengangguran 

saja. Namun masih banyak masyarakat miskin yang memiliki pendapatan, bahkan 

pendapatan dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas kerja pada seseorang. Maka 



8 
 

 

dari itu selain faktor pendapatan, faktor produktivitas tenaga kerja juga sangat 

relevan dalam memengaruhi kemiskinan (Sudiharta, 2013). 

 Fardilla & Masbar (2020) memberikan pandangan Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan 

pembangunan ekonomi suatu wilayah/daerah. TPAK sendiri merupakan rasio atau 

perbandingan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja 

(bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan) dengan total penduduk usia kerja. 

Berikut ini akan digambarkan persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK) di enam Kabupaten pada Provinsi Sulawesi Barat. 

Tabel 1.3 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sulawesi Barat 

Tahun 2017-2021 
 

Sumber: BPS Sulbar 2021 

Tabel 1.3 memberikan gambaran bahwa persentase Tingkat Partisipasi 

Angkatan (TPAK) di Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari tahun 

2017 hingga tahun 2021 naik sebesar 3,31%. Kemudian, jika dilihat persentase 

TPAK dari masing-masing kabupaten justru mengalami fluktuasi, kecuali pada 

kabupaten Mamasa yang menglami peningkatan pada tiap tahunnya. Kondisi 

Kabupaten dan Provinsi 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Menurut Kabupaten (Persen) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Majene 61.60 71.02 67.16 68.13 65.35 

Polewali Mandar 66.63 65.65 68.12 71.39 68.98 

Mamasa 66.20 75.96 76.89 78.36 80.24 

Mamuju 66.91 62.89 66.73 65.85 70.24 

Pasangkayu 67.91 70.22 71.46 69.13 69.03 

Mamuju Tengah 74.98 75.94 69.59 70.04 70.84 

Sulawesi Barat 66.96 68.46 69.27 70.19 70.27 
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TPAK di Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami kondisi fluktuasi pada tiap 

kabupaten tentunya menjadi persoalan yang harus di tuntaskan oleh pemerintah 

daerah dengan memaksimalkan segala potensi yang baik itu menggunkan 

instrument kebijakan fiskal atau instrument lainnya. 

Infrastruktur juga penting dalam pembangunan ekonomi dan menjadi peran 

strategis. Baik ketersediaan jalan, kesehatan, dan infrastruktur pendidikan sangat 

dibutuhkan di dalam proses menurunkan kemiskinan. Hal ini pembangunan 

ekonomi negara karena sektor infrastruktur merupakan salah satu dasar dari proses 

pembangunan. Ketersediaan infrastruktur terkait erat dengan tingkat pembangunan 

daerah yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan sosial 

(Chatterjee dan Turnovsky, 2012).  

Di sisi lain ada banyak kesulitan dalam mengelola dan mengembangkan 

infrastruktur seperti kesenjangan infrastruktur antar daerah dan kurangnya jaringan 

infrastruktur yang optimal untuk mendukung pemeliharaan pembangunan ekonomi 

masa depan. Oleh karenya, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, sangat 

diperlukan infrastruktur seperti jaringan jalan, pendidikan, dan kesehatan.  

Menurut World Bank (1994) klasifikasi infrastruktur dapat di bagi menjadi 

tiga yaitu pertama, infrastruktur ekonomi adalah infrastruktur fisik untuk kebutuhan 

dalam menunjang aktivitas ekonomi, mencakup public untilities (listrik, 

telkomunikasi, sanitasi, gas), public work (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan 

drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan dan lapangan terbang). 

Kedua, infrastruktur sosial meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan 

rekreasi. Ketiga, infrastruktur administrasi meliputi penegakan hukum, kontrol 

administrasi dan koordinasi. Dengan adanya infrastruktur seperti jalan, pendidikan 
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dan kesehatan. Ini memiliki korelasi kuat dengan tingkat pembangunan daerah, 

sehingga juga dapat mengatasi tingkat kemiskinan.  

Jalan mempunyai peran dalam kegiatan perekonomian daerah. Dengan 

adanya fasilitas infrastruktur jalan akan mempermudah distribusi faktor produksi, 

baik barang maupun jasa. Selain itu pengembangan jalan akan membuka akses 

wilayah terisolasi terhadap wilayah lain sehingga dapat membantu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan dapat menekan angka kemiskinan pada suatu daerah 

(Noor, 2019). 

Penyediaan infrastruktur jalan juga menjadi salah satu sektor infrastruktur 

yang perkembangannya paling pesat dibanding infrastruktur lain. Sebanyak 67% 

sistem logistik dunia menggunakan infrastruktur jalan, dan 91% akses jalan 

penumpang di dunia juga masih menggunakan infrastruktur jalan (Gibbons et al., 

2019). Hal tersebut, infrastruktur jalan merupakan salah satu bagian terpenting di 

dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi, sehingga dapat membantu menuntaskan 

kemiskinan Indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitas jalan di 

enam Kabupaten pada Provinsi Sulawesi Barat (P. L. Hadi et al., 2021). 

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa persentase dari Kondisi Jalan (KJL) yang 

baik di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2015 hingga tahun 2021 mengalami 

fluktuasi. Indikasi kualitas jalan dengan angka tertinggi berada pada Kabupaten 

Pasangkaayu di tahun 2020, namu terjadi penurunan yang pesat pada tahun 2021. 

Sedangkan indikasi Kualitas jalan dengan angka terendah berada di Kabupaten 

Mamuju Tengah padah tahun 2018. Hal ini tentunya menjadi persoalan yang harus 

dituntaskan oleh pemerintah setempat karena jalan dapat membantu menghubunkan 

antara derah yang terisolir dengan daerah lainnya. Selain itu, dengan baiknya akses 
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jalan dapat membantu dan mempermudah jalannya perekonomian pada suatu 

daerah, sehingga dengan meningkatnya ekonomi juga dapat membantu 

menurunkan angka kemiskinan. 

Tabel 1.4 

Kualitas Jalan (KJL) Provinsi Sulawesi Barat 

Tahun 2015-2021 

Sumber: BPS Sulbar 2021 

Selain infrastruktur jalan, akses listrik juga salah satu prasyarat dasar 

peningkatan kualitas hidup dan penguatan daya saing ekonomi masyarakat dan 

negara. Tidak ada satupun negara yang mampu mencapai tahap pembangun dan 

kesejahteraan yang tinggi tampa akses listrik yang memadai dan berkelanjutan bagi 

masyarakat. dengan memperhatikan pembangunan pada sektor ketenagalistrikan 

mampu menjadi daya saing indutri serta dapat menjamin kesejahteraan masyarakat 

sehingga dapat membantu menuntaskan kemiskinan (Christiani & Nainupu, 2021). 

Akses terhadapat fasilitas listrik juga berperan untuk mengurangi angka 

kemiskinan. Penggunaan listrik yang produktif dapat membantu untuk pengentasan 

kemiskinan yang berkelanjutan dengan memungkinkan terjadinya penciptaan dan 

peningkatan kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan. Dengan adanya akses 

Kabupaten dan 

Provinsi 

Kualitas Jalan (Baik) (Km) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Majene 442.22 442.22 246.15 239.47 242.89 275.26 261.86 

Polewali Mandar 422.26 492.86 532.86 552.86 552.28 573.99 580.10 

Mamasa 161.55 133.55 123.38 125.53 103.75 119.19 105.49 

Mamuju 245.52 278.97 129.41 190.20 107.97 186.82 213.12 

Pasangkayu 411.65 847.51 579.59 598.07 629.92 649.69 151.89 

Mamuju Tengah 116.78 116.78 228.22 84.70 101.73 101.73 91.78 

Sulawesi Barat 1.799.98 2.311.85 1.899.61 1.790.83 1.710.03 1.906.69 1.404.24 
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listrik masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan akses terhadap fasilitas teknologi 

dan informasi. Adanya informasi dapat membantu mendapatkan pekerjaan untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga, bisa membantu menurunkan 

angka kemiskinan. 

Lebih lanjut salah satu faktor yang sangat penting untuk dapat menurunkan 

angka kemiskinan di Indonesia adalah elektrifikasi. Inftarstruktur enegri listrik 

yang terhubung secara memadai menjadi media koneksi komukasi dan energi antar 

wilayah. Sarana energi listrik akan memperlancar mobilisasi komunikasi dan 

distribusi logistik dalam rantai produksi. Hal tersebut dapat membantu 

meningkatkan perekonomian pada suatu daerah sehingga dapat membantu 

menurunkan angka kemiskinan. Indikator yang digunakan pada penelitian ini yakni 

Unit Layanan Pelanggan (ULP) Listrik berikut tabel ULP Listrik di Provinsi 

Sulawesi Barat (Zuhri, 2020). 

Tabel 1.5 

Unit Layanan Pelanggan (ULP) Listrik   Provinsi Sulawesi Barat 

Tahun 2015-2021 

Kabupaten dan 

Provinsi 

Unit Layanan Pelanggan (Ribu Jiwa) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Mamuju 41.568 46.519 52.089 57.411 62.253 67.106 72.405 

Pasangkayu 20.988 22.996 39.827 48.069 54.888 60.244 66.229 

Majene 41.677 43.300 45.695 48.868 51.973 56.325 59.294 

Wonomulyo 40.872 43.691 47.110 51.649 55.286 58.799 61.497 

Polewali 25.713 26.938 29.080 32.505 34.463 35.988 37.469 

Mamasa 8.945 10.604 12.312 16.534 19.020 20.935 23 494 

Sulawesi Barat 179.763 194.048 226.113 255.036 277.883 299.397 320.388 

  Sumber: BPS Sulbar 2021 
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Tabel 1.5 menunjukkan bahwa jumlah pelanggan listrik di Provinsi 

Sulawesi Barat setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 

tahun 2021 sebesar 140,625 ULP. Indikasi pelanggan Listrik yang terdapat pada 

enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah pelanggan Listrik 

tertinggi berada pada kabupaten Mamuju. Sedangkan jumlah Pelanggan Listrik 

dengan nilai terendah berada pada kabupaten Mamasa. Selama periode 2015 - 2021 

adanya peningkatan tegangan listrik dan produksi setiap tahunnya, ini dikarenakan 

jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Barat yang cukup tinggi dan jumlah 

produksi listrik yang cukup baik. 

Alessandro Tjiabrata (2021) berpendapat bahwa kesehatan juga menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Kesehatan menjadi 

bagian dari tolak ukur kesejahteraan masyarakat dimana tingkat kesehatan 

berhubungan dengan kualitas kehidupan masyarakat. keadaan penduduk yang sehat 

menjadi salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan suatu negara. Hal 

tersebut di karenakan dengan kondisi penduduk yang sehat, diharapkan 

pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.  

Lebih lanjut Arsyad, (2016) juga berpendapat bahwa intervensi untuk 

memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu kebijakan penting 

untuk dapat mengurangi angka kemiskinan. Salah satu yang menjadi dasar dalam 

kebijakan ini ialah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas 

masyarakat miskin. Dengan memiliki kesehatan yang baik maka akan 

meningkatkan daya kerja, membantu mengurangi hari tidak bekerja dan dapat 

menaikkan output energi. Maka dari itu kesehatan yang baik akan berpengaruh 
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negatif terhadap kemiskinan. Indikator yang digunkan pada penelitian ini adalah 

Angka Harapan Hidup (AHH) pada enam Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. 

Tabel 1.6 

Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Sulawesi Barat 

Tahun 2015-2021 

Kabupaten dan 

Provinsi 

Angka Harapan Hidup (Persen) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Majene 60.51 60.64 60.79 61.05 61.30 61.56 61.77 

Polewali Mandar 61.54 61.65 61.76 61.97 62.18 62.38 62.53 

Mamasa 70.38 70.43 70.48 70.62 70.75 70.87 70.94 

Mamuju 66.38 66.51 66.65 66.94 67.23 67.52 67.77 

Pasangkayu 64.93 65.13 65.33 65.62 65.91 66.20 66.45 

Mamuju Tengah 67.20 67.36 67.52 67.79 68.06 68.33 68.55 

Sulawesi Barat 64.22 64.31 64.34 64.58 64.82 65.06 65.25 

 Sumber: BPS Sulbar 2021 

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) Sulawesi 

Barat terus mengalami peningkatan mulai pada tahun 2015 hingga tahun 2020. 

Indikasi AHH yang terdapat pada enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang 

mengalami pertumbuhan tertinggi berada pada kabupaten Mamasa pada tahun 

2015. Sedangkan indikasi AHH dengan pertumbuhan terendah berada pada 

Kabupaten Majene di tahun 2015. 

Dari data yang telah dipaparkan di sebelumnya masalah tingkat kemiskinan 

diantara Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang cukup besar. Maka dari itu 

diperlukan melakukan kembali analisis terkait dengan kemiskinan yang terjadi di 

Provinsi Sulawesi Barat. Untuk dapat mengetahui kondisi dan perkembangan 

kemiskinan dalam faktor-faktor (AMH, TPAK, Kondisi Jalan, ULP Listrik dan 

AHH) yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten di Provinsi Sulaweisi 
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Barat tersebut, untuk nantinya bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat oleh 

pemerintah setempat agar tingkat kemiskinan antara Kabupaten di Provinsi 

Sulawesi Barat bisa teratasi. Karena jika tidak disikapi dengan kebijakan yang tepat, 

perbedaan angka kemiskinan ini dapat berakibat adanya kecemburuan sosial dan 

konflik. Akibatnya akan membuat jumlah kemiskinan yang semakin meningkat di 

setiap daerah di Provinsi Sulawesi Barat.  

Tingginya tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 

memengaruhi kemiskinan seperti AMH, TPAK, Kondisi Jalan, ULP Listrik, dan 

AHH tidak maksimal dalam menuntaskan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat 

pada tahun 2015-2021.  

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk 

kemudian mengetahui dan memahami lebih jauh seputar masalah tersebut. Maka 

dari itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Pengaruh Mutu Sumber 

Daya Manusia dan Infrastruktur terhadap Kemiskinan di Sulawesi Barat” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan sebelumnya 

maka dapat ditemukan rumusan masalah untuk menganalisis pengaruh Angka 

Melek Huruf (AMH), Tingkat Partisipasi Angkatam Kerja (TPAK), Kondisi Jalan 

(KJL), Unit Layanan Pelanggan (ULP) Listrik, dan Angka Harapan Hidup(AHH) 

terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut: 

1. Apakah angka melek huruf berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi 

Sulawesi Barat? 

2. Apakah tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh terhadap 

kemiskinan di Sulawesi Barat? 
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3. Apakah kualitas jalan berpengaruh terhadap kemiskinan di Sulawesi 

Barat? 

4. Apakah unit layanan pelanggan listrik berpengaruh terhadap kemiskinan 

di Sulawesi Barat? 

5. Apakah angka harapan hidup berpengaruh terhadap kemiskinan di 

Sulawesi Barat? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh angka melek huruf terhadap 

kemiskinan di Sulawesi Barat? 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja terdahap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat?  

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas jalan terhadap 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat? 

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh unit layanan pelanggan listrik 

terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat? 

5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh angka harapan hidup terhadap 

kemiskinan di Sulawesi Barat? 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis 

dan praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a) Sebagai tambahan pengetahuan untuk penulis agar lebih mengetahui tentang 

kemiskinan dan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai kontribusi 
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sektor-sektor AMH, TPAK, KJL, ULP Listrik, dan AHH di Provinsi Sulawesi 

Barat sebagai penerapan terhadap pemahaman teoritis yang telah diperoleh 

selama mengikuti perkuliahan. 

b) Bagi pihak yang membutuhkan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

rujukan dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan 

tentang Pengaruh Mutu SDM dan Ketersediaan Fasilitas Infrastruktur 

Terdadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat dengan sektor-sektor AMH, 

TPAK, KJL, ULP Listrik, dan AHH. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai bahan 

pertimbangan bagi pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat dalam pengentasan 

kemiskinan dengan sektor-sektor AMH, TPAK, KJL, ULP Listrik, dan AHH yang 

dapat membantu menurunkan angka kemiskinan di daerah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan keterbatasan yang disandang oleh seseorang dalam 

keluarga, kelompok dan negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam 

kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar 

(bargaining) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa 

depan bangsa dan negara (Susanto et al., 2017).  

Menurut teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of povertly), 

kemiskinan terjadi karena adanya keterbelakangan, ketidakmampuan pasar, 

kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas 

akan mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan 

yang diterima akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. 

Rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya yang 

pada akhirnya akan mengalami kemiskinan (Suhartini, 2017). 

Teori Marjinal dari Lewis menganggap bahwa kemiskina terjadi karena 

adanya kebudayaan kemiskinan yang tersosialisasi dalam kalangan masyarakat 

tertentu. Konsep Lewis yang terkenal mengatakan “Cuilture of Poverty”. Menurut 

Lewis masyarakat di dunia menjadi miskin karena adanya budaya kemiskinan 

dengan karakter, apatis, kurang usaha, hanya menyerah pada nasib, sistem 

keuangan yang tidak baik, kurang pendidikan, kurang ambisi untuk membangun 
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masa depan, kesejahteraan dan banyaknya kekerasan yang terjadi (R. Susanto & 

Pangesti, 2019). 

Dalam perspektif ekonomi kemiskina dipahami sebagai kurangnya sumber 

daya yang dapat dipakai dalam meningkatkan kesejahteraan pada suatu kelompok 

orang, baik secara finansial maupun berbagai macam kekayaan agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. seseorang atau keluarga dikatakan miskin 

apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, papan, pangan, 

pendidikan dan kesehatan. Sementara dalam sosial politik kemiskinan lebih 

ditekankan pada derajat sebagai akses kekuatan yang mencakup tatanan sistem 

sosial politik sebagai penentu alokasi sumber daya untuk kepentingan sekelompok 

orang. Kemiskinan politik salah satu gejala yang berpengaruh terhadap 

pengembangan kreativitas manusia atau masyarakat sehinggah berdampak pada 

kualitas manusia (Suryawati, 2021).  

Pada tahun 1990, World Bank memberikan definisi kemiskinan sebagai 

ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimal. Selanjutnya pada tahun 

2004, World Bank menerangkan kembali definisi kemiskinan secara lebih terang 

yakni “kemiskinan ialah kelaparan, kemiskinan ialah ketiadaan tempat tinggal, 

kemiskinan ialah sakit dan tidak mampun untuk berobat, kemiskina ialah tidak 

mempunyai akses kesekolah dan tidak mengetahui cara membaca, kemiskinan ialah 

tidak mempunyai pekerjaan dan khawatir akan kehidupan di masa yang akan 

datang, kemiskinan ialah kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh 

air yang tidak bersih, dan kemiskinan ialah ketidakberdayaan, ketiadaan 

keterwakilan dan kebebasan. 
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United Nation Development Programe (UNDP) juga mendefinisikan 

kemiskinan sebagai kondisi kekurangan pendapatan dan kesulitan ekonomi. Akan 

tetapi, kemiskinan di pandang sebagai suatu keadaan dimana kurangnya akses 

terhadap pendidikan, kesehatan atau air minum yang bersih, atau untuk 

mempengaruhi proses politik dan faktor lainnya yang penting bagi manusia. Hal 

tersebut, UNDP melihat kemiskinan sebagai suatu masalah multidimensial yang 

tidak hanya terbatas pada kekurangan pendapatan dan sumber daya manusia (Soleh, 

2017). 

Bappenas, (2004) mendefinisikan kemiskinan dimana kondisi seseorang 

atau masyarakat yang tidak memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan 

dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang dimaksud 

seperti: terpenuhnya kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, 

perumahan, air bersih, pertahanan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa 

aman dari perlakuan atau ancaman prilaku kekerasan dan hak untuk berpartisipasi 

dalam kehidupan sosial politik (Ulya, 2018). 

Sedangkan menurut BPS, (2020) kemiskinan di ukur menggunakan konsep 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dalam 

konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan 

Worldbank. Dari pendekatan ini kemiskinan di lihat sebagai ketidakmampuan dari 

sisi ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan 

maupun nonmakanan dan di ukur dari sisi pengeluaran. Seseorang atau masyarakat 

dapat dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita setiap 

bulannya di bawah garis kemiskinan.  
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Dalam Islam fakir miskin ialah orang/keluarga yang sama sekali tidak 

mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup layak manusia yang mempunyai sumber mata 

pencaharian, namun tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia. Secara bahasa, 

miskin berasal dari bahasa Arab artinya kefakiran yang sangat. Allah SWT 

berfirman dalam QS Al-Balad 90/16: 

﴾١٦أوَْ مِسْكِيناً ذاَ مَترَْبةٍَ ﴿  

Terjemahan: 

“atau kepada orang miskin yang sangat fakir” 
 
Kata fakir tersebut yang berasal dari bahasa Arab al-faqru, berarti 

membutuhkan (al-ihtiyar). Allah SWT berfirman dalam QS Al-Qashash 28/24: 

ِ إنِ يِ لِمَا أنَزَلْتَ إلِيَ  مِنْ خَيْرٍ فقَِيرٌ ﴿ فسََقىَ لهَُمَا ثمُ   ل ِ فقَاَلَ رَب  ﴾٢٤توََل ى إلِىَ الظ ِ  

Terjemahan: 

“Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, 
kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: Ya Tuhanku 
sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau 
turunkan kepadaku”. (QS Al-Qashash 28:24) 
 
Secara etimologi, al-faqir berarti orang yang patah tulang belakangnya. Kata 

ini dipergunakan kepada orang miskin. Ia seolah-olah patah tulang belakangnya 

karena kemiskinan dan kesengsaraan. Maka dari itu kemiskinan yang menggunakan 

kata al-faqr mengarah pada segi material.  Dari definisi dan ayat yang telah 

dijelaskan sebelumnya mempunyai hubungan dengan kemiskinan dimana terdapat 

perintah untuk mencari karunia Allah SWT (Ulya, 2018). 
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Menurut Tjiabrata, (2021) kemiskinan dapat di bagi menjadi empat, yaitu: 

a. Kemiskinan absolut, pendapatan dibawag garis kemiskinan sehingga tidak 

dapat memenuhi kesehatan tempat tinggal, dan pendidikan untuk sebagai 

keperluan dalam mencari pekerjaan. 

b. Kemiskinan relatif, akibat kebijakan pembangunan yang dilakukan secara tidak 

merata pada lapisan masyarakat yang membuat terjadinya ketimpangan 

pendapatan. 

c. Kemiskinan kultural, sikap seseorang yang disebabkan faktor budaya, seperti 

tidak adanya kemauan untuk meperbaiki tingkat kehidupan. 

d. Kemiskinan struktural, disebabkan karena rendahnya aksese terhadap sumber 

daya dalam sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung 

pembebasan kemiskinan. 

Kusumaningrum (2013) berpandangan, garis besar kemiskinan merupakan 

spekulasi dari suatu konsep kemiskinan. Garis kemiskinan sebagai dasar untuk 

mengukur tinggi kemiskinan. Garis kemiskinan resmi yang digunakan di Indonesia 

ialah garis kemiskinan yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Garis 

kemiskinan secara teknis disusun oleh BPS dibangun dengan dua komponen yaitu 

garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan nonmakanan. Perhitungan garis 

kemiskinan makanan dilakukan berdasarkan dari besarnya pengeluaran untuk 

memenuhi kebutuhan minuman energi (kalori) dalam setiap hari. Sedangkan garis 

kemiskinan nonmakanan dari besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan 

perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain sebagainya. 
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Untuk mengidentifikasi kemiskinan digunakan beberapa kriteria antara lain 

kriteria Bank Dunia, Asian Development Bank, Badan Pusat Statistik serta 

perhitungan indeks FGT yaitu Headcount Index, Poverty Development Bank. 

a. Kriteria Bank Dunia, yaitu garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia 

sebesar USD 2 per kapita/hari. Rumah tangga dengan pendapatan per 

kapita/hari kurang dari yang ditetapkan digolongkan miskin. 

b. Kriteria Asian Development Bank, yaitu garis kemiskinan yang ditetapkan 

Asian Development Bank ialah USD 1,25 per kapita/hari. Rumah tangga 

dengan pendapatan perkapita/hari kurang dari yang ditetapkan digolongkan 

miskin. 

c. Kriteria BPS, yaitu garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS dengan 

pendapatan per kapita/bulan. Ruamh tangga dengan pendapatan per 

kapita/bulan kurang dari yang telah ditetapkan dikategorikan miskin. 

d. Headcount Index, Poverty Gap Index dan Poverty Severity Index (indeks FGT), 

yaitu untuk mengukur tingkat kemiskinan di antara rumah tangga digunakan 

indeks FGT yang meliputi Headcount Index, Poverty Gap Index dan Poverty 

Severity Index (Mulyo & Seleky, 2015). 

Menurut Badan Pusat Statistik (2020) untuk mengukur kemiskinan 

menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan (basic neds approach). 

Dalam pendekatan ini, kemiskinan didefiniskan sebagai ketidakmampuan untuk 

memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan dan 

non makan. Dari pendekatan ini, indikator yang digunakan yaitu Head Count Index 
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(HCI) yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis 

kemiskinan (poverty line). 

Selain Head Count Index (P0) terdapat indikator lain yang digunkan untuk 

mengukur tingkat kemiskinan, yaitu indeks kemiskinan (Poverty Severty Gap 

Index-P1) dan indeks kelaparan kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) dimana 

dirumuskna oleh Foster-Greer thorbecke. Berikut rumus yang digunkan yaitu  

𝑃α =  
1

𝑁
 ∑ (

𝑧−𝑦1

𝑧
)N

i=1 α   

Dimana: 

 Z = garis kemiskinan 

I = rata-rata pengeluaran per kapita penduduk yang berada dibawa 

garis kemiskinan 

Q = banyak penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan 

N = jumlah penduduk 

α = 0,1,2 

α = 0 = Head Count Index (P0) 

α = 1 = Poverty Gap Index (P1) 

α = 2 = Poverty Severity Index (P2)        

Head Count Index (P0) yaitu jumlah persentase penduduk yang berada 

dibawah garis kemiskinan. Semakin kecil angka P0 menunjukkan semakin 

berkurangnya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Begitu 

juga dengan sebaliknya, jika angka P0 besar maka menunjukkan tingginya jumlah 

persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Poverty Gap Index 

(P1) yaitu rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis 

kemiskinan. Semakin kecil angka P1 menunjukkan secara rata-rata pendapatan 

penduduk miskin sudah semakin mendekati garis kemiskinan. Semakin tinggi 
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angkan P1 maka semakin besar kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap 

garis kemiskinan. Poverty Severity Index (P2) yaitu penyebaran pengeluaran 

diantara penduduk miskin. Angka ini menunjukkan sensitivitas distribusi 

pendapatan antara kelompok miskin. Semakin kecil angka P2 menunjukkan 

distribusi pendapatan diantara penduduk miskin semakin merata. 

Kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat konsumsi seseorang 

dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi 

seseorang dalam perbulan. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang 

memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan 

(Suryandari, 2014). 

Kemiskinan dalam dimensi ekonomi paling mudah diamati, diukur dan 

diperbandingkan dengan menggunkan beberapa metode pengukuran tingkat 

kemiskinan yang dikembangkan di Indonesia, (Suryawati, 2017):  

a. Biro Pusat Statistik (BPS) dimana tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah 

rupiah konsumsi berupa makanan yaitu kurang dari 2100 kalori per orang per 

hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk 

yang berada di lapisan bawah), dan konsumsi non makanan (dari 45 jenis 

komoditi makanan sesuai standar nasional dan tidak adanya perbedaan antara 

wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku 

untuk susunan umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat 

badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk. 

b. Tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga 

yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang dalam satu 

tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan: 
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Wilayah pedesaan: 

1. Miskin: apabila produksi kurang dari 320 kg beras dengan kurs per orang 

tiap tahun. 

2. Sangat miskin: apabila produksi dibawah dari 240 kg beras dengan kurs 

per orang tiap tahun. 

3. Amat miskin: apabila produksi dibawah dari 180 kg beras dengan kurs per 

orang tiap tahun. 

Wilayah perkotaan: 

1. Miskin: apabila produksi dibawah dari 480 kg beras dengan kurs per orang 

tiap tahun. 

2. Sangat miskin: apabila produksi dibawah dari 380 kg beras dengan kurs 

per orang tiap tahun. 

3. Termiskin: apabila produksi dibawah dari 270 kg beras dengan kurs per 

orang tiap tahun. 

c. Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan 

seseorang kurang dari US$ 2 per hari (setara Rp17.000,00 per hari). 

d. Badan kordinasi keluarga berencana Nasional (BKKBN). Mengukur 

kemiskinan berdasarkan kriteria keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga 

Sejahtera I (KS 1) kriteria keluarga Pra KS yaitu keluarga yang tidak 

mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan baik, 

minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu pasang pakaian per 

individu tiap tahun, memiliki lebih dari 80% rumah beton, dan mengantar anda 

ke Puskesmas ketika ketika anda sakit. Kriteria Keluarga Kaya 1 (KS), 

khususnya KK tidak bisa melakukan perintah agama dengan benar, makan 
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daging/telur/ikan tidak kurang dari satu kali tiap minggu, mendapat satu pasang 

pakaian setiap tahun, luas rumah khas 8 m2 untuk setiap kerabat, tidak ada 

kerabat yang dewasa 10-60 tidak terampil, anak berusia 5-15 tahun bersekolah, 

satu kerabat mempunyai gaji tetap, dan tidak ada yang dihapuskan untuk waktu 

yang cukup lama (Suryawati, 2017). 

Selanjutnya terdapat kriteria penduduk miskin menurut BPS, rumah tangga 

dikatakan miskin (Badan Pusat Statistik, 2020) apabila: 

a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang. 

b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu murahan atau 

lainnya. 

c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah dan 

tembok tanpa plester. 

d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah lainnya. 

e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 

f. Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindung, sungai dan air 

hujan. 

g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, minyak 

tanah. 

h. Hanya mengkomsumsi daging, susu, ayam dalam satu kali seminggu. 

i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 

j. Hanya sanggup makan satu kali dalam sehari. 

k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. 
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l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga ialah: petani dengan luas lahan 500 

m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dana tau 

pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000,- per bulan. 

m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat 

SD. 

n. Tidak memiliki tabungan, barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 

500.000,- seperti sepeda motor, atau barang modal lainnya. 

Ditinjau dari sistem ekonomi ada dua penyebab utama terjadinya 

kemiskinan yaitu makro dan mikro. Kemiskinan makro mencakup Produk Nasional 

Bruto (GNP) yang rendah dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Kemiskinan 

pada suatu Negara terjadi karena pendpatan per kapita rendah, hal itu dikarenakan 

GNP-nya yang rendah. Begitu juga dengan populasinya buruk karena distribusi 

pendapatan yang tidak merata, hal ini terjadi karena sumber pendapatan hanya 

berfokus pada beberapa orang sehingga menyebabkan kemiskinan bagi orang lain. 

Sedangkan kemiskinan mikro menyebabkan seperti, seseorang miskin karena 

pengangguran dan kecacatan atau karena terlahir dari keluarga miskin dan tidak 

mendapatkan kesempatan pendidikan, pelatihan aksess ke pekerjaan berkualitas 

serta akses ke fasilitas dasar yang sesuai. 

Terdapat beberapa penyebab terjadinya kemiskinan terbagi menjadi dua 

bagian Rachmad, (2019) yaitu: 

a. Kemiskinan alami adalah kemiskinan yang terjadi karena kegagalan fisik 

individu dan lingkungan sebagai objek, akibatnya seseorang kesulitan dalam 

berbisnis atau bekerja. Jika dilihat secara individu, kemiskinan terjadi karena 

adanya rasa malas dari diri seseorang, kurang keterampilan, kurang 
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kemampuan intelektual, lemah fisik, dan tidak ada tekad untuk meraih 

kemenangan (need for achievement). Kemiskinan juga diakibatkan oleh orang 

miskin dengan tingkat kemiskinan yang rendah, karena mereka tidak dapat 

lolos dari kemiskinan. 

b. Kemiskinan struktural adalah bagian relatif, di mana ada kelompok orang 

miskin sedangkan kelompok lainnya tidak miskin. Dalam sisitem 

sosioekonomi yang dipakai memungkinkan fokus kekuasaan dan sumber daya 

pada pihak tertentu dan menghalangi kesempatan bagi pihak lain. Maka 

akibatnya banyak orang miskin yang tidak dapat menggunakan akses ekonomi 

dan fasilitas lain yang benar tersedia bagi mereka (Rachmad, 2019). 

2. Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja 

sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam institusi maupun perusahaan yang 

memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan 

kemampuannya. Pengertian SDM makro secara umum terdiri dari dua yaitu SDM 

makro yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah. 

Sedangkan SDM secara mikro yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi 

atau perusahaan (Susan, 2019). 

Sumber Daya Manusia (human resource) terdapat dua definisi. Pertama, 

sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat 

diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. 

Kedua, sumber daya manusia menyangkut seseorang yang mampu bekerja untuk 

memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Seseorang yang mampu bekerja berarti 

mampu melakukan kegiatan yang bernilai ekonomis yang berarti kegiatan tersebut 
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menghasilkan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Aini et al., 

2022). 

Sumberda Daya Manusia (SDM) mempunyai peran yang cukup penting dan 

merupakan variabel dalam penelitian ini adalah pendidikan dan tenaga kerja. Dari 

kedua jenis SDM tersebut memiliki peran yang cukup penting sebagai modal dalam 

membantu pengoptimalan ekonomi sehingga dapat menuntaskan kemiskinan 

disuatu negara dan daerah agar tercapainya tujuan tersebut maka kedua jenis SDM 

tersebut akan di jelaskan sebagai berikut: 

a. Pendidikan 

Dalam bahasa Yunani pendidikan berasal dari kata padegogik yaitu ilmu 

menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai educare, yaitu 

mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa 

waktu dilahirkan di dunia. Negara Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung 

yang serta dengan eduvare, yaitu: membangkitkan kekuatan terpendam atau 

mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan berasal dari 

kata dasar didik (mendidik) yaitu, memelihara dan memberi latihan (ajaran, 

pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran (Nurkholis, 2013). Sedangkan 

menurut Badan Pusat Statistik (BPS 2011), pendidikan merupakan kegiatan belajar 

mengajar di segala tingkatan baik formal maupun non formal (Mahsunah, 2013). 

Akhmad, (2021) menjelaskan bahwa pendidikan secara linguistis, sebagai 

kata benda, pendidikan berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang 

atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia dengan melalui upaya 

pengajaran dan latihan. Dalam hal ini, pendidikan dinyatakan sebagai rangkaian 
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proses berupa pengajaran dan latihan untuk memberikan perubahan sikap dan 

tingkah seseorang supaya menjadi dewasa. 

Todaro & Smith (2009) dengan memiliki pendidikan dan keterampilan 

seseorang akan mampu mendapatkan penghasilan, seperti yang dijelaskan oleh 

Gorman (2009), mengatakan bahwa pekerja yang berpendidikan dan mempunyai 

keterampilan yang tinggi selalu memperoleh pendapatan yang tinggi daripada 

pekerja yang kurang berpendidikan dan kurang keterampilan. Melalui pendidikan 

kita dapat meningkatkan nilai produksi dalam perekonomian dan juga bagi 

pendapatan yang sama pun seseorang dapat memperoleh manfaat pendidikan, 

karena dengan bisa membaca, berkomunikasi, berpendapat, dan dalam menetapkan 

pilihan dengan pengetahuan yang lebih baik, dapat lebih diperhitungkan oleh orang 

lain dan sebagainya (Akhmad, 2021). 

Menurut teori human capital seseorang dapat meningkatkan penghasilan 

melalui peningkatan pendidikan. Di setiap tambahan satu tahun berarti, disitu pihak 

meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat pengangguran seseorang. Kualitas 

tenaga kerja yang baik dapat dicerminkan oleh tingkat pendidikan, diamana tingkat 

pendidikan adalah proses kegiatan dalam menambah ilmu atau keahlian seseorang, 

sehingga dapat membentuk kepribadian dan kemandirian pada seseorang. Dalam 

melakukan pekerjaan seseorang dituntut memiliki pendidikan sebagai modal dasar, 

karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi 

pengetahuan/keterampilan yang dimiliki, sehingga semakin tinggi pula 

kemampuannya untuk bekerja. 

Dalam Undang-undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional disebutkan bahwa “pendidikan ialah usaha sadar dan terencana 
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untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. 

Selanjutnya pendidikan Nasional merupakan pendidikan yang berlandaskan 

Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, yang berdasarkan pada nilai-nilai agama, 

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman 

(Ainissyifa, 2012). 

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) Angka melek Huruf (AMH) 

mendefinisikan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah 

memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin, huruf arab, dan huruf 

lainnya. Selanjutnya untuk menghitung dibutuhkan informasi dari pendataan Survei 

Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Kemudian cakupan penduduk yang dihitung 

dalam AMH ialah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. 

Pendidikan dalam bahasa Arab disebut tarbiyah, yang diambil kata dasar 

Rabba Sya’I yarbu atau Rabba’an yang artinya bertabah dan tumbuh. Allah SWT 

menyebutkan kata tarbiyah yang bermakna bertambah dalam firman-Nya QS. Ar-

ruum 30/39:  

يدُ  ن زَكَاةٍ ترُِّ ِّ وَمَا آتيَْتمُ م ِّ ندَ اللََّّ يرَْبوَُ فِّي أمَْوَالِّ النَّاسِّ فلَََ يرَْبوُ عِّ باً ل ِّ ن ر ِّ ونَ وَجْهَ وَمَا آتيَْتمُ م ِّ

فوُنَ ﴿ ِّ فأَوُْلئَِّكَ هُمُ الْمُضْعِّ ﴾٣٩اللََّّ  

Terjemahan: 
“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia 
bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat 
yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhoaan Allah, maka itulah 
orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)” QS. Ar-Ruum 30/39 
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Keadaan pendidikan penduduk secara umum dapat diketahui dari beberapa 

indikator seperti tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatinya, angka melek huruf, 

dan rata-rata lama sekolah. 

1. Tingkat Pendidikan Tertinggi 

Tingkat Pendidikan Tertinggi (TPT) merupakan persentase dari jumlah 

penduduk, baik yang masih sekolah atau yang tidak sekolah lagi, menurut 

pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. TPT bermanfaat untuk 

menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Selain 

itu, TPT berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, 

terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah 

(Retno, 2013). 

2. Angka Melek Huruf 

Angka Melek Huruf (AMH) menjadi salah satu indikator untuk melihat 

perkembangan pendidikan penduduk. Semaking tinggi angka melek huruf atau 

kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi mutu dan kualitas SDM. Seseorang 

yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan 

karena dapat menyerap informasi yang baik (Dores, 2014). 

3. Rata-rata Lama Sekolah 

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengindikasikan semakin tinggi 

pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu wilayah. Semakin tinggi 

RLS itu berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang 

berlaku secara umum semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka 

semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindakan 

(Siswati & Hermawati, 2018).  
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Fungsi pendidikan menurut Rahaju, (2004) di fokuskan pada tiga fungsi 

pokok pendidikan, yakni pendidikan sebagai penegak nilai, sarana pengembang 

masyarakat, dan upaya pengembang potensi manusia. Selanjutnya menurut Ihsan, 

(2008) terdapat empat macam fungsi pendidikan secara makro, yakni pembangunan 

pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan 

pengembangan bangsa. Sedangkan di dalam arti mikro ialah membantu 

perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. 

Dari penjelasan di atas fungsi pendidikan dapat dibedakan menjadi empat, 

yang pada intinya ialah mempersiapkan individu terjung ke masyarakat dengan 

memilih dan mengerjakan peran sosial dengan kebudayaan yang berlaku di dalam 

kehidupan masyarakat. 

b. Tenaga Kerja 

Menurut DR Payaman Siamanjuntak dalam bukunya yang berjudul 

“Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” (1998:03) tenaga kerja adalah 

penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang melaksanakan kegiatan lain seperti 

bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara sederhana pengertian tenaga kerja 

dan bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh batas umur. Jadi yang dimaksud 

dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan 

pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan 

ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang bertujuan 

untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan sehari-hari (Norhan & 

Kustandi, 2019). 

Menurut Saputra et al., (2019) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran mengenai 
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penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari yang merujuk pada 

suatu waktu dalam periode survei. TPAK merupakan indikator yang biasa 

digunakan untuk menganalisa partisipasi angkatan kerja. Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) merupakan penduduk yang termasuk bukan angkatan 

kerja adalah penduduk usia kerja yang diantara (15 tahun atau lebih) yang masih 

sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain 

kegiatan pribadi. 

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 tentang 

ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Norhan & Kustandi, 2019). 

Badan Pusat Statistik (BPS 2018) mendefinisikan TPAK adalah angka yang 

menggambarkan perbandingan angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja. 

Kemudian terkait hal tersebut, TPAK juga merupakan angka yang menggambarkan 

penyediaan atau penawaran tenaga kerja. Berikut merupakan rumusan 

penghitungan TPAK menurut Badan Pusat Statistik, yaitu: 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎
× 100% 

Sedangkan menurut Ulfa & Juliansyah, (2019) Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) merupakan keterlibatan masyarkat dalam suatu kegiatan ekonomi 

dapat diukur dari proporsi penduduk di pasar. Semakin tinggi TPAK 

mengindikasikan peningkatan kecenderungan penduduk usia produktif (15-64 

tahun) yang mencari dan menjalankan kegiatan ekonomi. Dengan banyaknya 

tenaga kerja serta diimbangi dengan lapangan kerja yang luas maka produksi akan 



36 
 

 

semakin meningkat sehinggah berdampak pada peningkatan pertumbuhan 

ekonomi. Hal tersebut menandakan bahwa tenaga kerjalah yang menjadi salah satu 

pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Simanjuntak, (1998) beberapa faktor yang dapat memengaruhi 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara lain:  

1. Jumlah penduduk yang masih bersekolah dan penduduk yang mengurus 

rumah tangga semakin bertambah maka jumlah angkatan kerja akan 

berkurang dan berdampak pada TPAK juga berkurang. 

2. Umur penduduk, hal ini yang menyebabkan tuntutan untuk menafkahkan 

keluarga semakin besar terutama pada laki-laki usia 25-55 tahun yang 

menyebabkan TPAK juga meningkat. 

3. Tingkat pendidikan penduduk yang tinggi akan membuat kesempatan 

kerja semakin luas, sehingga akan berdampak pada TPAK yang akan 

mengalami peningkatan. 

4. Upah yang tinggi di pasar tenaga kerja nantinya akan banyak penduduk 

yang tertarik masuk ke pasar kerja. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya salah satu faktor yang memengaruhi 

output yang dihasilakan dari suatu kegiatan ekonomi yaitu Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK). Hal tersebut akan berdampak pada peningktana 

produktivitas yang akhirnya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi 

sehingga dapat membantu mengurangi angka kemiskinan (Wahyuningtias, 2019). 

Pius Partanto dalam Norhan & Kustandi, (2019) memberikan definisi 

klasifikasi sebagai penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar yang 

dilakukan. Maka dari itu, klasifikasi tenaga kerja ialah pengelompokan akan 
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ketenagakeraan yang telah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah di tentukan, 

yaitu: 

a. Berdasarkan Penduduknya 

1. Tenaga Kerja, ialah jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan 

sanggup bekerja jika ada permintaan kerja. Dalam UU Tenaga Kerja, 

mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang 

berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. 

2. Bukan Tenaga Kerja, ialah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak 

mau bekerja, meskipun ada permintaan untuk bekerja. Dalam UU Tenaga 

Kerja Nomor 13 Tahun 2003 mereka adalah penduduk di bawah usia 15 

tahun dan berusia di atas 65 tahun. Contoh kelompok ini adalah para 

pensium, lansia (lanjut usia) dan anak-anak. 

b. Berdasarkan Batas Kerja  

1. Angkatan Kerja, ialah penduduk usia produktif yang berusia 15 tahun 

sampai dengan 64 tahun yang telah mempunyai pekerjaan tetapi sementara 

tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan (Norhan & 

Kustandi, 2019). 

2. Bukan Angkatan Kerja, ialah mereka yang dalam usia non-produktif yang 

berusia 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus 

rumah tangga, dan sebagainya. Contoh dalam kelompok ini ialah para 

pengangguran, ibu rumah tangga dan orang cacat, dan anak sekolah dan 

mahasiswa (Adianto & Fedryansyah, 2018). 
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c. Berdasarkan Kualitasnya 

1. Tenaga Kerja Terdidik, ialah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam 

bidang tertentu dengan cara bersekolah atau pendidikan formal dan 

nonformal. Contoh: pengacara, dokter, guru, dan sebagainya. 

2. Tenaga Kerja Terpilih, ialah tenaga kerja yang memliki keahlian dalam 

bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil 

ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai 

pekerjaan tesebut. Contoh: apoteker, ahli bedah, mekanik dan lain 

sebagainya. 

3. Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih, ialah mereka yang di 

dalam usia kerja dimana mereka sebagai pekerja kasar yang hanya 

mengandalkan tenaga saja. Contoh: tukang sapu, tukang sampah, kuli, 

buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya (Adianto & 

Fedryansyah, 2018). 

3. Infrastruktur 

Tarigan & Syumanjaya, (2013) mendefinisikan Infrastruktur sebagai 

fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik sebagai 

fungsi bagi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan 

limbah, tranportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk sebagai fasilitas dalam 

tujuan ekonomi dan sosial. 

Menurut World Bank, (1994) infrastruktur dibagi menjadi tiga yaitu (1) 

Infrastruktur Ekonomi adalah infrastruktur fisik yang diharapkan untuk menunjang 

aktivitas ekonomi, yang meliputi public utilities (listrik, telekomunikasi, air, 

sanitasi, gas), public work (jalan, bendungan, kanal irigasi dan drainase), dan sektor 
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transportasi (jalan rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya). (2) 

Infrastruktur Sosial meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi. (3) 

Infrastruktur Administrasi meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi, dan 

koordinasi. 

Klasifikasi jenis infrastruktur menurut Jacobs, (1999) menjelaskan bahwa 

secara umum infrastruktur dapat dibagi menjadi dua yaitu, infrastruktur dasar (basic 

infrastructure) yang memiliki karakteristik publik dan kepentingan yang mendasar 

untuk sektor perekonomian lainnya, tidak dapat diperjualbelikan dan tidak 

dipisahkan baik secara teknis maupun spasial, contohnya (jalan raya, drainase, 

kanal dan lain srbagainya). Infrastruktur pelengkap (complementary infrastructure) 

adalah infrastruktur yang tidak murni memiliki karakteristik publik, bisa 

diperjualbelikan dan dipisahkan secara teknis dan spasial, contohnya (listrik, 

telepon, pengadaan air minum dan sebaginya. Pada perkembangannya infrastruktur 

yang diklasifikasikan oleh Ian Jacobs dapat berubah seiring berjalannya waktu. 

Infrastruktur mempunyai peran cukup vital dan merupakan variable dalam 

penelitian ini adalah jalan, listrik dan kesehatan. Dari ketiga jenis infrastruktur 

tersebut memiliki peran vital sebagai modal dalam membantu pertumbuhan 

ekonomi dan dapat menuntaskan kemiskinan disuatu negara dan daerah agar 

mencapai tujuan tersebut maka ketiga jenis infrastruktur tersebut akan di jelaskan 

sebagai berikut: 

a. Infrastruktur Jalan 

Infrastruktur jalan merupakan suatu prasarana transportasi darat yang 

meliputi segala aspek jalan, termasuk bangunan perlengkapan-perlengkapan yang 

digunakan bagi lalu lintas permukaan atas tanah, angkutan di bawah permukaan 
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tanah dan/atau air, serta permukaan air, jalan lori dan jalan kabel. Dengan adanya 

jalan yang baik merupakan syarat dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung 

fungsi kota sebagai pusat pertumbuhan dan membantu dalam pemerataan 

pembangunan di perkotaan (Julianto & Jumario, 2017). 

Infrastruktur jalan merupakan lokomotif untuk menggerakkan 

pembangunan ekonomi baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. 

Infrastruktur juga sebagai pilar menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, 

uang dan informasi pada satu zona pasar ke zona pasar lainnya (Tarigan & 

Syumanjaya, 2013). 

Infrastruktur jalan juga merupakan salah konektivitas sebagai penghubung 

perekonomian dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Salah perang infrastruktur 

jalan yang sangat penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan 

adanya jalan akan efesiensi biaya pengangkutan serta proses produksi dalam 

mendistribusikan barang. Infrstruktur jalan juga mempengaruhi biaya variabel dan 

biaya tetap. Apabila infrastruktur jalan dapat dibangun oleh sektor maka biaya 

produksi akan meningkat secara signifikan dan sehingga cos of entry pada 

perekonomian akan menjadi lebih mahal. Hal tersebut dikarenakan terealisasinya 

kegiatan ekonomi pada ketiadaan infrastruktur tersebut (Arifin & Zulham, 2019). 

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, dijelaskan 

bahwa peran infrastruktur jalan adalah sebagai bagian prasarana transportasi yang 

mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, 

politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Selain itu jalan sebagai prasarana bagi distribusi barang dan 
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jasa yang merupakan urat nadi bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara 

(Tarigan & Syumanjaya, 2013). 

Selanjutnya dalam UU Nomor 38 tahun 2004 pasal 9 tentang jalan, jalan di 

bagi menjadi 5 jenis menurut statusnya, yitu:  

1. Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem 

jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibukota provinsi, dan 

jalan strategis nasional serta jalan tol. 

2. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan 

primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota 

kabupaten/kota atau antar ibukota dan jalan strategis provinsi. 

3. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokasi dalam sistem jaringan jalan 

primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi yang 

menghubungkan ibukota kebupaten dengan ibukota kecamatan, antar 

ibukota kecamatan, ibukota serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan 

sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. 

4. Jalan kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder 

yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan 

pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, dan 

menghubungkan antarpusat permukiman yang ada dalam kota. 

5. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan 

dan/atau antarpemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. 

Fungsi pemeliharan infrastruktur adalah untuk memperlancar arus produk 

dan jasa, dan infrastruktur transportasi memiliki dampak yang signifikan terhadap 

biaya produksi. Infrastruktur merupakan peningkatan aksesibilitas yang dapat 



42 
 

 

memfasilitasi mobilitas produk dan layanan yang lebih efisien (Lestari & Suhadak, 

2019). 

Infrastruktur jalan memiliki tujuan dan fungsi bagi perekonomian suatu 

wilayah. Adapun tujuan dan fungsinya antara lain: 

1. Jalan dapat membuka akses antara wilayah ke wilayah lain, yang disebut 

sebagai fungsi land acces. Fungsi ini sangat penting untuk meningkatkan 

PDRB dan mengurangi daerah yang tertinggal. 

2. Jalan sebagai pelayanan masyarakat setempat (community 

servicefunction). pada fungsi jalan ini dapat memberikan jasa-jasanya 

dalam proses pendistribusian produk, pemasaran ataupun kegiatan 

masyarakat dan ekonomi lainnya. 

3. Jalan dapat memberikan pelayanan bagi angkutan masyarakat jarak jauh 

dan antar kota atau wilayah, yang berfungsi sebagai interchange 

community andlog distance transportation. Fungsi jalan ini penting bagi 

wilayah negara yang luas karena semakin berkembangnya teknologi 

kendaraan bermotor khususnya angkatan jalan jauh (Julianto & Jumario, 

2017). 

b. Infrastruktur Listrik 

Listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk kehidupan sehari-

hari, listrik juga dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang diperlukan manusia. 

Maka dari itu, listrik menjadi salah satu komponen yang penting untuk 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut, karena di wilayah perkotaan 

maupun di wilayah pedesaan listrik digunakan untuk di berbagai kegiatan (Prasetya 

et al., 2021). 
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Samardjoko et al., (2019) Memberikan pandangan bahwa dengan adanya 

ketersediaan energi listrik merupakan elemen fundamental dalam menggerakkan 

ekonomi. Adanya peningkatan layanan energi listrik memberi benefit positif di 

sektor ekonomi dan sosial. Dengan adanya ketersediaan energi listrik tersebut 

berpengaruh positif diantaranya peningkatan akses informasi dan digital, perbaikan 

produktifitas, efesiensi proses produksi serta peningkatan layanan kesehatan. Hal 

tersebut, merumuskan hipotesis kedua yakni peningkatan ketersediaan energi listrik 

berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 

tentang ketenagalistrikan, ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang 

menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang 

tenaga listrik. Berdasarkan pada Undang-Undang tersebut upaya penyelenggaraan 

usaha ketenagalistrikan dikuasai oleh negara untuk rakyat, akan tetapi setiap pihak 

dapat melakukan usaha ketenagalistrikan baik untuk kepentingan umum ataupun 

pribadi. Hal ini tentunya dapat membantu jalannya perekonomian dan dapat 

membantu menurunkan angka kemiskinan. 

c. Infrastruktur Kesehatan 

Menurut Islami & Anis, (2019) kesehatan merupakan gambaran tingkat 

kesejahteraan seseorang dengan melihat kualitas kehidupannya. Kesehatan 

seseorang merupakan hal yang penting, karena tingkat kesehatan merupakan modal 

bagi seseorang untuk mendapat pekerjaan yang layak selain dari kemampuan dan 

skill yang dimiliknya. Kesehatan menjadi ukuran kesejahteraan rakyat yang dapat 

menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat berhubungan dengan kualitas 

kehidupannya. Keadaan penduduk yang sehat menjadi salah satu modal bagi 
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keberhasilan pembangunan bangsa karena dengan penduduk yang sehat, 

harapannya pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancer. 

Menurut World Health Organization (WHO) bahwa kesehatan adalah 

kondisi sehat sejahtera baik secara fisik, mental maupun sosial yang ditandai 

dengan tidak adanya gangguan-gangguan atau simiom-simiom penyakit, seperti 

keluh kesah sakit fisik, dan emosional. 

Dalam UU No. 36 tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan 

sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap 

orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 

Sedangkan menurut BPS (2021) Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-

rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang akan dijalani oleh bayi 

yang baru lahir pada tahun tertentu. Cara menghitung AHH berdasarkan angka 

kematian, yang datanya diambil dari catatan registrasi kematian pada setiap 

tahunnya. 

Dalam pandangan Islam kesehatan merupakan nikmat yang diberikan oleh 

Allah SWT yang harus di jaga dan diterima dengan rasa syukur. Anjuran menjaga 

kesehatan itu bisa dilakukan dengan tindakan preventif (pencegahan) dan represif 

(pelenyapan penyakit atau pengobatan). 

B. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh Pendidikan dengan Kemiskinan 

Edi Dores, (2014) menyampaikan bahwa secara parsial Angka Melek Huruf 

(AMH) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Tingkat pendidikan bisa 

digunakan sebagai salah satu indikator dalam melihat tingkat kesejahteran 

masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka, semakin baik pula 
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kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan berperang penting untuk membuat 

seseorang keluar dari kemiskinan. Keterkaitan antara kemiskinan dan pendidikan 

sangat besar, hal itu karena pendidikan memberikan kemampuan untuk 

berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan (Susanto & Pangesti, 2019). 

Dalam Faturrohmin, (2011) menjelaskan bahwa pendidikan yang diwakili 

oleh Angka Melek Huruf (AMH) memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Dengan 

mempunyai kecakapan dalam membaca dan menulis pada seseorang maka 

diasumsikan memiliki keterampilan dan kemampuan. Hal itu karena mempermudah 

dalam menyerap informasi yang di peroleh sehingga akan mempermudah pula 

dalam mencari pekerjaan sehingga bisa terhindar dari kemiskinan. 

Dalam penelitian Sukma et al., (2019) menunjukkan pendidikan tidak 

memiliki pengaruh terhadap kemiskinan yang mengindikasikan bahwa pendidikan 

yang diproduksi oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) belum mampu mengatasi 

masalah kemiskinan. Hal tersebut disebabkan oleh capaian RLS yang masih 

tergolong rendah yang menyebabkan kualitas pendidikan juga rendah yang 

kemudian berdampak pada produktivitas masyarakat sehingga memicu 

meningkatnya angka kemiskinan. 

2. Pengaruh Tenaga Kerja dengan Kemiskinan 

Kemiskinan berkaitan dengan tenaga kerja dimana seseorang yang 

mempunyai pekerjaan untuk memperoleh penghasilan sehingga dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketenagakerjaan dapat menjadi sumber masalah 

kemiskinan jika suatu wilayah memiliki jumlah penduduk yang berstatus tidak 

bekerja lebih banyak, maka akan berimplikasi pada peningkatan jumlah penduduk 
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miskin. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sebagai modal untuk pembangunan 

daerah akan menjadi jalan untuk tingkat kemiskinan yang terjadi (Suhartini, 2017). 

Berdasarkan hasil penelitian Sukma et al., (2019) bahwa Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Peningkatan 

TPAK yang diikuti dengan peningkatan lapangan akan menyebabkan penduduk 

usia kerja banyak yang terserap di dunia kerja. Hal itu akan berdampak pada 

peningkan angkatan kerja dalam memproduksi barang dan jasa sehingga 

pendapatan perkapita dan tingkat konsumsi semakin meningkat yang pada akhirnya 

akan mengurangi angka kemiskinan. Selain itu penelitian ini memperoleh hasil 

sama dalam penelitian Mirah et al., (2020) diperoleh hasil bahwa Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mampu memberikan pengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 

3. Pengaruh Infrastruktur Jalan dengan Kemiskinan 

Infrastruktur jalan merupakan sarana penunjang transportasi yang memiliki 

peran penting terutama transportasi darat. Untuk mengurangi angka kemiskinan, 

prioritas yang dilakukan adalah dengan penambahan panjang jalan. Dengan 

penambahan panjang jalan akan membantu menghubungkan akses antara daerah 

terisolasi dengan daerah lain, meningkatkan produktivitas ekonomi rakyat dan 

wilayah, mempermudah perhubungan anatara pusat produksi dengan pusat 

pemasaran, mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi di pedesaan, mempermudah 

lalu lintas barang dan jasa sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan (Noor, 

2019). 

Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fardilla & 

Masbar, (2020) yang menunjukkan bahwa infrastruktur jalan berpengaruh terhadap 
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kemiskinan secara negatif dan signifikan di kabupaten/kota Provinsi Aceh. Artinya, 

bahwa tingkat akan kemiskinan menurun apabila infrastruktur jalan meningkat. 

Namun peningkatan panjang jalan akan harus dibarengi dengan kualitas jalan. 

Rahma, (2021) Menyampaikan bahwa infrastruktur jalan mempengaruhi 

kemiskinan. Dengan meningkatnya kualitas jalan maka tingkat kemiskinan akan 

menurun. Karena jalan berperan sebagai akese perekonomian antara daerah yang 

terisolir ke daerah lainnya. Sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian 

dan pada akhirnya dapat menekan angka kemiskinan. 

4. Pengaruh Infrastruktur Listrik dengan Kemiskinan 

Infrastruktur penting untuk pembangun ekonomi dan memainkan peran 

strategis. Ketersediaan jalan, lalu lintas, sanitasi, komunikasi, infrastruktur listrik 

sangat dibutuhkan dalam membantu menurunkan angka kemiskinan. Dalam hal ini 

pembangunan ekonomi negara karena sektor infrastruktur merupakan salah satu 

dasar dari proses pembangunan. Infrastruktur terkait erat dengan tingkat 

pembangunan daerah yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi dan tingkat 

kesejahteraan sosial (Chatterjee & Turnovsky, 2012). Hal ini sesuai dengan 

penelitian (Wulandari & Aisyah, 2021) yang menunjukkan bahwa jumlah 

pemakaian listrik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 

Artinya bahwa tingkat kemiskinan akan menurun apabila pemakaian listrik 

meningkat. 

(Wulandari & Aisyah, 2021) berpendapat bahwa dengan meningkatnya 

pengguna listrik pada suatu daerah maka akan dapat membantu menurunkan angka 

kemiskinan. Hal ini karena listrik sebagai telekomunikasi dalam kegiatan 



48 
 

 

perekonomian. Dengan lancarnya prosese ekonomi maka dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan pada suatu daerah. 

5. Pengaruh Infrastruktur Kesehatan dengan Kemiskinan 

Arsyad, (2010) menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam 

mengentaskan kemiskinan salah satunya dengan memperbaiki bidang kesehatan. 

Hal ini didasari oleh anggapan bahwa perbaikan kualitas kesehatan mampu 

meningkatkan produktivitas yang berdampak pada daya dan semangat dalam 

melakukan pekerjaan yang pada akhirnya produktivitas yang dihasilakan akan 

meningkat sehingga dapat membantu menurunkan angka kemiskinan (Sukma et al., 

2019). 

Suhartini, (2017) berpendapat tedapatnya pengaruh signifikan dan negatif 

antara angka kesakitan terhadap kemiskinan. Kesehatan adalah dasar bagi 

produktivitas kerja dan kapasitas untuk belajar sekolah. Tenaga kerja yang sehat 

secara fisik dan mental akan lebih produktif dan mendapatkan hasil yang tinggi. 

Hal ini disebabkan karena perilaku hidup tidak sehat, jarak fasilitas pelayanan 

kesehatan yang jauh, mahalnya biaya perawatan kesehatan, rendahnya mutu 

layanan kesehatan dasar yang disebabkan oleh terbatasnya tenaga kesehatan, dan 

kurangnya sarana dan prasarana kesehatan. Dengan kondisi kesehtan yang baik 

maka akan dapat membantu meningkatkan prosuktivitas tenaga kerja yang pada 

akhirnya bisa keluar dari kemiskinan. 

C. Penelitian Terdahulu 

Dio et al., (2012) “Analisis Pengaruh Produksi Domestik Regional Bruto 

(PDRB), Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten 

Tahun 2009-2012”. Pada Penelitisn ini data yang digunakan adalah data panel 4 
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kabupaten dan kota di Provinsi Banten pada periode 2009-2012. Penelitian ini 

menggunakan metode jenis deskriptif kuantitatif yang menggunakan dua alat 

analisis yaitu Location Qoutient (LQ) dan Shift Share (S-S). Hasil penelitian ini 

adalah PDRB berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan, pendidikan 

tidak signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap kemiskinan, dan secara simultan variabel PDRB, pendidikan dan 

pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten. 

Setiawati, (2017) “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan 

dan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pinrang”. Dalam 

penelitian ini menggunakan data sekunder time series dari tahun 2005-2016 yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian kuantitaf yang menggunakan tekhnik 

analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh secara positif dan tidak 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan, pendidikan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan tenaga kerja berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Pinrang. 

Auria, (2021) “Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Tenaga 

Kerja, dan Angka Harapan Hidup Terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 

2013-2019”. Data yang digunakan dalam penelitia ini adalah data sekunder time 

series dan cross section yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian 

ini menggunakan metode jenis kuantitatif deskriptif. Hasil dari penelitian bahwa 

secara parsial variabel Tingkat Partisipasi Angkata Kerja (TPAK) dan Angka 

Harapan Hidup (AHH) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan 
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sedangkan ketimpamgan pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap kemiskinan. Kemudian secara simultan TPAK, AHH dan ketimpangan 

pendapatan berpengaruh terhadap kemiskinan pada 6 provinsi di pulau jawa. 

Alessandro et al., (2021) “Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan 

Ekonomi dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Utara Tahun 

2006-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder time series selama 15 tahun 

yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis data yang digunakan 

yaitu analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan artinya 

ketika pendidikan meningkat maka kemiskinan akan menurun. Diikuti dengan 

pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan yang mana jika PDRB naik maka kemiskinan akan mengalami 

penurunan. Selanjutnya kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara, artinya bahwa kesehatan mengalami 

peningkatan dan kemiskinan juga mengalami peningkatan. 

Fardilla & Masbar, (2020) “Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan, Listrik, 

Sekolah, dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Aceh Periode 2012-2017”. Penelitian 

ini menggunkan data sekunder cross section dan time series yang dikumpulkan dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh dan BPS Indonesia. Analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa Infrastruktur jalan mempengaruhi kemiskinan 

secara negatif dan signifikan yang artinya kemiskinan akan menurun jika 

infrastruktur jalan meningkat. Selanjutnya listrik mempengaruhi kemiskinan secara 

positif dan tidak signifikan yang artinya apabila listrik yang terjual meningkat maka 
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kemiskinan akan ikut mengalami peningkatan. Diikuti dengan sekolah yang 

mempengaruhi kemiskinan secara negatif dan signifikan yang artinya kemiskinan 

akan mengalami penurunan apabila pendidikan mengalami peningkatan. PDRB 

memengaruhi kemiskinan secara negatif dan tidak signifikan yang artinya jika 

PDRB naik dan kemiskinan akan mengalami penurunan. 

Suhartini, (2017) “Analisis Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap 

Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah”. Penelitian ini menggunakan data sekunder 

dengan residual time series dan cross section yang di ambil dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) Jawa Tengah, dengan menggunkan model analisis data panel. 

Dalam hasil penelitiannya kesehatan, angkatan kerja, investasi dan wirausaha 

secara parsial mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. 

Artinya jika masing-masing variabel mengalami peningkatan dan variabel lain di 

anggap konstan maka tingkat kemiskinan akan menurun. 

D. Kerangka Pikir 

Permasalahan vital yang dihadapi oleh setiap daerah atau wilayah di 

Indonesia termasuk yang dialami wilayah Sulawesi Barat ialah kemiskinan, 

walaupun banyak program yang telah dibuat oleh pemerintah dalam menanggulangi 

masalah kemiskinan tersebut, akan tetapi kenyataanya jumlah penduduk miskin 

semakin meningkat dan tidak kunjung selesai di Sulawesi Barat. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat bahwa kurang 

waktu 7 tahun (2015-2021) angka kemiskinan tidak mengalami penurunan akan 

tetapi justru mengalami peningkatan dari tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan kurang 

maksimalnya program kerja yang dijalankan oleh pemerintah setempat. Tentunya 

ini menjadi persoalan bagi pemerintah setempat sebagai pengambil kebijakan. 
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Salah satu upaya untuk menekan angka kemiskinan ialah dengan 

peningkatkan pendidikan. Kualitas tenaga kerja yang baik dapat dicerminkan oleh 

tingginya pendidikan seseorang. Dengan kualitas tenaga kerja atau keterampilan 

seseoang maka tingkat pendapatan seseorang akan bertambah sehingga dapat 

terhindar dari miskin. 

ketenegakerjaan juga berperang penting dalam menekan angka kemiskinan, 

dimana dengan meningktanya penyerapan tenaga kerja seseorang akan 

mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan ekonomi keluarganya sehingga bisa 

terhindar dari kondisi yang miskin. 

Infrastruktur jalan merupakan sarana utama dalam mendukung terwujudnya 

peningkatan pembangun ekonomi. Fungsi utama jalan mendukung sektor produksi 

dan jasa serta pembangunan wilayah, sehingga terwujudnya keselaran pembagian 

dan kesesuaian pertumbuhan wilayah-wilayah regional, perkotaan dan pedesaan 

yang bertujuan memberdayakan masyarakaat agar terhindar dari kemiskinan. 

Infrastruktur listrik merupakan cara untuk terhindar dari kemiskinan, 

dengan meningkatnya pengguna listrik maka akan mampu menekan angka 

kemiskinan. Hal tersebut, karena listrik sebagai sarana telekomunikasi yang dapat 

membantu seseorang dalam memperoleh informasi yang pada akhirnya akan 

mempermudah seseorang dalam mendapatkan pekerjaan sehingga dapat terhindar 

dari kemiskinan.  

Kesehatan juga sangat berperang penting untuk terhindar dari kemiskinan. 

Dengan kondisi penduduk yang sehat seseorang akan lebih produktif dalam 

melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan sehingga angkat memengaruhi tingkat 

pendapatan yang pada akhirnya dapat terhindar dari kemiskinan. 
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Kerangka pikir merupakan gambaran arah teori dalam memberikan solusi 

dan permasalahan secara sistematis. Kerangka ini menjalaskan hubungan antar 

variabel yaitu dampak pendikakan (X1), Tenaga Kerja (X2), Infrastruktur jalan 

(X3), Infrastruktur Listrik (X4), dan Infrastruktur Kesehatan (X5) yang seacara 

langsung berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat (Y). 

Kerangka konsep penelitian ini kemudian dapat dijabarkan sebagai berikut. 

Gambar 2.1  

Kerangka Pikir 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

E. Hipotesis 

Pernyataan sementara yang keberadaannya masih lemah dan perlu untuk 

dilakukan kembali pengujian disebut hipotesis. Hasil penelitian perlu dijelaskan 

maka ini bisa di uji kebenarannya dan kemungkinan hasil dari hipotesis ini bisa 

dijadikan masukan dalam penentuan suatu kebijakan oleh pemerintah setempat 

X1: Pendidikan 

Y: Kemiskinan 

X2: Tenaga Kerja 

X5: Infrastruktur 

Kesehatan 

X3: Infrastruktu Jalan 

X4: Infrastruktur Listrik 
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untuk dapat menekan angka kemiskinan. Berdasarkan urian-uraian diats, maka 

hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:   

1. Diduga bahwa Pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat 

kemiskinan di Sulawesi Barat. 

2. Diduga bahwa Tenaga Kerja berpengaruh negatif terhadap tingkat 

kemiskinan di Sulawesi Barat. 

3. Diduga bahwa Infrastruktur Jalan berpengaaruh negatif terhadap tingkat 

kemiskinan di Sulawesi Barat. 

4. Diduga bahwa Infrastruktur Listrik berpengaruh negatif terhadap tingkat 

kemiskinan di Sulawesi Barat. 

5. Diduga bahwa Infrastruktur Kesehatan berpengaruh negatif terhadap 

tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang metodenya memakai 

informasi yang dikumpulkan secara sistematis, terstruktur mulai awal sampai akhir 

penelitian dan biasanya memakai analisis statistik. Metode kuantitatif dipakai untuk 

mempelajari populasi/sampel tertentu, pengambilan sampel biasanya dilakukan 

secara random, instrumen penelitian digunakan guna mengumpulkan informasi, 

analisis data adalah kuantitatif/statistik, tujuannya adalah guna menguji hipotesis 

tertentu (Ali, 2020). 

Penelitian ini menggunakan sistem antar wilayah (cross section) enam 

kabupaten dan rentang waktu (time serie), yaitu data yang dikumpulkan akan 

dihitung sessuai data tahun 2015-2021. Penelitian akan mengelola data dengan 

menggunakan program Eviews 10. 

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh mutu sumber daya manusia dan 

infrastruktur terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

kuantitatif yang analisisnya berfokus pada data numerik (angka) yang diproses 

dengan metode statistik. Sumber data sekunder tersebut di ambil dari Badan Pusat 

Statistik Provinsi Sulawesi Barat. Data Kemiskinan, Angka Melek Huruf (AMH), 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Kualitas Jalan (KJL), Unit Layanan 
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Pelanggan (ULP) Listrik, dan data Angka Harapan Hidup (AHH) yang tersedia di 

Kantor Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat (bps.sulbar) dan dokumen dari 

lembaga & sumber lain yang terkait dengan penelitian ini. 

C. Metode Pengimputan Data 

Penelitian literatur mengacu pada setiap upaya oleh seorang peneliti guna 

menggabungkan berita yang terkait dengan topik atau masalah yang sedang 

diselidiki atau diteliti. Berita didapat dari buku-buku ilmiah, jurnal, skripsi, laporan 

penelitian, sumber tertulis dan elektronik lainnya. 

Dokumen merupakan pengumpulan data dengan membaca, merekam dan 

mengumpulkan informasi dari sumber data tertulis. Selain itu, sumber tertulis 

dibaca dengan cermat dan kemudian pernyataan yang relevan dipilih untuk 

dianalisis. Data dikumpulkan dan kemudian disesuaikan dengan pernyataan 

masalah untuk dianalisa. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Provinsi Sulawesi Barat. 

D. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan model analisis data panel. Data panel adalah 

jenis data yang dikumpulkan berdasarkan urutan waktu dalam rentang tertentu. 

Data panel merupakan gabungan antar data antar wilayah (cross section) dan data 

deret waktu (time series). Sifat cross section data ditunjukkan dari 6 Kabupaten 

yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan sifat time series ditujukkan pada 

setiap individu memiliki lebih dari satu pengamatan waktu (periode), yang dalam 

penelitian ini yaitu tahun 2015-2021.  Tahapan analisis kuantitatif terdiri dari 

etimasi model regresi dengan menggunakan data panel, dan juga menggunakan 
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analisis ekonomi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh vaariabel independen 

memengaruhi variabel dependen. Dapat dijelaskan metode analisis ini yang 

memiliki persamaan sebagai berikut: 

T = f (AMH, TPAK, KJL, ULP, AHH) 

Tit = β0 + β1 AMHit + β2 TPAKit + β3 KJLit + β4 ULPit + β5 AHHit + µit 

Keterangan: 

 T = Persentase Penduduk Miskin (persen) 

 RLS = Rata-Rata Lama Sekolah (persen) 

 TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen) 

 PJ = Panjang Jalan (km) 

 ULP  = Unit Layanan Pelanggan Listrik (ribu jiwa) 

 PBI = BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (persen) 

 i = Cross section 

 t = Time series 

 β0 = Intercept 

 β1, β2, β3, β4 β5 = Koefisien regresi 

 µ = Error term 

a. Etimasi Regresi Data Panel 

Model regresi dengan menggunakan data panel mengakibatkan kesulitan 

dalam spesifikasi modelnya. Resudualnya akan mempunyai tiga kemungkinan 

yaitu residual time series, cross section maupun gabungan keduanya. Maka terdapat 

tiga pendekatan dalam menggunakan data panel antara lain yaitu: 
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1. Common Effect Model atau Pooled Least Square 

Common Effect Model (CEM) adalah model pendekatan yang paling 

sederhana dalam estimasi regresi data panel. Hal tersebut karena dalam model 

hanya menggabungkan data cross section dengan data time series. Akan tetapi 

terdapat kelemahan dalam asumsi ini, yang mana ketidaksesuaian model 

dengan keadaan yang sebenarnya. Kondisi setiap objek berbeda, bahkan satu 

objek pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi objek tersebut 

pada waktu yang lain.  

2. Fixed Effect Model 

Model ini menaksir bahwa ketidaksamaan antra individu mampu 

diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Model ini menggunakan teknik 

variabel dummy untuk mengungkap perbedaan intersep antar individu. Adanya 

perbedaan terjadi karena adanya ketidaksamaan karakteristik antra individu, 

akan tetapi slope tiap individu tetap sama. 

3. Random Effect Model  

Model ini menaksir bahwa variabel gangguan mungkin saling 

berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model ini perbedaan 

intersep diakomodasi oleh error terms pada tiap individu. Keuntungan 

menggunakan model ini, dapat menghilangkan masalah heteroskedastisitas. 

Ada satu syarat untuk menganalisis dengan menggunakan efek acak, yaitu 

objek cross section harus lebih besar dari jumlah koefisien. 

b. Uji Spesifikasi Model 

Sebelum melakukan pengelolaan regresi pada data panel, terlebih dahulu 

melakukan beberapa pengujian spesifikasi model agar mendapatkan estimasi model 
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yang paling tepat untuk digunakan. Ada dua uji spesifikasi model yaitu Uji Clow 

dan Uji Hausman. Berikut penjelasan dari kedua uji tersebut: 

1. Uji Chow,  

Uji Chow digunakan untuk memilih model yang ideal dipakai antara 

model Common Effect Model (CEM) dengan Fixed Effect Model (FEM). 

Dalam pengujian ini terdapat hipotesis berikut: 

H0 : Model CEM 

H1 : Model FEM 

Jika hasil uji spesifikasi menunjukkan probabilitas Chi-square lebih 

dari 0.05, maka H0 diterima, sehingga model yang dipakai dalam penelitian 

yaitu Common Effect Model (CEM). Namun, jika probabilitas Chi-square 

kurang dari 0.05, maka H1 diterima, sehingga model yang dipakai dalan 

penelitian yaitu Fixed Effect Model (FEM). Jika model Fixed Effect yang 

dipakai, maka perlu dilakukan uji lanjutan yaitu uji Hausman untuk mengetahui 

apakah model yang sebaiknya digunakan dalam penelitian ialah Fixed Effect 

atau Random Effect. 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman ini bertujuan untuk menentukan model yang ideal 

digunakan dalam penelitian ini antara Random Effect Model atau Fixed Effect 

Model. Dalam pengujian ini terdapat hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Model REM 

H1 : Model FEM 

Apabila hasil menunjukkan nilai probabilitas cross-section random 

lebih kecil dari tingkat signifikasi a = 5% (0.05), maka H1 diterima dan model 
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yang digunakan ialah Fixed Effect Model. Namun, jika hasil Uji Hausman 

menunjukkan nilai probabilitas cross-section random lebih besar dari tinfkat 

signifikasi a = 5% (0.05), maka H0 diterima dan model yang digunakan ialah 

Random Effect Model. 

3. Uji Lagrange Multiplier 

Uji Lagrange Multiplier merupakan analisis yang dilakukan untuk 

menentukan metode yang terbaik dalam regresi data panel, apakah akan 

menggunakan common effect model atau random effect model. Dalam 

pengujian ini terdapat hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Model CEM 

H1 : Model REM 

Nilai P Volue Breusch-Pagan kurang dari nilai signifikasi a = 5% (0.05), 

maka H1 diterima dan metode estimasi terbaik ialah Random Effect Model. 

Namun, jika P volue Breusch-Pagan lebih besar dari nilai signifikasi a = 5% 

(0.05), maka H0 diterima dan metode estimasi terbaik dalam penelitian ini ialah 

Common Effect Model. 

c. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian hipotesis klasik diharapkan dapat menghasilkan model yang 

sesuai dengan asumsi dasar analisis regresi linier. Model yang diusulkan mesti 

terhindar pelanggaran hipotesis klasik. Pengujian hipotesis klasik meliputi hipotesis 

normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, & autokorelasi (Ali, 2020).  

1. Uji Normalitas 

Data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari 

populasi normal dapat diketahui dengan menggunakan uji normalitas. Suatu 
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data dianggap tidak begitu rumit jika dilakukan dengan pengujian normalitas. 

Beberapa pakar statistik berdasrkan pengalaman empiris menyatakan bahwa 

data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau n > 30 maka sudah dapat 

diasumsikan bahwa berdistribusi normal. Namun, data yang berdistribusi 

normal atau tidaknya perlu dipastikan dengan dilaksanakan uji normalitas 

karena belum dapat dipastikan berdistribusi normal meskipun lebih dari 30, 

demikian pula sebaliknya data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu juga 

tidak berdistribusi normal. 

Menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal merupakan tujuan uji normalitas. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Asumsi ini jika dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil (Tau, 2020). 

2. Uji Heteroskedastisitas  

Kurniasari (2021) mengatakan bahwa alasan Uji heteroskedastisitas 

digunakan guna memastikan apakah ada ketidaksetaraan varians residual 

antara pengamatan dalam model regresi. Tes heteroskedastisitas guna melihat 

ada tidaknya heteroskedastisitas, secara umum akan dilihat dari nilai koefisien 

hubungan rank Spearman antara setiap faktor bebas dan variabel perancu. Jika 

varians residual tetap sama dari satu persepsi kemudian ke persepsi berikutnya, 

itu dikatakan homoskedastic, dengan asumsi berbeda itu dianggap 

heteroskedastis.   
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3. Uji Multikolinearitas 

Tujuan dari tes multikolinearitas ini yaitu guna menguji apakah ada 

hubungan yang tinggi atau ideal antara variabel bebas dalam model regresi 

(Hauzan et al., 2021). Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi hubungan 

yang tinggi antara variabel independen, salah satunya adalah dengan 

menggunakan tolerance and variance inflation factor (VIF). Toleransi yang 

rendah sesuai dengan nilai VIF tinggi. Asumsi faktor toleransi dan varians 

inflasi (VIP) dapat diungkapkan sebagai berikut:   

a) Bila VIF > 10 dan nilai tolerans < 0,10, terjadi multikolinearitas. 

b) Bila VIF < 10 dan nilai tolerancs > 0.10 tidak terjadi multikolinearitas. 

d. Uji Hipotesis  

1. Analisis Statistik R2
 (Koefisien Determinasi)  

Pengujian koefisien determinasi (R2) dipakai guna menentukan 

besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait. Bila nilai R2 

kecil/mendekati 0, maka kemampuan variabel bebas untuk menggambarkan 

variabel terikat sangat terbatas (Ali, 2020). Namun jika asumsi nilainya 

mendekati 1, ini menyimpulkan bahwa Variabel bebas dapat memberikan 

hampir semua informasi yang diharapkan guna memprediksi variabel terikat. 

Evaluasi dilakukan untuk mengukur distribusi/persentase total variable dengan 

menggunakan model regresi. 

2. Uji Parsial (Uji t)  

Uji t pada dasarnya dipakai untuk menentukan pengaruh tiap-tiap 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pada penelitian ini, 

penelitimenggunakan tingkat signifikan esalahan alpha 5% atau 0,05 (Yanto et 
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al., 2018). Dalam melakukan uji parsial (uji t), hipotesis yang dirumskann pada 

tiap-tiap variabel bebas ialah sebagai beriku: 

H0: ß1<0, tidak ada pengaruh yang signifikan antar AMH dan kemiskinan 

Ha: ß1>0, terdapat pengaruh yang signifikan antara AMH dan kemiskinan 

H0: ß2<0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara TPAK dan kemiskinan 

Ha: ß2>0, terdapat pengaruh yang signifikan antara TPAK dan kemiskinan 

H0: ß3<0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara KJL dan kemiskinan 

Ha: ß3>0, terdapat pengaruh yang signifikan antara KJL Jalan dan kemiskinan 

H0: ß4<0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara ULP Listrik dan 

kemiskinan 

Ha: ß4>0, terdapat pengaruh yang signifikan antara ULP Listrik dan 

kemiskinan 

H0: ß5<0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara AHH dan kemiskinan 

Ha: ß5>0, terdapat pengaruh yang signifikan antara AHH dan kemiskinan. 

E. Definisi Operasinal Variabel 

Definisi operasional adalah sebuah penjelesan tentang cara peneliti untuk 

mengukur setiap variabel yang digunkan. Pengukuran tersebut bisa dilakukan 

berdasarkan angka-angka ataupun atribut-atribut tertentu. Berikut terdapat definisi 

operasional variabel dalam penelitian ini antara lain yaitu: 

1. Kemiskinan (Y) dalam penelitian ini yaitu, Persentase Penduduk Miskin 

yang merupakan persentase seberapa banyak penduduk yang berada di 

bawah garis kemiskinan terhadap total penduduk. Persentase Penduduk 

Miskin dalam penelitian ini menggunakan (satuan persen) yang terdapat 

pada enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat periode 2015-2021. 
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2. Pendidikan (X1) dalam penelitian ini yaitu, Angka Melek Huruf (AMH) 

yang merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang 

telah memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin, huruf arab, 

dan huruf lainnya. AMH dalam penelitian ini menggunkana (satuan 

persen) yang terdapat pada enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat 

periode 2015-2021. 

3. Tenaga Kerja (X2) dalam penelitian ini yaitu, Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan persentase dari banyaknya 

angkatan kerja terhadap penduduk berumur 15 tahun keatas. TPAK dalam 

penelitian ini, menggunakan (satuan persen) yang terdapat pada enam 

kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat periode 2015-2021. 

4. Infrastruktur Jalan (X3) merupakan penghubung antara wilayah satu 

dengan wilayah lainnya. Dalam penelitian ini Infrastruktur jalan di ukur 

dengan rasio kondisi jalan baik. Satuan infrastruktur jalan ialah kilo meter 

(km), yang terdapat pada enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat 

periode 2015-2021.  

5. Infrastruktur Listrik (X4) merupakan rangkaian fenomena fisika yang 

berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Dalam penelitian 

ini infrastruktur listrik diukur dengan menggunakan variabel Unit Layanan 

Pelanggan (ULP) Listrik dengan memakai (satuan ribu jiwa), yang 

terdapat pada enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat periode 2015-

2021. 

6. Infrastruktur Kesehatan (X5) dalam penelitian ini, Angka Harapan Hidup 

(AHH) yang merupakan perkiraan rata-rata lama hidup penduduk dengan 
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anggapan tidak ada perubahan mortalitas menurut umur penduduk. AHH 

dalam penelitian ini, menggunakan (satuan persen) yang terdapat pada 

enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2015-2021. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografi Provinsi Sulawesi Barat 

Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah yang terletak di Sulawesi 

bagian barat, Indonesia. Secara geografis Provinsi Sulawesi Barat terletak antara 

0˚12’- 03˚38’15”-3” Bujur Timur (BT). Berdasarkan posisi geografis Provinsi 

Sulawesi Barat memiliki batas-batas: di bagian Utara – Provinsi Sulawesi Tengah, 

Selatan – Provinsi Sulawesi Selatan, Barat – Selat Makassar, Timur – Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat tercatat 16.594,75 km2, yang meliputi 

6 Kabupaten, dari 69 Kecamatan dan 650 Desa/Kelurahan. Kabupaten terluas di 

Provinsi Sulawesi Barat adalah Kabupaten Mamuju dengan luas 4.942,25 Km2 

persegi atau mencakup 29,79% dari luas Provinsi Sulawesi Barat secara 

keseluruhan. Sedangkan Kabupaten dengan luas terkecil adalah Kabupaten Majene 

900,924 Km2 persegi atau hanya sebesar 5,43% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi 

Barat. 

2. Kondisi Demografi Provinsi Sulawesi Barat 

Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat pada 2022 tercatat sebanyak 

1.458,606 jiwa, secara rinci menurut jenis kelamin masing-masing 739,649 jiwa 

laki-laki dan 718,957 jiwa perempuan. Dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 

2021 sampai 2022 naik sebesar 0,68%. Dengan luas wilayah 16.594,75 Km2 maka 

kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Barat yaitu 88 per km2.  
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Sementara itu besaran rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki 

terhadap penduduk perempuan sebesar 102,88. Sebaran penduduk di Provinsi 

Sulawesi Barat belum merata, kabupaten dengan kepadatan penduduk tertinggi 

berdapa pada Kabupaten Polewali Mandar dengan persentase penduduk sebanyak 

33,63 persen dari total penduduk atau 236 jiwa per km2 di Sulawesi Barat. 

Sedangkan kepadatan penduduk dengan nilai terendah berada pada Kabupaten 

Mamuju Tengah yaitu 9,60% dari total penduduk atau 51 jiwa per km2. 

B. Gambaran Umum Variabel yang di Teliti 

1. Kondisi Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Barat 

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk miskin terhadap total 

penduduk. Apabila tingkat kemiskinan pada suatu wilayah meningkat maka 

kemiskinan di wilayah tersebut dalam kondisi tidak baik. Persoalan kemiskinan 

dijadikan sebagai fokus utama oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk 

dituntaskan. 

Membebaskan dan melindungi masyarakat dari kemiskinan merupakan 

tujuan dari penanggulangan kemiskinan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak 

dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, partisipasi kehidupan ekonomi, 

sosial, politik dan budaya yang secara penuh agar bias menjalani kehidupan yang 

bermartabat.  

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menurunkan angka 

kemiskinan dengan melakukan berbagai program salah satunya ialah program 

Mandiri, Cerdas dan Sehat (MARASA). Tujuan dari program ini ialah agar 

Sulawesi Barat bisa terlepas dari daerah tertinggal dan diharapkan bisa memberikan 

peningkatan ekonomi masyrakat, memberdayakan masyarakat, memanfaat potensi 



68 
 

 

daerah serta dapat menekan angka kemiskinan. dalam program ini terdapat 43 desa 

tertinggal mendapat program tersebut. Selain itu program ini juga menyasar pada 

wilayah perkotaan baik tingkat kabupaten kecamatan dan keluran. Dari program 

yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tentunya mempunyai perubahan terhadap 

angka kemiskina di Sulawesi barat walaupun angka tersebut belum terbilang turun 

secara signifikan. Berikut tabel 4.1 jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi 

Barat tahun 2015-2021. 

Tabel 4.1 

Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2021. 

Kabupaten dan 

Provinsi 

Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten (Persen) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Majene 15.57 14.89 13.94 13.79 13.72 13.73 14.34 

Polewali Mandar 18.22 17.06 16.05 15.97 15.60 15.26 15.68 

Mamasa 14.71 13.90 13.51 13.38 13.42 13.38 13.77 

Mamuju 6.70 6.48 6.88 7.18 7.06 6.92 7.46 

Pasangkayu 4.99 4.82 4.84 4.53 4.28 4.48 4.77 

Mamuju Tengah 6.86 6.83 6.95 7.14 6.87 6.79 7.13 

Sulawesi Barat 12.40 11.74 11.30 11.25 11.02 10.87 11.29 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat 2022 

Tabel 4.1 memberikan gambaran bahwa persentase penduduk miskin di 

Sulawesi Barat tiap tahun tahunnya mengalami fluktuasi, selama kurung waktu 7 

tahun yakni tahun 2015-2021. Persentase tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat 

paling tinggi terjadi di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2015 yaitu sebesar 

18,22%. Kabupaten Polewali Mandar mulai tahun 2015 hingga tahun 2020 terus 

mengalami penurunan sampai 15,26%, namun pada tahun 2021 kemiskinan di 
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Kabupaten Polewali Mandar kembali mengalami peningkatan sebesar 15,62%. 

Sedangkan tingkat kemiskinan paling rendah terjadi di Kabupaten Pasangkayu pada 

tahun 2019 yaitu sebesar 4,28%. Kabupaten Pasangkayu mulai tahun 2015 hingga 

tahun 2021 terus mengalami fluktuasi dimana tahun 2015 tingkat kemiskinan 

sebesar 4,99% dan turun menjadi 4,28% ditahun 2019 kemudian kembali naik tahun 

pada tahun 2021 sebesar 4,77%. 

2. Kondisi Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat 

Banyak yang berpendapat bahwa pendidikan adalah pionir untuk 

membangun masa depan suatu negara. Karena, pendidikan menyangkut 

pembangunan karakter dan juga mempertahankan jati diri manusia suatu negara. 

Banyak orang yang miskin mengalami kebodohan atau bahkan secara sistematis. 

Sehingga, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bahwa kemiskinan bisa 

mengakibatkan kebodohan, dan kebodohan jelas identik dengan kemiskinan. Maka 

dari itu, untuk memutus rantai sebab akibat tersebut, ada satu unsur kunci yaitu 

pendidikan. Sebab pendidikan ialah sarana untuk menghilangkan kebodohan dan 

kemiskinan. Salah satu indikotor pendidikan dapat dilihat dari pertumbuhan Angka 

Melek Huruf (AMH) pada suatu daerah.  

Pemerintah provinsi Sulawesi barat telah melakukan berbagai upaya dalam 

membuat program untuk memperbaiki mutu sumber daya manusia melalui 

perbaikan pada bidang pendidikan, seperti program penyediaan sekolah yang telah 

difasilitasi Sistem Pinjaman Mutu Internal (SPMI) oleh LPMP Provinsi Sulawesi 

Barat. Sekolah yang sudah difasilitasi SPMI mulai dari tingkat SD sebnyak 500 

sekolah, SMP 269 sekolah, SMA 53 sekolah, dan SMK sebanyak 62 sekolah. Selain 

itu LPMP Sulawesi Barat juga melakukan program Workshop Penguatan 
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Pendidikan Karakter (PPK). Kegiatan ini bertujuan untuk mengsosialisasikan 

penguatan pendidikan karakter dan implementasinya dalam pembelajaran di 

sekolah dan lingkungan masyarakat. adapun jumlah sekolah yang telah mengikuti 

kegiatan PPK tersebut pada tingkat SD sebanyak 56 dan SMP 38. Upaya 

pemerintah tersebut tentunya diharapkan bisa meninkatkan kualitas pendidik salah 

satunya meningkatkan meningkatkan Angka Melek Huruf. Berikut tabel 4.2 AMH 

di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015-2021.  

Tabel. 4.2  

Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Sulawesi Barat 

Tahun 2015-2021 

Kabupaten dan 

Provinsi 

Angka Melek Huruf (Persen) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Majene 86.42 94.41 94.90 94.07 95.20 95.85 94.19 

Polewali Mandar 98.05 90.80 91.04 90.39 90.98 91.16 91.38 

Mamasa 93.89 90.77 93.97 94.66 94.21 92.66 92.97 

Mamuju 96.02 93.15 92.78 93.15 94.65 93.13 93.29 

Pasangkayu 75.99 96.46 94.80 95.60 96.46 95.13 95.89 

Mamuju Tengah 94.45 94.51 92.21 93.58 93.84 94.68 93.42 

Sulawesi Barat 92.64 92.75 92.79 92.85 93.59 93.17 93.09 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat 2022 

Tabel. 4.2 mempresentasikan bahwa Angka Melek Huruf (AMH) di 

Sulawesi Barat mengalami fluktuasi sejak tahun 2015-2021. Persentase AMH di 

Sulawesi Barat paling tinggi terjadi di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2015 

yaitu sebesar 98.05% dan 91.38% tahun 2021. Sedangkan persentase AMH dengan 

nilai terendah berada di Kabupaten Pasangkayu yaitu 75.99% pada tahun 2015 dan 

95.89% tahun 2021. Dengan persentase tersebut tentunya dapat menjadi potensi 
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bagi Sulawesi Barat jika pemerintah dapat memanfaatkan SDM yang ada dengan 

optimal. 

3. Kondisi Tenaga Kerja di Sulawesi Barat 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ialah ukuran proporsi 

penduduk usia yang terlihat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau 

dalam mencari pekerjaan, yang memberikan ukuran relatif dari pasokan tenaga 

kerja yang tersedia untuk membantu dalam produksi barang dan jasa (BPS, 2020). 

Semakin tinggi jumlah penduduk usia kerja, mka jumlah kerja akan meningkat. 

Semakin meningkat TPAK maka, akan menyebabkan meningkatnya jumlah 

angkatan kerja. Begitu juga sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk yang 

masih sekolah dan yang mengurus rumah tangga maka akan menyebabkan semakin 

tinggi jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja dan akibatnya semakin rendah 

TPAK pada suatu daerah (Astina, 2021). 

Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) bisa dipakai sebagai 

dasar untuk melihat penduduk yang aktif bekerja ataupun mencari pekerjaa. Jika 

angka TPAK rendah maka dapat dipastikan penduduk usia kerja banyak yang 

tergolong bukan angkatan kerja baik yang sedang sekolah, mangurus rumah tangga 

dan lain sebagainya. 

Kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat dalam mengurangi 

pengangguran seperti yang dilakukan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) yang melakukan program padat karya sebagai 

pemulihan ekonomi nasional (PEN). tujuan utama dalam melakukan program padat 

karya tersebut agar terbukanya lapangan pekerjaan, dimana program ini merupakan 

kegiatan pembangunan yang lebih banyak melibatkan tenaga pekerja manusia. 
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Namun dengan jumlah penduduk yang terbilang besar di Sulawesi Barat dengan 

penyediaan program padat karya tersebut nyatanya belum bisa mengurangi angka 

pengangguran secara signifikan di Sulawesi Barat. Hal ini ditandai dengan jumlah 

pengangguran di Sulawesi Barat saat ini sebanyak 3,13% atau sekitar 22,21 ribu 

jiwa dari penduduk usia kerja 1,008 jt jiwa pada periode agustus 2021. Untuk lebih 

jelasnya dalam melihat jumlah usia kerja di Provinsi Sulawesi Barat bisa dilihat 

pada tabel 4.3 sebagai berikut. 

Tabel. 4.3 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sulawesi Barat 

Tahun 2015-2021 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat 2022 

Berdasarkan tabel 4.3 di menjelaskan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja di tiap Kabupaten di Sulawesi Barat sejak tahun 2015-2021 mengalami 

fluktuasi ditiap daerahnya. Kabupaten yang memiliki angka TPAK tertinggi berada 

pada Kabupaten Mamasa sebesar 75,66 tahun 2015 dan 80,24% tahun 2021. 

Sedangkan Kabupaten dengan nilai terendah berada pada Kabupaten Majene yaitu 

Kabupaten dan 

Provinsi 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Menurut Kabupaten (Persen) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Majene 67.73 66.83 61.60 71.02 67.16 68.13 65.35 

Polewali Mandar 68.33 68.00 66.63 65.65 68.12 71.39 68.98 

Mamasa 75.66 75.50 66.20 75.96 76.89 78.36 80.24 

Mamuju 70.06 67.17 66.91 62.89 66.73 65.85 70.24 

Pasangkayu 71.50 69.66 67.91 70.22 71.46 69.13 69.03 

Mamuju Tengah 72.92 72.50 74.98 75.94 69.59 70.04 70.84 

Sulawesi Barat 70.27 71.90 66.96 68.46 69.27 70.19 70.27 
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61,6% di tahun 2017 dan 65,35 di tahun 2021. Maka dari itu Dengan ketersedian 

tenaga kerja tersebut, seharunya pemerintah bisa memanfaatkan Sumber Daya 

Manusia tersebut dengan melakukan pembukaan lapangan pekerjaan agar dapat 

membantu menekan angka kemiskinan di daerah Sulawesi Barat. 

4. Kondisi Jalan di Sulawesi Barat 

Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam transportasi darat yang 

meliputi segala jalan, termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang 

diperuntukkan bagi lalu lintas. Selain itu jalan juga sebagai fungsi strategis seperti 

penghubung antar wilayah yang terisolir ke wilayah lain. Adanya kondisi jalan yang 

baik akan berperang sebagai penghubung antara sentra-sentra produksi dengan 

daerah pemasaran akan berdampak pada peningkatan perekonomian yang pada 

akhirnya dapat menekan angka kemiskinan suatu wilayah.  

Panjang jalan di provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2021 yaitu 5,889,29 km 

dengan masing-masing statusnya, jalan Nasional pada tahun 2021 sepanjang 763,14 

km dengan memiliki kondisi jalan yang baik yaitu 243,60 km, kondisi jalan sedang 

431,91 km, kondisi rusak 32,74 km dan 54,89 km kondsi rusak berat. Kemudian 

jenis jalan Provinsi pada tahun 2021 yaitu sepanjang 349,67 km dengan memiliki 

kondisi jalan yang baik yaitu 87,45 km, kondisi jalan sedang 50,96 km, kondisi 

rusak 108,11 km, dan 103,15 km kondisi jalan rusak berat. Selanjutnya jenis jalan 

Kabupaten pada tahun 2021 yaitu 4.767.48 km, dengan memiliki kondisi jalan yang 

baik yaitu 1,366,26 km, kondisi jalan sedang 1,285,87 km, kondisi jalan rusak 

1,264,68 km dan 850,68 km kondisi jalan yang rusak berat.  

Jika melihat kondisi jalan di Sulawesi Barat dengan membandingkan ke 

empat kondisi jalan tersebut tentunya itu masih sangat perlu untuk melakukan 
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perbaikan baik jalan nasional provinsi maupun jalan kabupaten, dan garda terdepan 

dalam menyelesaikan masalah tersebut ialah pemerintah setempat. Kondisi jalan 

baik dalam penelitian ini menjadi keterwakilan dari kondisi jalan yang ada di 

Sulawesi Barat. Berikut tabel 4.4 kualitas Jalan Baik di Provinsi Sulawesi Barat 

tahun 2015-2021.  

Tabel. 4.4 

Kualitas Jalan Baik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2021 
 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat 2022 

Tabel 4.4 menunjuukan bahwa persentase kualitas jalan di Sulawesi Barat 

pada tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Sedangkan jumlah kualitas jalan pada tiap 

Kabupaten di Sulawesi Barat tahun 2015-2021 memiliki angka yang berbeda-beda. 

Kabupaten Pasangkayu mengalami kenaikan yang drastis dari 411,65km di tahun 

2015 naik menjadi 847.51km pada tahun 2016, nilai ini juga menjadi Persentase 

dengan angka tertinggi yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, namun terjadi 

penurunan yang drastis di tahun 2021 dengan mencapai nilai 151.89km. 

Kabupaten dan 

Provinsi 

Kualitas Jalan Baik (Km) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Majene 442.22 442.22 246.15 239.47 242.89 275.26 261.86 

Polewali Mandar 422.26 492.86 532.86 552.86 552.28 573.99 580.10 

Mamasa 161.55 133.55 123.38 125.53 103.75 119.19 105.49 

Mamuju 245.52 278.97 129.41 190.20 107.97 186.82 213.12 

Pasangkayu 411.65 847.51 579.59 598.07 629.92 649.69 151.89 

Mamuju Tengah 116.78 116.78 228.22 84.70 101.73 101.73 91.78 

Sulawesi Barat 1.799.98 2.311.85 1.899.61 1.790.83 1.710.03 1.906.69 1.404.24 
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Sendangkan persentase kualitaas jalan dengan nilai angka terendah berada pada 

Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2018 sebesar 84.70 km. 

5. Kondisi Pengguna Listrik di Sulawesi Barat 

Infrastruktur listrik adalah salah satu energi yang berperan penting di dalam 

perkembangan kehidupan manusia saat ini, baik masyarakat yang berada di 

perkotaan maupun di pedesaan. Kebutuhan terhadap listrik dari masa ke masa 

semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan sosial masyarakat. Selain itu 

listrik juga sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor 

industri yang merupakan suatu hal terpenting dalam peningkatan ekonomi, dengan 

meningkatanya perekonomian pada akhirnya akan membantu untuk menekan 

angka kemiskinan pada suatu daerah. Maka dari itu telah menunjukkani bahwa 

listrik merupakan kebutuhan dari berbagai aspek baik aspek sosial, ekonomi 

maupun kebutuhan sehari-hari.  

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama PT. PLN Persero telah 

melakukan berbagai program salah satunya ialah Program Sulbar Terang (PST) 

dengan berupa bantuan listrik kepada 1.690 KK warga yang dijadikan sasaran. 

Program ini juga dibagikan hingga daerah yang terisolir dengan harapan jalanya 

program ini dapat membantu roda perekonomian masyrakat dan daerah sehingga 

kesehateraan masyarakt bisa meningkat dan terhindar dari kondisi yang miskin. 

Untuk melihat kondisi pengguna listrik bisa dilihat tabel 4.5 Unit Layanan 

Pengguna (ULP) Listrik di Sulawesi Barat tahun 2015-2021. 
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Tabel. 4.5 

Unit Layanan Pelanggan (ULP) Listrik Provinsi Sulawesi Barat 

Tahun 2015-2021 

Kabupaten dan 

Provinsi 

Unit Layanan Pelanggan (Ribu Jiwa) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Mamuju 41.568 46.519 52.089 57.411 62.253 67.106 72.405 

Pasangkayu 20.988 22.996 39.827 48.069 54.888 60.244 66.229 

Majene 41.677 43.300 45.695 48.868 51.973 56.325 59.294 

Mamuju Tengah 40.872 43.691 47.110 51.649 55.286 58.799 61.497 

Polewali 25.713 26.938 29.080 32.505 34.463 35.988 37.469 

Mamasa 8.945 10.604 12.312 16.534 19.020 20.935 23 494 

Sulawesi Barat 179.763 194.048 226.113 255.036 277.883 299.397 320.388 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat 2022 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa persentase Unit Layanan Pengguna Listrik 

(ULP) di Provinsi Sulawesi Barat mulai tahun 2015 sampai tahun 2021 terus 

mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Begitupun jika dilihat pada tiap-tiap 

Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat sejak tahun 2015 hingga tahun 2021 terus 

mengalami peningkatan. Indentifikasi Kabupaten yang memiliki angka ULP 

tertinggi berada pada Kabupaten Mamuju yakni sebanyak 72.405 ribu jiwa pada 

tahun 2021. Sedangkan Kabupaten yang memiliki nilai terendah berada pada 

Kabupaten mamasa yaitu sebanyak 8.945 ribu jiwa pada tahun 2015.  

6. Kondisi Angka Harapan Hidup di Sulawesi Baarat 

Angkan Harapan Hidup (AHH) adalah salah satu tolak ukur untuk melihat 

sejauh mana kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan 

meningkatkan derajat pada seseorang. AHH yang rendah pada suatu daerah harus 
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diikuti dengan program pembangunan kesehatan agar dapat membantu menurunkan 

angka kemiskinan pada suatu daerah. 

Kualitas kesehatan suatu daerah bisa dilihaat dari indikator pertumbuhan 

Angka Harapan Hidup (AHH). Jika suatu daerah memiliki tingkat AHH yang 

dimiliki juga tidak berkualitas sehingga akan berpengaruh rendahnya produktivitas 

manusia. Dengan rendahnya produktivitas maka akan berpengaruh pada rendahnya 

hasil pendapatan seseorang yang pada akhirnya akan membuat tingkat kemiskinan 

bertambah.  

Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi 

Barat ialah program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), program ini dikhususkan 

kepada masyarakat miskin yang sulit akan akses terhadap kesehatan. Pada tahun 

2015 sebanyak 33,74% peneriman BPJS PBI dan pada tahun 2021 mencapai angka 

54% jumlah penerima BPJS PBI dari total penduduk miskin di Sulawesi Barat. 

Program ini diharapkan bisa membantu masyarakat dalam mempermudah akses 

terhadap kesehatan sehingga masyarakat bisa tetap dalam kondisi yang sehat dan 

bisa membantu meningkatkan angka harapa hidup. 

Tabel 4.6 menggambarkan persentase Angka Harapan Hidup (AHH) di 

Provinsi Sulawesi Barat. Sejak tahun 2015-2021 persentase AHH di Provinsi 

Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan. Namun jika dilihat pada tiap 

Kabupaten terdapat beberpa Kabupaten yang terus mengalami peningkatan seperti 

Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju, Pasangkayu dan Mamuju Tengah. Berbeda 

pada Kabupaten Majene yang mengalami fluktuasi. Kabupaten yang memiliki 

angka tertinggi berada pada Kabupaten Mamasa yaitu sebesar 70,38% pada tahun 

2015 dan 70,94% di tahun 2021. Sedangkan persentase AHH dengan nilai terendah 
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berada pada Kabupaten Majene pada tahun 2015 sebesar 60,51% dan 61,77% di 

tahun 2021. Berikut data Angka Harapan Hidup (AHH) di Sulawesi Barat tahun 

2015-2021. 

Tabel 4.6 

Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Sulawesi Tahun Barat 2015-2021 

Kabupaten dan 

Provinsi 

Angka Harapan Hidup (Persen) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Majene 60.51 60.64 60.79 61.05 61.30 61.56 61.77 

Polewali Mandar 61.54 61.65 61.76 61.97 62.18 62.38 62.53 

Mamasa 70.38 70.43 70.48 70.62 70.75 70.87 70.94 

Mamuju 66.38 66.51 66.65 66.94 67.23 67.52 67.77 

Pasangkayu 64.93 65.13 65.33 65.62 65.91 66.20 66.45 

Mamuju Tengah 67.20 67.36 67.52 67.79 68.06 68.33 68.55 

Sulawesi Barat 64.22 64.31 64.34 64.58 64.82 65.06 65.25 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat 2022 

Kemudian tabel 4.7 menjelaskan mengenai persentase Pertumbuhan Angka 

Harapan Hidup (AHH). Dimana jika dilihat pada setiap Kabupaten di Sulawesi 

Barat sejak tahun 2015-2021 mengalami pertumbuhan yang berbeda-beda. Namun, 

Kabupaten yang memiliki pertumbuhan AHH tertinggi berada pada Kabupaten 

Polewali Mandar yaitu sebesar 0.65% tahun 2015. Sedangkan Kabupaten yang 

memiliki pertumbuhan dengan nilai terendah berada pada Kabupaten Mamuju yaitu 

0.02% pada tahun 2015. Berikut data Pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH) 

di Sulawesi Barat tahun 2015-2021. 
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Tabel 4.7 

Pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Sulawesi Barat 

Tahun 2015-2021 

Kabupaten dan 

Provinsi 

Pertumbuhan Angka Harapan Hidup (Persen) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Majene 0.50 0.21 0.25 0.43 0.41 0.42 0.34 

Polewali Mandar 0.65 0.18 0.18 0.34 0.34 0.32 0.24 

Mamasa 0.14 0.07 0.07 0.20 0.18 0.17 0.10 

Mamuju 0.02 0.20 0.21 0.44 0.43 0.43 0.37 

Pasangkayu 0.15 0.31 0.31 0.44 0.44 0.44 0.38 

Mamuju Tengah 0.30 0.24 0.24 0.40 0.40 0.40 0.32 

Sulawesi Barat 0.28 0.14 0.05 0.37 0.37 0.37 0.29 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat 2022 

C. Hasil Analisis Data 

Analisis regresi data panel dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel 

bebas (independen) yaitu pendidikan, tenaga kerja, Kondisi jalan, pengguna listrik 

dan kesehatan terhadap variabel terikat (dependent) yaitu kemiskinan di Provinsi 

Sulawesi Barat periode 2015-2021. 

Sebelum melakukan pengolahan regresi pada data panel, perlunya 

melakukan beberapa pengujian spesifikasi model agar mendapatkan model yang 

paling tetap untuk digunakan. Pertama, gunakan uji efek tetap yang signifikan, 

pengujian Chow atau pengujian F. Kedua, pengujian Chow adalah pengujian F 

statistik dan memakai uji Hausman untuk menentukan model apa yang ingin 

dipakai apakah efek umum atau efek tetap. Selanjutnya pengganda Lagrangian ialah 

pengujian apalah itu model efek acak atau kuadrat terkecil yang dikumpulkan. 
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1. Uji Chow 

Uji Chow digunakan untuk memilih model yang ideal dipakai antara model 

Common Effect Model (CEM) dengan Fixed Effect Model (FEM). Dalam pengujian 

ini terdapat hipotesis berikut: 

H0 : Model CEM 

H1 : Model FEM 

Jika hasil uji spesifikasi menunjukkan probabilitas Chi-square lebih dari 

0.05, maka H0 diterima, sehingga model yang dipakai dalam penelitian yaitu 

Common Effect Model (CEM). Namun, jika probabilitas Chi-square kurang dari 

0.05, maka H1 diterima, sehingga model yang dipakai dalan penelitian yaitu Fixed 

Effect Model (FEM). Jika model Fixed Effect yang dipakai, maka perlu dilakukan 

uji lanjutan yaitu uji Hausman untuk mengetahui apakah model yang sebaiknya 

digunakan dalam penelitian ialah Fixed Effect atau Random Effect. 

Berikut tabel 4.8 hasil analisis Uji Chow yang memakai Redundant Fixed 

Effect-Likelihood Ratio. 

Tabel 4.8 

Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: FEM    

Test cross-section fixed effects  

                    
Effects Test Statistic d.f. Prob. 

     
Cross-section F 473.463 (5,31) 0.000 

Sumber Data: Output Eviews yang Diolah Tahun, 2023 

Dari hasil Uji Chow dapat dijelaskan bahwa nilai probabilitas pada cross 

section F yaitu 0,0000. Tingkat signifikan tersebut lebih kecil dari pada 0,05 

(0,0000 < 0,05). Artinya H0 ditolak dan model yang diterima yaitu Fixed Effect 
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Model, maka dari itu akan dilakukan uji lanjutan yaitu Uji Hausman dalam 

menentukan Random Effect Model atau Fixed Effect Model.  

2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk memilih model yang ingin dipakai dalam 

penelitian ini antara Random Effect Model atau Fixed Effect Model. berikut 

hipotesis dalam pengujian ini. 

H0 : Model REM 

H1 : Model FEM 

Jika hasil analisis data nilai probabilitas cros-section random lebih kecil dari 

tingkat signifikan a = 5% (0,05), itu berarti H1 diterima artinya model yang dipilih 

adalah Fixed Effect Model. sebalinya, Jika hasil analisis data nilai probabilitas cros-

section random lebih besar dari tingkat signifikan a = 5% (0,05), itu berarti H0 

diterima artinya model yang dipilih adalah Random Effect Model. 

Berikut tabel 4.9 hasil analisis Uji Hausman yang memakai Correlated 

Random Effect-Hausman Test. 

Tabel 4.9 

Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: REM    

Test cross-section random effects  

     

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 1800.977 5 0.000 

   Sumber Data: Output Eviews yang Diolah Tahun, 2023 

Dari hasil Uji Hausman dapat dijelaskan bahwa nilai probabilitas pada cross 

section random yaitu 0,0000. Tingkat signifikan tersebut lebih kecil dari pada 0,05 
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(0,0000 < 0,05). Artinya H1 diterima dan model yang diterima yaitu Fixed Effect 

Model.  

3. Interprestasi Hasil Pemilihan Model Data Panel 

Setelah melakukan Uji Chow dan Uji Hausman dan kedua uji tersebut yang 

terpilih adalah Fiffect Effect Model, maka tidak perlu lagi melakukan Uji LM. Dan 

model terbaik yang dipakai dalam penelitian ini adalah Fiffect Model. Berikut hasil 

ananlisis regersi data panel antara lain: 

Tabel 4.10 

Hasil Regresi Data Panel 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C 30.812 5.330 5.781 0.000 

AMH -0.204 0.053 -3.825 0.001 

TPAK -0.009 0.019 -0.478 0.636 

KJL -0.001 0.000 -2.484 0.019 

ULP -0.020 0.006 -3.285 0.003 

AHK -1.805 0.742 -2.434 0.021 

     
     
 Effects Specification   

     
       Cross-section fixed (dummy variables)  

     
      Weighted Statistics   

     
     

   R-squared 0.996    Mean dependent var 12.521 

   Adjusted R-squared 0.994    S.D. dependent var 4.713 

   S.E. of regression 0.447    Sum squared resid 6.183 

   F-statistic 721.379    Durbin-Watson stat 1.379 

   Prob(F-statistic) 0.000    

     
     
 Unweighted Statistics   

     
    

   R-squared 0.991    Mean dependent var 10.472 

   Sum squared resid 7.146    Durbin-Watson stat 0.915 

    
     

Sumber Data: Output Eviews yang Diolah Tahun, 2023 

Dari hasil etimasi model data panel yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

dapat dijelaskan dengan persamaan regresi yaitu: 
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KEMISKINAN = 30.812 - 0.204 AMH - 0.009 TPAK – 0.001 

KJL - 0.020 ULP - 1.804891 AHH + 𝛆𝒊t 

Dari hasil etimasi data panel yang telah di uji sebelumnya, dapat dijelaskan 

dengan persamaan regresi antara lain:  

a. Jika variabel independen dianggap konstan maka besarnya nilai koefisien C di 

daerah 6 Kabupaten termiskin di Sulawesi Barat yaitu 30.812. Merupakan nilai 

dari variabel dependen (Kemiskinan) ketika tidak dipengaruhi variabel lain. 

b. Jika nilai koefisien regresi variabel X1 (Angka Melek Huruf) sebesar -0.204 

maka, menandakan adanya hubungan negatif variabel AMH terhadap 

Kemiskinan. Artinya bahwa setiap kenaikan besaran AMH sebesar 1% maka 

kemiskinan di 6 Kabupaten termiskin di Sulawesi Barat akan mengalami 

penurunan sebesar -0.204. dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. 

Variabel AMH mempunyai nilai probabilitas yaitu 0,001 yang berarti nilai 

tersebut lebih kecil dari nilai signifikan α = 0,05 sehingga dapat 

diinterpretasikan bahwa AMH berpengaruh secara negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan. 

c. Jika nilai koefisien regresi variabel X2 TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja) sebesar -0.009 maka, menandakan adanya hubungan negatif variabel 

TPAK terhadap Kemiskinan. Artinya bahwa setiap kenaikan besaran TPAK 

sebesar 1% maka kemiskinan di 6 Kabupaten termiskin di Sulawesi Barat akan 

mengalami penurunan sebesar -0.009. dengan asumsi variabel lain dianggap 

konstan. Variabel TPAK mempunyai nilai probabilitas yaitu 0.636 yang berarti 

nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikan α = 0,05 sehingga dapat 
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diinterpretasikan bahwa TPAK berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan 

terhadap kemiskinan. 

d. Jika nilai koefisien regresi variabel X3 KJL (Kualitas Jalan) sebesar -0.001 

maka, menandakan adanya hubungan negatif variabel KJL terhadap 

Kemiskinan. Artinya bahwa setiap kenaikan besaran KJL sebesar 1% maka 

kemiskinan di 6 Kabupaten termiskin di Sulawesi Barat akan mengalami 

penurunan sebesar -0.001 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. 

Variabel KJL mempunyai nilai probabilitas yaitu 0.019 yang berarti nilai 

tersebut lebih kecil dari nilai signifikan α = 0,05 sehingga dapat 

diinterpretasikan bahwa KJL berpengaruh secara negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan. 

e. Jika nilai koefisien regresi variabel X4 Unit Layanan Pelanggan Listrik (ULP 

Listrik) sebesar -0.020 maka, menandakan adanya hubungan negatif variabel 

ULP Listrik terhadap Kemiskinan. Artinya bahwa setiap kenaikan besaran 

ULP Listrik sebesar 1% maka kemiskinan di 6 Kabupaten termiskin di 

Sulawesi Barat akan mengalami penurunan sebesar -0.020. dengan asumsi 

variabel lain dianggap konstan. Variabel ULP Listrik mempunyai nilai 

probabilitas yaitu 0.003 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari nilai 

signifikan α = 0,05 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa ULP Listrik 

berpengaruh secara negatif signifikan terhadap kemiskinan. 

f. Jika nilai koefisien regresi variabel X5 Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 

-1.805 maka, menandakan adanya hubungan negatif antara variabel AHH 

terhadap Kemiskinan. Artinya bahwa setiap kenaikan besaran AHH sebesar 

1% maka kemiskinan di 6 Kabupaten termiskin di Sulawesi Barat akan 
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mengalami penurunan sebesar -1.805. dengan asumsi variabel lain dianggap 

konstan. Variabel AHH mempunyai nilai probabilitas yaitu 0.021 yang berarti 

nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikan α = 0,05 sehingga dapat 

diinterpretasikan bahwa AHH berpengaruh secara negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan. 

Selanjutnya melakukan analisis regresi Individual Effect untuk 

mendapatkan hasil cross section fixed Effect, yang digambarkan pada tabel 4.11 

sebagai berikut:  

Tabel 4.11 

Individual Effect 
   
   

Variable Coefficient  

   
   C 37.115  

AMH? -0.267  

TPAK? -0.016  

KJL? -0.001  

ULP? -0.025  

AHK? -2.516  

Fixed Effects (Cross)   

MAJENE—C 4.114 41.229 

MAMASA—C 2.788 39.903 

MAMUJU—C -3.329 33.785 

MATENG—C -3.430 33.685 

PASANGKAYU—C -5.073 32.041 

POLEWALI—C 4.930 32.184 

   
   Sumber Data: Output Eviews yang Diolah Tahun 2023 

Selanjutnya melakukan analisis untuk mendapatkan nilai konstanta pada 

setiap Kabupaten yang ditunjukkan dengan nilai Individual Effect. Nilai ini didapat 

dengan melakukan penjumlahan antara nilai Coefficient C dengan nilai Coefficient 

tiap Kabupaten. Berikut persamaan variabel Y (Kemiskinan) pada setiap Kabupaten 

yang didasarkan dengan nilai Individual Effect antara lain: 
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1. Majene 

Y = 41.229 - 0.267 AMH - 0.016 TPAK - 0.001 KJL - 0.025 ULP - 2.516 

AHH + 𝛆𝒊t  

Dari persamaan kemiskinan Kabupaten Majene di atas, akan terjadi 

perubahan kemiskinan sebesar 41.229 jika dilakukan perubahan 

sebanyak 1% dengan kestabilan nilai variabel bebas (independen).  

2. Mamasa  

Y = 39.903 - 0.267 AMH - 0.016 TPAK - 0.001 KJL - 0.025 ULP - 2.516 

AHH + 𝛆𝒊t  

Pada perubahan satuan persen di Kabupaten Mamasa, maka akan terjadi 

perubahan kemiskinan sebanyak 39.903% pada saat nilai variabel bebas 

(independen) dianggap konstan. 

3. Mamuju  

Y = 33.785 - 0.267 AMH - 0.016 TPAK - 0.001 KJL - 0.025 ULP - 2.516 

AHH + 𝛆𝒊t 

Pada saat variabel bebas (dependen) konstan, dan terjadi perubahan tiap 

1% maka akan terjadi penurunan variabel Y dengan persentase penurunan 

sebanyak 33.785% di Kabupaten Mamuju. 

4. Mamuju Tengah  

Y = 33.685 - 0.267 AMH - 0.016 TPAK - 0.001 KJL - 0.025 ULP - 2.516 

AHH + 𝛆𝒊t  
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Pada perubahan satuan 1% di Kabupaten Mamuju Tengah, maka akan 

terjadi penurunan kemiskinan sebanyak 33.685% pada saat nilai variabel 

bebas (independen) dianggap konstan. 

5. Pasangkayu 

Y = 32.041 - 0.267 AMH - 0.016 TPAK - 0.001 KJL - 0.025 ULP - 2.516 

AHH + 𝛆𝒊t  

Pada saat variabel bebas (dependen) konstan, dan terjadi perubahan tiap 

1% maka akan terjadi penurunan variabel Y dengan persentase perubahan 

sebanyak 32.041% di Kabupaten Pasangkayu. 

6. Polewali 

Y = 32.184 - 0.267 AMH - 0.016 TPAK - 0.001 KJL - 0.025 ULP - 2.516 

AHH + 𝛆𝒊t  

Pada Kabupaten Polewali, akan terjadi perubahan kemiskinan sebesar 

32.184% jika dilakukan perubahan sebanyak 1% dengan kestabilan nilai 

pada variabel bebas (independen). 

4. Uji Asumsi Klasik 

Uji statistik untuk mengukur sejauh mana medel regresi dapat disebut 

sebagai model yang baik, maka digunakan uji asumsi atau (classical assumptions). 

Jika model tersebut memenuhi asumsi-asumsi klasik yaitu multikonelaritas, 

heterokedastisitas dan normalitas maka model regresi tersebut dapat disebut sebagai 

model yang baik. Dengan menggunakan Ewiews 10 proses pengujian asumsi klasik 

ini dapat biasa dilakukan dengan proses uji regresi. Berikut uji asumsi klasik terdiri 

dari: 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan agar dapat mengetahui apakah di dalam model 

regresi variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen) memiliki 

kontribusi atau tidak. Uji normalitas Tes untuk normalitas memakai residual oleh 

tes jarque-ber (J-B). tingkat signifikan yang digunkan adalah 0,05. Dasar untuk 

membuat keputusan yakni memperhatikan nilai probabilitas statistic J-B. jika 

probabilitas lebih besar dari nilai derajat kesalah α = 5% (0,05) maka data 

berdistribusi normal. Namun, sebaliknya jika lebih kecil dari nilai derajat kesalahan 

α = 5% (0,05), maka data berdistribusi tidak normal. Berikut tabel 4.12 hasil uji 

normalitas sebagai berikut: 

Gambar 4.1 

Uji Normalitas 

     

Sumber Data: Output Eviews yang Diolah Tahun, 2023 

Berdasarkan tabel 4.11 hasil uji normalitas menunjukkan nilai probabilitas 

yang di peroleh statistic J-B yaitu 0,217314, maka data dalam penelitian ini 

dinyatakanberdistribusi normal karena probabilitas lebih besar dari nilai derjat 

kesalahan atau α = 5% (0,217314) > (0,05). 
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b. Uji Multikolinearitas 

Untuk melakukan pengujian data model regresi apakan terjadi korelasi 

antara variabel independent atau tidak. Jika tidak terjadi korelasi tinggi maka 

dianggap baik karena model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi 

di antara variabel dependent.  

Multikolineritas dapat di artikan dengan nilai korelasi antara variabel 

matriks korelasi. Jika korelasi yang cukup besar, lebih besar dari 0,8 antara variabel 

independen, maka menunjukkan terdapat gejala multikolinearitas. Sebaliknya 

dinyatakan tidak terjadi multikonearitas apabila nilai antara variabel independen 

kurang 0,8. Berikut tabel 4.13 hasil analisis regresi Multikolineritas antara lain: 

Tabel 4.12 

Uji Multikolineritas 

 AMH TPAK KJL ULP AHH 

AMH 1.000 -0.089 0.008 0.398 0.234 

TPAK -0.089 1.000 -0.299 -0.424 -0.345 

KJL 0.008 -0.299 1.000 -0.110 0.214 

ULP 0.398 -0.424 -0.110 1.000 0.592 

AHK 0.234 -0.345 0.214 0.592 1.000 

  Sumber Data: Output Eviews yang Diolah Tahun, 2023 

Berdasarkan tabel 4.13 dari hasil Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa 

nilai koefisiensi korelasi variabel independen tidak ada yang lebih besar dari 0,8 

sehingga dalam penelitian ini menunjukkan tidak ada terdapat masalah 

multikolinearitas 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dipakai untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian residual suatu pengamatan kepengamatan lain. Dari 



90 
 

 

uji heterokedastisitas memakai Uji Glejser, apabila nilai probabilitas pada setiap 

variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari nilai derajat kesalahan 

α = 5% (0,05) maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas Sebaliknya jika nilai 

probabilitas pada setiap variabel independen dengan absolut residual lebih kecil 

dari nilai derajat kesalahan α = 5% (0,05) maka terdapat masalah 

heteroskedastisitas. Berikut Tabel 4.14 hasil uji heterokedastisitas. 

Tabel 4.13 

Uji Heteroskedastisitas 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -144.207 90.457 -1.594 0.119 

AMH 2.283 0.960 2.378 0.023 

TPAK -0.785 0.451 -1.739 0.091 

KJL 0.001 0.009 0.113 0.910 

ULP -0.087 0.137 -0.636 0.529 

AHH -4.685 14.943 -0.314 0.756 

   Sumber Data: Output Eviews yang Diolah Tahun, 2023 

Berdasarkan tabel 4.14 hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa 

nilai probabilitas variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), lebih kecil 

dari nilai derajat kesalahan α = 5% (0,05), hal ini menunjukkan bahwa dalam 

penelitian ini terdapat masalah heteroskedasitas pada variabel TPAK (X2). 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Angka Melek Huruf (X1) Terhadap Kemiskinan (Y) 

Pendidikan mempunyai perang penting dalam peningkatan kualitas 

manusia, baik dalam arti perkembangan intelektual maupun keterampilan 

profesional. Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pengurangan 

kemiskinan. Hal tersebut karena tingkat pendidikan yang rendah merupakan 

salah satu komponen penyebab terjadinya kemiskinan. Pembangunan pada 
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bidang pendidikan merupakan salah satu aspek penting untuk dilakukan oleh 

pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. 

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan yang 

menggunakan variabel Angka Melek Huruf (AMH) terhadap kemiskinan 

mempunyai angka signifikan 0.001<0,05 dengan angka koefisien regresi 

sebesar -0.204 yang berarti variabel pendidikan mempunyai dampak negatif 

terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi tingkat pendidikan, maka tingkat kemiskinan akan mengalami 

penurunun di Sulawesi Barat. Hal ini sejalan dengan teori dalam penelitian ini 

yang menyatakan bahwa pendidikan (formal dan non formal) bisa berperang 

penting dalam mengurangi angka kemiskinan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Edi 

Dores, 2014) yang membahas tentang pengaruh angka melek huruf dan angka 

harapan hidup terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat, 

yang menunjukkan bahwa variabel pendidikan yang diwakili oleh Angka 

Melek Huruf (AMH) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan Provinsi Sumatera Barat. Artinya bahwa jika pendidikan 

mengalami peningkatan maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan 

di Provinsi Sumatera Barat. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bisa dilihat 

dari tingginya angka melek huruf atau kecakapan baca tulis. Seseorang yang 

bisa baca tulis diasumsikan memiliki keterampilan dan kemampuan karena 

dapat menyerap informasi yang diperoleh sehingga akan mempermudah dalam 

mencari pekerjaan dan mendapatkan pendapatan yang pada akhirnya akan 

terhindar dari kondisi miskin. 
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Sama halnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Syabrina, (2021) 

tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah dan tingkat 

pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi, dimana hasil 

penelitiannya mengatakan pendidikan mempunyai pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kemsikinan. Artinya bahwa jika pendidikan pada suatu 

wilayah meningkat maka akan membantu menurunkan angka kemiskinan. Ini 

sejalan dengan teori yang dikemukakan Todaro dan Smith (2009) yang 

menyatakan bahwa dengan memiliki pendidikan dan keterampilan seseorang 

akan mempu mendapatkan penghasilan sehingga bisa terhindar dari 

kemiskinan. 

Namun terdapat penelitian lainnya yang memiliki hasil yang berbeda 

yang dilakukan oleh (Mandey et al., 2023) yang membahas tentang analisis 

pengaruh produk domestik regional bruto, rata-rata lama sekolah, dan indeks 

pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Kabupaten Talaud. Dimana 

variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di 

Kabupaten Talaud. Artinya, jika pendidikan mengalami peningkatan maka 

kemiskinan juga akan mengalami peningkatan dan begitu juga sebaliknya jika 

pendidikan mengalami penurunan maka tingkan kemiskinan akan mengalami 

penurunan pula. Hal ini sesebabkan karena rata-rata lamanya pendidikan 

penduduk masih setara dengan lulusan sekolah menengah pertama yang 

membuat kurangnya kemampuan dan keahlian yang menyebabkan 

produktivitas penduduk rendah sehingga kesempatan untuk bersaing dalam 

mencari pekerjaan yang lebih baik akan sulit untuk didapatkan, pendapatan 

juga berkurang dan pada akhirnya tingkat kemiskinan mengalami peningkatan. 
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Lebih lanjut, dalam penelitian yang dilakukan oleh Suryandari, (2014) 

yang membahas tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan 

kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi DIY. Dari hasil penelitiannya 

menjelaskan bahwa variabel pendidikan tidak mempunyai pengaruh terhadap 

kemiskinan, ini di sebabkan karena sektor yang berperang besar dalam 

penelitiannya yaitu sektor perdagangan, hotel, restoran dan pertanian sehingga 

tidak terlalu membutuhkan pekerja yang memiliki pendidikan yang tinggi. 

1. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X2) Terhadap 

Kemiskinan (Y) 

Tenaga Kerja adalah salah satu faktor pendukung ekonomi sehingga 

mampu menekan angka kemiskinan. Berdasarkan teori meningkatnya tenaga 

kerja dengan diikuti peningkatan lapangan pekerjaan dapat membantu 

menurunkan tingkat kemiskinan. Dalam penelitian ini tenaga kerja dijelaskan 

menggunakan variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). 

Dari hasil regresi data panel menunjukkan bahwa tenaga kerja yang di 

ukur menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki 

pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi 

Barat dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.009 dan angka yang tidak 

signifikan yaitu 0.636< 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 

1% tenaga kerja maka akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin 

di Sulawesi Barat sebesar -0.009. Begitu juga sebaliknya jika tenaga kerja 

berkurang 1% maka akan menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan 

sebesar -0,009 penelitian ini yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi kerja 

bisa berperang penting dalam mengurangi angka kemiskinan. 
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Sejalan dengan penelitian Auria, (2021) tentang analisis pengaruh 

ketimpangan pendapatan, tenaga kerja, dan angka harapan hidup terhadap 

kemiskinan di Pulau Jawa, dan menyatakan bahwa Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh secara negatif dan signifikan dengan 

terhadap kemiskinan di Pulau Jawa. Artinya dengan meningkatnya tenaga kerja 

maka kemiskinan akan menurun dan sebaliknya jika tenaga kerja menurun 

maka tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan. Penduduk yang 

termasuk dalam angkatan kerja dan bisa mendapatkan pekerjaan dapat 

memperoleh penghasilkan dan meningkatkan pendapatan sehingga bisa 

membantu menekan angka kemiskinan. 

Selain itu terdapat penelitian lainnya yang memiliki hasil yang sama 

yakni tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan 

yang dilakukan oleh Sukma et al., (2019). Artinya bahwa dengan 

meningkatnya tenaga kerja akan menurunkan angka kemiskinan, namun 

peningkatan tenaga kerja harus dibarengi dengan peningkatan lapangan 

pekerjaan, dengan ini menyebabkan penduduk usia kerja akan banyak terserap 

di dunia kerja. Hal tersebut juga akan berdampak pada peningkatan angkatan 

kerja sehingga pendapatan perkapita dan tingkat konsumsi akan mengalami 

peningkatan yang pada akhirnya kan membantu menekan angka kemisikinan. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar Rasyadi (2011) 

tentang pengaruh produk domestik bruto (PDB) dan tingkat partisipasi 

angkatan kerja (TPAK) terhadap kemiskinan di Indonesia. Dalam hasil 

penelitiannya menjelaskan bahwa tenga kerja tidak berpengaruh terhadap 

kemiskinan karena tidak terpenuhinya ketersediaam lapangan pekerjaan yang 
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diharapkan. Terdapat juga faktor pertumbuhan penduduk yang menyebabkan 

meningkatnya usia kerja namun tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan 

pekerjaan yang membuat seseorang sulit untuk memenuhi kebutuhan 

ekonominya yang pada akhirnya akan membuat kemiskinan menjadi 

meningkat. 

Sama halnaya penelitian yang dilakukan oleh (Sembiring, 2020) yang 

membahas tentang analisisi pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, 

pengagguran terbuka dan angkatan kerja terhadap kemiskinan di Sumatera 

Utara, dengan hasil penelitiannya mengatkan bahwa variabel tenaga kerja yang 

diwakili dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, artinya dengan meningkatnya 

TPAK akan menaikkan tingkat kemiskinan begitu juga sebaliknya turunnya 

TPAK akan menurunkan angka kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena 

kurang tersedianya lapangan pekerjaan yang dibarengi dengan naiknya jumlah 

penduduk sehingga banyak angkatan kerja yang pengangguran. Dengan 

kondisi tidak sedang bekerja atau pengangguran maka akan tidak adanya 

pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan akhirnya akan 

terjebak pada masalah kemiskinan. 

Pada dasarnya peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menurunkan 

angka kemiskinan. Salah satu kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah 

ialah dengan membuat lapangan pekerjaan baru, sehingga dengan adanya 

pekerjaan yang memadai seseorang dapat mendapatkan pekerjaan dan dapat 

meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya yang pada 

akhirnya dapat terhindar dari kemiskinan. 
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2. Pengaruh Infrastruktur Jalan (X3) Terhadap Kemiskinan (Y) 

Infrastruktur jalan merupakan sarana penunjang transportasi yang 

memiliki peran penting terutama transportasi darat. Untuk mengurangi angka 

kemiskinan, prioritas yang dilakukan adalah dengan penambahan panjang 

jalan. Dengan penambahan panjang jalan dengan kualiatas jalan yang baik akan 

membantu menghubungkan akses antara daerah terisolasi dengan daerah lain, 

meningkatkan produktivitas ekonomi rakyat dan wilayah, mempermudah 

perhubungan antara pusat produksi dengan pusat pemasaran, mendorong 

tumbuhnya kegiatan ekonomi di pedesaan, mempermudah lalu lintas barang 

dan jasa sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.  

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Infrastruktur jalan yang 

menggunakan data kualitas jalan mempunyai hubungan negatif terhadap 

persentase kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Dari hasil regresi data panel 

menunjukkan bahwa nilai koefisien untuk variabel panjang jalan sebesar -

0.001. Artinya setiap kenaikan 1% kualitas jalan maka tingkat kemiskinan akan 

menurun. Sebaliknya apabila kualitas jalan meningkat maka akan menurunkan 

angka kemiskinan sebesar -0.001. Variabel kualitas jalan mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kemiskinan, ini ditandai dengan nilai probabiliti yaitu 

0.019 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 5% (0.019<0,05). 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma, (2021) tentang 

pengaruh dana otonomi khusus, indeks pembangunan manusia dan 

infrastruktur jalan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua 

Barat tahun 2016-2019, menjelaskan variabel Infrastruktur jalan mempunyai 

hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Ini terjadi karena 
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peningkatan panjang jalan dibaringi dengan peningkatan pada kualitas jalan 

(jalan layak jalur) yang tentunya dapat membantu peningkatan ekonomi dan 

pada akhirnya akan membantu menekan angka kemiskinan. 

Sama halnya penelitianya yang dilakukan oleh (Fardilla & Masbar, 

2020) tentang analisis pengaruh infrastruktur jalan, listrik, sekolah dan PDRB 

terhadap kemiskinan di Aceh. Dalam hasil penelitiannya bahwa infrastruktur 

jalan mempunyai pengaruh dalam menurunkan angka kemiskinan, dimana 

dengan kondisi jalan yang baik akan membantu untuk mempermudah akses 

pendistribusian antara produsen dan konsumen sehingga perekonomian pada 

suatu daerah bisa meningkat, dengan meningkatnya perekonomian maka bisa 

membantu menekan angka kemsikinan. 

Namun berbeda penelitian yang diakukan oleh (Devi, 2021) dengan 

judul analisis pengaruh infrastruktur terhadap kemsikina di Indonesia (periode 

2017-2020). Hasil penelitiannya menjelaskan infrastruktur jalan berpengaruh 

secara positif terhadap kemiskinan. Artinya jika panjang jalan mengalami 

peningkatn maka kemiskinan juga meningkat, ini terjadi karena naiknya 

panjang jalan tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas jalan sehingga jalan 

tidak dapat di akses atau tidak dapat dilalui. Padahal Dengan baiknya kualitas 

jalan maka akan terbukanya daerah yang terisolasi, meningkatkan 

produktivitas ekonomi masyarakat dan daerah juga dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat, mempermudah perhubungan antara pusat pemasaran 

dan pusat produksi, mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi di daerah 

terisolasi, mempermudah akses barang dan jasa sehingga bisa mengurangi 

angka kemiskinan. 
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Secara keseluruhan, infrastruktur jalan memainkan peran pening dalam 

upaya mengurangi kemiskinan, tetapi perlu diperhatikan juga bagaimana 

peningkatan panjang dan kualitas jalan dapat diintegrasikan dengan kebutuhan 

dan karakteristik wilayah yang bersangkutan untuk mencapai hasil yang 

optimal dalam menekan angka kemiskinan. Peran pemrintah dalam 

menciptakan dan memperbaiki infrastruktur jalan sangatlah krusial dalam 

menjawa tantangan tersebut. 

3. Pengaruh Infrastruktur Listrik (X4) terhadap Kemiskinan (Y) 

Ketersediaan infrastruktur listrik sangat dibutuhkan dalam proses 

menurunkan kemiskinan. Dengan pasokan listrik yang memadai merupakan 

instrument penting di dalam pengentasan kemiskinan, dimana dari dampak 

positif ketersediaan energi listrik tersebut antara lain peningkatan akses 

informasi dan digital, perbaikan produktifitas, efesiensi proses produksi serta 

peningkatan layanan kesehatan. Dari positif ini maka dapat membatu 

menuntaskan kemiskinan. Dalam penelitian ini infrastruktur listrik dijelaskan 

menggunakan variabel Unit Layanan Pelanggan (ULP) Listrik.  

Dari hasil regresi data panel menyatakan bahwa infrastruktur listrik 

yang di ukur menggunakan Unit Layanan Pelanggan (ULP) Listrik memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat 

dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.020 dengan angka signifikan yaitu 

0.003>0,05. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1% pengguna 

listrik maka akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin di 

Sulawesi Barat sebesar -0.020. Begitu juga sebaliknya jika pengguna listrik 

berkurang 1% maka akan menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan 
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sebesar -0.020. penelitian ini yang menyatakan bahwa tingkat pengguna listrik 

bisa berperang penting dalam mengurangi angka kemiskinan. 

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wulandari & Aisyah, (2021) tentang analisis determinan kemiskinan di 

Provinsi Jawa dan Bali, dimana hasil dalam penelitiannya pada variabel jumlah 

pemakain listrik memiliki pengaruh secara negatif terhadap kemiskinan. Tanda 

negatif menjelaskan apabila variabel jumlah pemakain listrik (X) naik maka 

tingkat kemiskinan (Y) akan menurun dan sebaliknya apabilah jumlah 

pemakain listrik turun maka kemiskinan akan meningkat. Hal tersebut terjadi, 

karena jika kekurangan listrik akan menghambat produksi dan kegiatan 

perekonomian sehingga menurunnya perekonomian akan mengurangi 

pendapatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemiskinan. 

Selain itu terdapat juga penelitian lain yang memiliki hasil yang sama 

yang dilakukan oleh (Permana, 2019) membahas mengenai determinan 

kemiskinan di Provinsi Papua, dimana hasil penelitiannya menjelskan 

infrastruktur listrik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. 

Artinya penggunaan tenaga listrik mampu menekan angka kemiskinan. Hal ini 

disebutkan ketika terjadi penambahan jumlah pelanggan listrik 1000 

pelanggan, maka jumlah penduduk miskin di Papua mengalami penurunan 

sebesar 0,28%. Listrik berperan sebagai akses terhadap teknologi yang secara 

langsung berkontribusi untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan 

meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, serta berkontribusi dalam 

meningkatkan pertumbuham ekonomi. Dengan tercapaianya perang listrik 

tersebut maka akan dapat mengurangi angka kemiskinan.  
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Namum berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Hasibuan & 

Juanda, 2019) yang membahas tentang analisis sebaran dan faktor penyebab 

kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat, dalam hasil penelitiannya 

menjelaskan bahwa pengguna listrik memiliki pengaruh positif terhadap 

terhadap kemiskinan atau pengguna listrik tidak berpengaruh terhadap 

kemiskinan. Hal tersebut karena hamper 95% masyarakat Kabupaten Bandung 

Barat telah menggunakan listrik dalam aktivitas sehari-hari saja. Sebagian 

besar masyarakat di Kabupaten Bandung Barat kurang memanfaatkan listrik 

sebagai sarana produksi dalam menfasilitasi pembangunan di sektor-sektor 

ekonomi, seperti; industri pengolahan, pertanian, pertambangan, pendidikan 

dan kesehatan sehingga tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan 

produktivitas masyarakat dalam melakukan pekerjaan yang pada akhirnya 

membuat tingkat kemiskinan semakin meningkat. 

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh (Rudy, 2017) yang 

membahas tentang analisis resiko kemiskinan rumah tangga di kota Bandar 

Lampung, dalam hasil penelitiannya mendapatkan hasil bahwa pengguna 

listrik berpengaruh secara positif terhadap kemiskinan, artinya kenaikan Tarif 

Dasar Listrik (TDL) akan menaikkan jumlah penduduk miskin. Naiknya tarif 

dasar listrik secara langsung akan meningkatkan biaya produksi yang akan 

berdampak pada kenaikan harga barang dan akan berdampak pada turunnya 

konsumsi listrik oleh industri akibatnya produktivitas menurun. Turunnya 

produktivitas dibidang industri mengakibatkan aktivitas ekonomi mengalami 

penurunan akibatnya kesempatan kerja dan pendapatan akan turun dan pada 

akhirnya menaikkan jumlah penduduk miskin. 
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4. Pengaruh Infrastruktur Kesehatan (X5) terhadap Kemiskinan (Y) 

Kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam mengurangi 

angka kemsikinan. Dengan kualitas kesehatan yang baik maka akan dapat 

meningkatkan produktivitas masyarakat miskin. Hal tersebut menyebabkan 

masyarakat miskin akan dapat melakukan pekerjaan dengan maksimal untuk 

mendapatkan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya sehingga 

juga dapat keluar dari kondisi miskin. Dalam penelitian ini infrastruktur 

Kesehatan dijelaskan menggunakan variabel Pertumbuhan Angka Harapan 

Hidup (AHH), variabel ini termasuk dalam infrastruktur sosial. 

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa kesehatan yang 

diproksi dengan pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH) memiliki 

pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawasi Barat. Nilai 

koefisien AHH dari hasil regresi data panel yaitu sebesar -1.805 yang 

menandakan bahwa setiap peningkatan 1% AHH dapat menurunkan angka 

kemiskinan. Nilai probabiliti variabel AHH yaitu 0,021 artinya lebih kecil dari 

nilai signifikan α = 5% (0,021 < 0,05). 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukma et al., (2019) 

tentang pengaruh investasi, pendidikan, kesehatan dan TPAK terhadap 

kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2010-2019, hasil dalam penelitiannya pada 

variabel kesehatan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya 

bahwa apabila variabel kesehatan mengalami peningkatan maka akan dapat 

menurunkan angka kemiskinan. Hal tersebut, karena peningkatan kualitas 

kesehatan akab berdampak pada produktivitas, kondisi seseorang yang sehat 

dapat memberikan dampak positif dalam semangat kerja dan dapat 



102 
 

 

meningkatkan output yang dihasilkan yang kemudian berpotensi terhindar dari 

kondisi yang miskin. 

Selain itu terdapat penelitian lainnya yang memiliki hasil yang sama 

yakni kesehatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan 

yang dilakukan oleh (Suhartini, 2017). Dimana dalam penelitiannya 

mengatakan kesehatan dapat mempengaruhi perubahan angka kemiskinan, 

peningkatan kesehatan. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dapat 

membantu untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia secara 

keseluruhan yang kemudian berperan dalam mendorong peningkatan 

produktifitas, sehingga pada akhirnya ikut berperan dalam menurunkan angka 

kemiskinan. 

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Islami & Anis, 

2019) mengenai pengaruh upah minimum provinsi, pendidikan dan kesehatan 

terhadap kemiskinan di Indonesia, dengan hasil penelitiannya variabel 

kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal itu di 

akibatkan Karena Angka Harapan Hidup (AHH) tidak menjamin seseorang 

dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan menghasilkan pendapatan yang 

tinggi. Kesehatan bukan hanya diukur dengan melihat AHH. Seseorang yang 

termasuk dalam usia bekerja tetapi memiliki penyakit yang menyebabkan tidak 

dapat bekerja akan menjadi faktor sulitnya mendapatkan pendapatan yang 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Maka dari itu AHH tidak bisa 

menjamin menurunkan angka kemiskinan. 

Terdapat penelian lainnya yang dilakukan oleh Absdelhak dan 

Jamalludin (2012) tentang social protection and poverty reducation in four 
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selected southeast Asian countries, dalam penelitiannya mendapatkan hasil 

bahwa pengeluaran kesehatan berpengaruh secara positif terhadap kemiskinan, 

artinya tingginya pengeluaran kesehatan akan dapat meningkatkan kemiskinan. 

Dimana ada empat Negara Asia Tenggara yaitu; Vietnam, Indonesia, Thailand 

Dan Filipina melakukan perlindungan kesehatan namun tidak memberi efek 

pada penurunan kemiskinan. Pengeluaran kesehatan tidak menurunkan angka 

kemiskinan di Vietnam dikarenakan ketimpangan regional dan pendapatan di 

Vietnam. Individu yang pendapatan yang lebih tinggi mendapatkan 

keuntungan lebih banyak dari pelayanan kesehatan, sedangkan individu yang 

pendapatannya rendah membayar lebih mahal biaya kesehatan sehingga 

tingkat kemiskinan mengalami peningkatan, begitu juga dengan Negara 

lainnya yang memiliki kasus yang sama dengan Negara Vietnam. 

Secara keseluruhan, perang kesehatan dalam mengurangi kemiskinan 

sangat penting, tetapi harus diperhatikan secara holistic dan berintegrasi 

dengan foktor-faktor lain seperti pendapatan, pendidikan, dan kesetaraan akses 

lay anan kesehatan. Dalam upaya mengatasi kemiskinan, diperlukan 

pendekatan yang komprehenshif dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang 

signifikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang membahas tentang pengaruh mutu 

sumber daya manusia dan infrastruktur terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat, 

maka dapat ditarik kempulan sebagai berikut: 

1. Pendidikan yang menggunakan variabel Angka Melek Huruf (AMH) 

terhadap kemiskinan mempunyai angka signifikan 0.001<0,05 dengan 

angka koefisien regresi sebesar -0.204 yang berarti variabel pendidikan 

mempunyai dampak negatif terhadap kemiskinan di Sulawesi Barat. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka tingkat 

kemiskinan akan mengalami penurunun di Sulawesi Barat. Hal ini sejalan 

dengan teori dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pendidikan 

(formal dan non formal) bisa berperang penting dalam mengurangi angka 

kemiskinan. 

2. Tenaga kerja yang di ukur menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat dengan nilai koefisien regresi 

sebesar -0.009 dan angka yang tidak signifikan yaitu 0.636< 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap penambahan 1% tenaga kerja maka akan 

menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Barat 

sebesar -0.009. Begitu juga sebaliknya jika tenaga kerja berkurang 1% 

maka akan menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan sebesar -0,009. 



105 
 

 

Penelitian ini yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi kerja bisa 

berperang penting dalam mengurangi angka kemiskinan. Namun, dalam 

penelitian ini TPAK berpengaruh namun secara tidak signifikan karena 

tingganya TPAK tidak dibarengi dengan peningkatan lapangan pekerjaan.  

3. Infrastruktur jalan yang menggunakan data kualitas jalan mempunyai 

hubungan negatif terhadap persentase kemiskinan di Provinsi Sulawesi 

Barat. Dari hasil regresi data panel menunjukkan bahwa nilai koefisien 

untuk variabel panjang jalan sebesar -0.001. Artinya setiap kenaikan 1% 

kualitas jalan maka tingkat kemiskinan akan menurun. Sebaliknya apabila 

kualitas jalan meningkat maka akan menurunkan angka kemiskinan 

sebesar -0.001. Variabel kualitas jalan mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kemiskinan, ini ditandai dengan nilai probabiliti yaitu 0.019 

dimana nilai tersebut lebih kecil dari 5% (0.019<0,05). Hal tersebut sejalan 

dengan teori yang menjelaskan bahwa dengan kualitas jalan yang baik 

maka akan memperlancar akses perekonomian antara tempat produksi dan 

pasar sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan daerah yang 

pada akhirnya akan membantu menekan angka kemiskinan. 

4. Infrastruktur listrik yang di ukur menggunakan Unit Layanan Pelanggan 

(ULP) Listrik memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di Sulawesi Barat dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.020 

dengan angka signifikan yaitu 0.003>0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

setiap penambahan 1% pengguna listrik maka akan menyebabkan 

penurunan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Barat sebesar -0.020. 

Begitu juga sebaliknya jika pengguna listrik berkurang 1% maka akan 
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menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan sebesar -0.020. ini sesuai 

dengan teori yang menyatakan bahwa dengan penggunaan listrik mampu 

mendorong perekonomian sehingga mampu menekan angka kemiskinan. 

5. kesehatan yang diproksi dengan pertumbuhan Angka Harapan Hidup 

(AHH) memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi 

Sulawasi Barat. Nilai koefisien AHH dari hasil regresi data panel yaitu 

sebesar -1.805 yang menandakan bahwa setiap peningkatan 1% AHH 

dapat menurunkan angka kemiskinan. Nilai probabiliti variabel AHH yaitu 

0,021 artinya lebih kecil dari nilai signifikan α = 5% (0,021 < 0,05). Hal 

ini sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa dengan kondisi yang 

sehat maka akan meningkatkan produktivitas seseorang dalam melakukan 

sebuah pekerjaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan untuk 

pemenuhan kebutuhan sehari-harinya yang pada akhirnya bisa terhindar 

dari kondisi miskin. 

B. Saran 

1. Dengan hasil penelitian ini maka harapan untuk pemerintah di 6 

Kabupaten di Sulawesi Barat kedepannya adanya perbaikan dalam proses 

menimalisir kemsikinan melalui sumber daya manusia (SDM) dan 

Infrastruktur. 

2. Hasil ini penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dampak 

terhadap pemerintah di 6 Kabupaten di Sulawesi Barat dalam mengkaji 

dan menetapkan langkah-langkah untuk menimalisir tingkat kemiskinan. 

3. Kepada peneliti selanjutnya kiranya dapat menjadi bahan pembelajaran 

dalam melakukan penelitian selanjutnya. 
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