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ABSTRAK  

 

Kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan individu atau  

sekelompok orang yang serba kekurangan, yang membuatnya tidak berdaya 

memenuhi kebutuhan minimal yang ideal untuk kehidupannya. Tingkat kesehatan 

yang buruk, kekurangan gizi, angka meleg huruf yang rendah,   lingkungan yang 

tida baik dan jangkauan akan prasarana maupun pelayananan umum yang terbatas 

merupakan kondisi-kondisi yang tergambar dalam penduduk miskin pada berbagai 

wilayah di Indonesia. Penelitian ini berupaya mencari pengaruh PDRB Per Kapita, 

IPM dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan. Hasil Penelitian 

menunukkan bahwa PDRB per Kapita dan IPM tidak berpengaruh signifikan pada 

kemiskinan. Sedangkan Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan 

pada kemiskinan.  

Kata kunci: IPM;Kemiskinan;PDRB Per Kapita; Pengeluaran Pemerintah. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan individu atau  

sekelompok orang yang serba kekurangan, yang membuatnya tidak berdaya 

memenuhi kebutuhan minimal yang ideal untuk hidup. Kemiskinan dianggap 

sebagai suatu hal yang kompleks karena kemiskinan bukan hanya terkait pada 

persoalan rendahnya tingkat konsumsi dan pendapatan (ekonomi), tetapi terkait 

juga pada rendahnya tingkat kesehatan, pendidikan serta ketidak berdayaan 

masyarakat dalam upaya untuk ikut pada proses pembangunan (Fithri & Kaluge, 

2017). Artinya, masalah kemiskinan bersifat multidimensial yang terkait dengan 

dimensi  ekonomi, sosial,  budaya dan dimensi lainnya (Jacobus, Kindangen, & 

Walewangko, 2021). 

Begitu pentingnya masalah kemiskinan untuk segera diberantas sehingga 

menjadi hal yang prioritas dalam pembangunan di Indonesia. Memang, tujuan dari 

pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan  kesejahteraan yang berlaku 

secara umum, adil dan merata (Aziz, Rochaida, & Warsilan, 2016). Masalah 

kemiskinan yang umum terjadi di negara berkembang ini bahkan menjadi bagian 

penting agenda SDGs (Suistainable Develoment Goals) yang menggatinkan 

MDGs (Milenium Develepment Goals) pada akhir tahun 2015.  

Pemberantasan kemiskinan sudah semestinya menjadi hal yang 

diprioritaskan karena kemiskinan dapat memicu  konflik dan  kriminalitas pada 
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masyarakat suatu daerah. Sebagaimana sabda Rasulullullah SAW dalam sebuah 

hadist yang diriwatkan Abu Na‟im: 

قْرُ أنَْ يكَُىْنَ كُفْرًاكَادَ اْلفَ    

Terjemahnya:  

 “Sesungguhnya kemiskinan itu dekat dengan kekufuran”. 

Permasalahan Kemiskinan yang dekat dengan kekufuran sebagaimana 

dimaksud Rasulullah SAW. menjadi  peringatan bagi masyarakat agar waspada 

pada permasalahan tersebut. Kewaspadaan tersebut sudah semestinya diwujudkan 

dalam bentuk peran aktif seluruh lapisan masyarakat dalam memberantas 

kemiskinan. Karena sesungguhnya Allah SWT. Tidak akan pernah memberi 

perubahan pada kondisi suatu kaum selain kaum yang mengubah sesuatu yang ada 

pada diri mereka. Sebagaimana firman allah SWT dalam surah Ar-Ra‟d ayat 11: 

 َ ِ ۗ إنِه ٱللَّه نۢ بيَْنِ يدََيْهِ وَهِنْ خَلْفهِۦِ يحَْفظَىُنهَُۥ هِنْ أهَْرِ ٱللَّه تٌ هِّ  لهَُۥ هُعَقِّبََٰ

ُ بقِىَْمٍ سُىٓءًالََ يغَُيِّرُ هَا بقِىَْمٍ حَتهىَٰ يغَُيِّرُوا۟ هَا بِأَ  نفسُِهِنْ ۗ وَإذَِآ أرََادَ ٱللَّه  

ن دُونهِۦِ هِن وَال  فلَََ هَرَده لهَُۥ ۚ وَهَا لهَنُ هِّ

Terjemahnya: 

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya 

bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah 

Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 

sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan pada suatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. 

 

Tingkat kesehatan yang buruk, kekurangan gizi, angka meleg huruf yang 

rendah, lingkungan yang tidak baik dan jangkauan akan prasarana maupun 

pelayananan umum yang terbatas merupakan kondisi-kondisi yang tergambar 

dalam penduduk miskin pada berbagai wilayah di Indonesia (Tisniawati, 2012). 
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Termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), khususnya di Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). 

Grafik 1.1 

Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sulsel dan Kabupaten Pangkep tahun 

2010-2021 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Sumber: Badan Pusat Statistik 2023  

Mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2021, persentase penduduk miskin di 

Kabupaten Pangkep selalu jauh lebih tinggi dibanding persentase penduduk 

miskin secara umum di Provinsi Sulawesi Selatan (lihat grafik 1.1). Data yang 

diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2022 menyatakan kalau 

penduduk miskin di Kabupaten Pangkep sejumlah 47,53 ribu jiwa. Jumlah 

tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 48,80 ribu jiwa.  

Di tahun 2018, rasio penduduk miskin pada Kabupaten Pangkep  sebesar 

15,1%. Kemudian persentasenya mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 

14,6%.  Pada tahun 2020 pesentase penduduk miskin di Kabupaten Pangkep terus 

mengalami penuruanan menjadi 13,.96%. Tetapi pada tahun 2021, persentase naik 
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menjadi 14,28%. Kondisi ini membuat Kabupaten Pangkep sebagai salah satu 

diantara kabupaten/kota yang mengalami peningkatan persentase kemiskinan 

ditengah pandemi tahun 2021, yang secara umum  memang rasio penduduk 

miskin di Provinsi Sulsel pada tahun tersebut meningkat. Peningkatan ini juga 

menjadikan Kabupaten Pangkep sebagai salah satu kabupaten dengan rasio 

penduduk  miskin tertinggi di Provinsi Sulsel.  

Fenomena tersebut menarik perhatian karena Kabupaten Pangkep 

merupakan kabupaten yang memiliki banyak sumber daya alam di darat (lahan 

pertanian, perkebunan, pertambangan dan tambak) dan laut yang luas ( nomor 

empat terluas setelah Maluku). Kabupaten Pangkep juga menjadi salah satu 

kabupaten yang menjadi poros wisata Makassar-Tanah Toraja. Dengan segala 

potensi daerah yang dimiliki, seharusnya Kabupaten Pangkep dapat segera 

menurunkan tingkat kemiskinannya.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan pada penduduk suatu 

wilaya adalah pendapatan,yang diukur dengan indikator Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dengan mempertimbangkan jumlah penduduk yang 

kemudian di istilahkan sebagai PDRB per kapita. Karena pada dasarnya konsumsi 

seseorang dalam memenuhi kebutuhan begitu dipengaruhi oleh pendapatannya. 

Hal tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan Gamal dkk. pada 

tahun 2016 di Kabupaten Kutai Karta Negara yang menyimpulkan bahwa PDRB 

per kapita berpegaruh negatif pada kemiskinan. 

Peningkatan PDRB per kapita akan mengubah corak konsumsi masyarakat 

karena terjadinya kenaikan pada daya beli (Aelfina & Jember, 2016). Peningkatan 
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tersebut selanjutnya diharapkan mampu mengurangi kemiskinan yang ada 

(Zuhdiyanty & Kaluge, 2017). Akan tetapi, peningkatan PDRB belum tentu 

memberi pengaruh negatif pada kemiskinan. Karena bukan hal yang tidak 

mungkin jika distribusi pendapatan yang tidak merata membuat peningkatan 

PDRB ini hanya dinikmati oleh segelintir golongan orang tertentu saja, dan bukan 

golongan orang miskin.  

Seperti fenomena yang terjadi di Kabupaten Pangkep, dimana PDRB per 

kapita di kabupaten tersebut setiap tahunnya dari tahun 2010 sampai tahun 2021 

selalu jauh lebih tinggi dari rata-rata PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Selatan 

(grafik 1.2). Akan tetapi persentase kemiskinan di Kabupaten Pangkep setiap 

tahunnya justru jauh lebih tinggi. Ini menimbulkan dugaan akan tidak efektifnya 

PDRB per kapita dalam upaya pemberantasan kemiskinan di kabupaten tersebut. 
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Grafik 1.2 

PDRB Per Kapita Provinsi Sulsel dan Kabupaten Pangkep Tahun 2010-2021 Atas 

Dasar Harga Berlaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023 

Kemiskinan yang terjadi pada penduduk suatu wilayah juga dipengaruhi 

oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal yang dimaksud sesuai dengan 

output penelitian Ridho dkk. pada tahun 2018 di Jawa Tengah yang menyatakan 

kalau IPM memberi pengaruh negatif secara signifikan pada tingkat kemiskinan. 

BPS menyebut tiga dimensi dalam IPM yakni umur panjang dan hidup sehat, 

pengetahuan dan standar hidup yang layak. Mengutip Human Development 

Report pada tahun 1990 menyatakan  bahwa pembangunan manusia merupakan 

suatu upaya dalam proses memperbanyak pilihan yang dimiliki manusia. Dari 

banyaknya pilihan yang ada, pilihan yang menjadi prioritas adalah pilihan untuk 

memiliki ilmu pengetahuan, memilki umur panjang dan sehat serta dapat 

menjangkau sumber daya yang dibutuhkan dalam mewuudkan  hidup yang ideal.  
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IPM adalah  indikator diaplikasikan dalam menakar seberapa baik kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki suatu wilayah. Semakin tinggi IPM 

maka semakin baik pulah kualitas SDM wilayah tersebut. Semakin baik kualitas 

SDM,  maka akan semakin besar pula potensi penduduk di wilayah tersebut untuk 

hidup sejahtera. Karena kualitas SDM yang baik  dapat menunjang produktifitas 

ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. 

Grafik 1.3 

IPM Provinsi Sulsel dan Kabupaten Pangkep tahun 2010-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023 

Grafik 1.3 menunjukkan bagaimana perbandingan IPM di Kabupaten 

Pangkep dan Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2010-2022. Dari grafik tersebut 

terlihat adanya peningkatan yang konsisten pada IPM Kabupaten Pangkep, tetapi 

masih jauh lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2022 IPM di 

Kabupaten Pangkep adalah 69.79 sementara di Provinsi Sulawesi Selatan setinggi 
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72.82. IPM yang rendah di Kabupaten Pangkep perlu mendapat perhatian, 

utamanya dalam hubungannya dengan kemiskinan pada kabupaten tersebut. 

Pengeluaran pemerintah juga merupakan faktor yang mempengaruhi 

kemiskinan suatu wilayah . Penelitian oleh Gamal dkk. Pada tahun 2016 di 

Kabupaten Kutai Karta Negara yang menemukan fakta bahwa pengeluaran 

pemerintah memberi pengaruh negatif pada kemiskinan. 

 Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal guna 

mempercapat laju perekonomian seperti investasi, kesempatan kerja dan 

mendistribusikan pendapatan yang merata dalam masyarakat (Amalia, Rahman 

Razak, & Kunci, 2015). Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen penting 

yang diaplikasikan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Berikut grafik 

pengeluaran perintah Kabupaten Pangkep dalam beberapa tahun terakhir: 

Grafik 1.4 

Pengeluaran Pemerintah Atas Dasar Harga Kostan Menurut Pengeluaran 

Kabupaten Pangkep tahun 2010-2021 

 

         

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023 
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Grafik 1.4 diatas menunjukkan tren pengeluaran pemerintah kabupaten 

Pangkep yang secara konsisten mengalami kenaikan dari tahun 2010-2019. Tetapi 

di tahun 2020, pengeluaran pemerintah daerah tersebut menurun dari 

Rp.84.678.054.000.000 menjadi Rp.82.381.370.000.000. Penurunannya berlanjut 

ke tahun 2021 menjadi Rp.81.903.558.000.000. 

Data yang diperoleh dari BPS menunjukkan bahwa pengeluaran 

pemerintah Kabupaten Pangkep ternyata jauh lebih kecil dari rata-rata 

pengeluaran pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan. Pengeluaran pemerintah per 

kapita di Kabupaten Pangkep adalah 2,35 juta, sedangkan rata-rata pengeluaran 

pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulsel adalah 3,23 juta pada tahun 2021. 

Fakta ini tentu merupakan fenomena yang menarik karena pendapatan per kapita 

di Kabupaten Pangkep justru jauh lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa 

pengeluaran pemerintah sebagai ukuran peran pemerintah dalam perekonomian di 

Kabupaten Pangkep terbukti masih relatif minim dari daerah lain di Provinsi 

Sulsel. Karena PDRB per kapita yang lebih tinggi, seharusnya pengeluaran 

pemerintah di Kabupaten Pangkep juga lebih tinggi. Terutama karena masih 

tingginya persentase kemiskinan sehingga peran pemerintah dalam upaya 

mendisribusikan pendapatan yang adil dan merata sangat dibutuhkan. 

Berdasarkan uraian terkait fenomena kemiskinan di Kabupaten Pangkep 

yang tersebut di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian berjudul 

“Pengaruh PDRB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengeluaran 

Pemerintah terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pangkep”. Ini adalah penelitian 

perdana yang meneliti pengaruh parsial dan pengaruh simultan dari tiga variabel 
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independen (PDRB per kapita, IPM dan pengeluaran pemerintah) pada variabel 

independen (kemiskinan) khususnya di Kabupaten Pangkep. 

B.  Rumusan Masalah 

Masalah pada penelitian kuantitatif harus bersifat jelas sehingga dapat 

diidentifikasi, dibatasi kemudian dirumuskan (Sugiyono, 2012). Mengacu pada 

latar belakang yang telah diuraikan, dan dalam memudahkan arah serta tujuan 

penelitian. Maka kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Apakah PDRB per kapita memberi pengaruh pada kemiskinan di 

Kabupaten Pangkep? 

2. Apakah memberi pengaruh pada kemiskinan di Kabupaten Pangkep? 

3. Apakah pengeluaran pemerintah memberi pengaruh pada kemiskinan di 

Kabupaten Pangkep? 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB perkapita pada tingkat kemiskinan di 

Kabupaten Pangkep. 

2. Untuk mengetahui pengaruh IPM tingkat kemiskinan di Kabupaten 

Pangkep. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran pemerintah pada tingkat 

kemiskinan di Kabupaten Pangkep. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis diharapkan bahawa penelitaian ini dapat bermanfaat untuk 

mengembangkan lagi teori-teori mengenai faktor-faktor yang memberi 

pengaruh pada kemiskinan. Diharapkan juga penelitian ini mampu 

berkontribusi pada perkembangan keilmuan dibidang ekonomi di lingkup UIN 

Alauddin Makassar secara umum dan jurusan ilmu ekonomi secara khusus 

ataupun di lingkup akademis lainnya. 

2. Secara praktis, penelitan ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan ajar untuk para 

pengajar ataupun dosen ekonomi dilingkup UIN Alauddin Makassar 

mengingat penelitian ini mencoba untuk menghasilkan informasi dan juga 

pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan yang bisa 

dijadikan alternatif tambahan dari teori-teori lain yang tersedia. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat mempengaruhi aktivitas pemerintah dan masyarakat di 

Kabupaten Pangkep dalam upaya memberantas atau mengurangi tingkat 

kemiskinan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Kemiskinan  

Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup yang 

paling minimum khususnya dalam aspek pendapatan dan konsumsi disebut 

kemiskinan (Jacobus, Kindangen, & Walewangko, 2018). Kemiskinan juga dapat 

di artikan sebagai kondisi masyarakat yang tidak mempunyai tempat tinggal, tidak 

mempunyai pangan yang cukup atau memiliki kondisi kesehatan yang buruk. 

Suatu ketidak berdayaan dalam mengupayakan kondisi hidup minimum sesuai 

denga tingkat kelayakan hidup adalah pengertian kemiskinan menurut Todaro. 

Sedangkan menurut Asep Suryahadi, kemiskinan adalah terbatasnya daya untuk 

mengupayakan kehidupan yang layak seperti terbatasnya keadaan kesehatan, 

keterampilan, penguasaan aset, pendapatan juga akses pada informasi (Faulana, 

Murniawaty, & Rusdarty, 2021). Secara ekonomis, kemiskinan dapat artikan 

sebagai suatu kondisi dimana sumber daya yang mungkin di gunakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang jumlahnya terbatas.  BPS 

memaknai kemiskinan sebagai ketidakberdayaan untuk mengupayakan standar 

hidup minimum atau kebutuhan pokok meliputi kebutuhan makanan dan bukan 

makanan. 

Pemerintah melalui Bappenas (2004) memaknai kemiskinan sebagai suatu 

keadaan individu atau kelompok orang yang tidak memilki cukup daya dalam 
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mengupayakan hak-hak dasarnya untuk memasktikan agar hidupnya tetap 

bermartabat. Hak-hak tersebut terdiri dari  hak memenuhi kebutuhan sandang, 

papan, pangan,  kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pertahanan, aman dari 

kekerasan, serta hak dalam berpartisipasi pada kehidupan sosial-politik 

masyarakat. 

 Kemiskinan ini merupakan masalah yang kemudian banyak terdapat di  

negara-negara berkembang dan hingga kini tetap menjadi persoalan yang belum 

dapat diatasi di Negara manapun (Aelfina & Jember, 2016). Masalah kemiskinan 

ini bersifat kompleks dan multidimensial karena terkait dengan aspek ekonomi, 

sosial, budaya dan juga aspek lain. Todaro menyebut banyaknya ditemukan 

kemiskinan yang mencolok di negara-negara dengan status berkembang kendati 

telah dilakukakan upaya perbaikan yang signifikan dalam kurun waktu setengah 

abad terakhir. Pada beberapa negara berkembang seperti Nigeria, kemiskinan  ini 

banyak ditemui pada daerah pedesaan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan 

akses penduduk desa pada layanan sosial ekonomi. Sementara Bruck dkk. 

menyimpulkan bahwa kemiskinan ini terjadi karena masyarakat cenderung tidak 

memiliki keahlian dalam bersaing di pasar tenaga kerja sehingga persisen poverty 

di Ukraina meningkat (Jacobus, Kindangen, & Walewangko, 2021). 

Masalah kemiskinan selalu menjadi fokus pemerintah di Indonesia karena 

kegagalan dalam pemberantasan kemiskinan  dapat menjadi penyebab timbulnya 

berbagai permasalahan sosial,  politik dan ekonomi di masyarakat. Sehingga 

pembangunan pada tingkat daerah tidak hanya terkonsentrasi pada peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, melainkan harus juga memepertimbangkan bagaimana 
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agar pemerataan pendapatan dalam masyarakat dapat diwujudkan (Jacobus, 

Kindangen, & Walewangko, 2021).  

Pertumbuahan ekonomi di Indonesai tidak menjamin berkurangnya 

kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia ini adalah kenyataan sistemik 

yang tidak kunjung selesai. Alih-alih berkurang, kemiskinan justru menjadi 

permasalahan yang semakin kompleks. Kesimpulan pemerintah tentang 

berkurangnya angka kemiskinan merupakan hal yang naïf karena di dasarkan pada 

standar yang kurang memadai (Murbyarto & kk, 2014). 

BPS menaksir kemiskinan dengan memakai konsep kemampuan 

pemenuhan kebutuhan pokok.  Kemiskinan dianggap sebagai kondisi 

ketidakberdayaan untuk mengupayakan standar hidup minimum atau kebutuhan 

pokok meliputi kebutuhan makanan dan bukan makanan. Terdapat beberapa 

indikator yang digunakan badan pusat statistik untuk mengukur kemiskinan, 

diantaranya: 

1) Penduduk miskin merupakan indikator kemiskinan yang mengukur penduduk 

miskin dari segi pengeluaran, penduduk tergolong miskin apabila konsumsi 

per kapita rata-rata per bulannya lebih kecil dari garis kemiskinan. 

2) Garis kemiskinan merupakan nilai minimum rupiah yang seharusnya di 

keluarkan seseorang  selama satu bulan dalam memenuhi kebutuhan pokok 

makanan dan bukan makanan. Pada maret 2022, garis kemiskinan nasional 

Rp 505.469,00 per kapita per bulan. Sementara di Sulawesi Selatan garis 

kemiskinannya Rp 399.755,00 per kapita per bulan. 
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3) Persentase penduduk miskin merupakan taksiran proporsi penduduk yang 

konsumsi per kapitanya lebih kecil dari garis kemiskinan. 

4) Indeks kedalaman kemiskinan adalah taksiran selisi antara garis kemiskinan 

dari rata-rata konsumsi per kapita penduduk miskin. Semakin rendah indeks 

kedalaman kemiskinan artinya semakin kecil jaraknya. Pada saat yang sama, 

hal ini mencerminkan kemiskinan ringan. 

5) Indeks keparahan kemiskinan menggambarkan distribusi konsumsi 

dikalangan penduduk miskin. Nilai indeks yang kecil menunjukkan 

rendahnya ketimpangan konsumsi diantara penduduk miskin. 

6) Rasio gini merupakan indikator yang diaplikasikan untuk mengukur 

ketimpangan suatu wilayah yang nilainya berkisar dari 0 hingga 1. Nilai rasio 

gini yang mendekati satu menandakan bahwa tingkat ketimpangan yang 

tinggi telah terjadi. 

7) Ukuran Bank Dunia merupakan ukuran disparitas yang mengacu pada 

konsumsi kelompok 40% penduduk terbawah. Jika persentase konsumsi pada 

kelompok 40% < 12% dari konsumsi total maka dinyatakan terjadi 

ketimpangan  yang tinggi. Jika persentase konsumsi pada kelompok 40% 

berkisar 12%-17% maka maka dinyatakan terjadi ketimpangan  yang sedang. 

Jika persentase konsumsi pada kelompok 40% terendah lebih dari 17% maka 

dinyatakan terjadi ketimpangan  yang rendah. 

Menurut Kuncoro, ada tiga penyebab kemiskinan: 
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1) Secara makro, kemiskinan ini terjadi akibat terdapat perbedaan dalam 

penguasaan sumber daya dan kemudian menjadi faktor pemicu terjadinya 

disparitas pendapatan. 

2) Kemiskinan terjadi karena terdapat perbedaan keahlian manusia yang 

membuat perbedaan produktifitas, sehingga menimbulkan disparitas 

pendapatan. 

3) Kemiskinan teradi akibat adanya ketimpangan jangkauan dan modal 

(Sartika, Balaka, & Rumbia, 2016). 

Tiga hal yang menjadi penyebab kemiskinan tersebut bermuara pada teori 

lingkaran setan kemiskinan. Produktivitas rendah tergambar pada pendapatan ril 

yang rendah. Pendapatan riil yang rendah membuat tabungan ikut rendah. 

Rendahnya tabungan membuat investasi dan modal sedikit. Modal yang sedikit 

pada gilirannya membuat produktivitas menjadi rendah dan seterusnya (Jhingan, 

2014). 

B. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB per Kapita) 

Pertumbuhan ekonomi/peningkatan PDRB  merupakan parameter untuk 

menaksir kesuksesan pembangunan suatu daerah. Namun kenaikan PDRB bukan 

jaminan kemakmuran seluruh  penduduk suatu wilayah. PDRB hanya gambaran 

umum kemakmuran masyarakat. Membaiknya pertumbuhan  PDRB diharapkan 

mampu memberi pengaruh yang positif pada masalah kemiskinan yang harus  

segera dapat diberantas. PDRB merupakan ukuran yang merangkum seluruh 

perolehan nilai tambah barang atau jasa pada suatu periode tertentu dengan tidak 

memperhatikan domisili produsen di suatu daerah. 
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PDRB per Kapita pada dasarnya adalah ukuran yang merangkum seluruh 

perolehan nilai tambah barang atau jasa pada suatu periode tertentu dengan tidak 

memperhatikan domisili produsen di suatu daerah dibagi dengan total penduduk 

di daerah tersebut.  Apabila di hitung dengan tidak mempertimbangkan inflasi 

disebut PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku sedangkan apabila dihitung 

dengan mempertimbangkan inflasi yang terjadi maka disebut PDRB  per kapita 

atas dasar harga konstan.  

C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

IPM merupakan parameter yang diaplikasikan dalam menaksir 

perkembangan modal manusia (Wardhana, Kharisma, & Risti, 2022). 

Pembangunan manusia merupakan upaya untuk  menggandakan preferensi 

manusia, dari banyaknya preferensi yang ada,  terdapat preferensi yang bersifat 

prioritas yakni preferensi berilmu pengetahuan, berumur panjang dan sehat dan 

dapat menjangkau sumber daya yang diperlukan dalam mengupayakan  hidup 

bermartabat. Hal tersebut adalah pengertian pembangunan manusia dari Human 

Development Report pertama di tahun 1990. 

IPM diaplikasikan dalam menaksir perbedaan keberhasilan pembangunan 

manusia  antar wilayah. Perkembangan angka IPM setiap daerah sangat 

dipengaruhi oleh kontribusi pemerintah dalam menyediakan infrastruktur 

pendidikan dan kesehatan. Karena itu, peningkatan kualitas SDM sangat 

tergantung pada campur tangan pemerintah. Paradigma yang sekarang 

berkembang memandang bahwa pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi 

yang didasarkan pada pengukuran pembangunan manusia. Paradigma tersebut  
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meletakkan manusia sebagai prioritas dari pembangunan, yakni tercapainya 

kemampuan untuk menguasai sumber daya, perbaikan kualitas pendidikan serta 

peningkatan kualitas kesehatan (Kahang, Saleh, & Suharto, 2016).  

IPM terbentuk dari tiga dimensi yakni  kesehatan, ditaksir dengan Angka 

Harapan Hidup (AHH). Pendidikan, kemudian ditaksir dengan indikator Harapan 

Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta pengeluaran 

ditaksir dengan Pendapatan Nasional Bruto per kapita (PNB per Kapita). 

Terjadinya peningkatan pada ketiga dimensi tersebut diharapkan akan membuat 

perbaikan pada kualitas SDM. Setiap bagian dari pengukuran IPM, terdapat 

standar dengan nilai terendah dan tertinggi sebelum diaplikasikan. Rumus 

perhitungan IPM oleh BPS adalah: 

Kesehatan 

           

          

              
………………..……………..……………………….2.1 

Pendidikan 

     

          

              
………………………………………………………………2.2 

     

          

              
………………………………………………………...……..2.3 

            

         

 
………...…………………………………………………….2.4 

Pengeluaran 
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……..…….…..……………2.5 

Indeks Pembangunan Manusia 

      √                       

            ………..….………..…………2.6  

D. Pengeluaran Pemerintah 

Menurut Mangkoesoebroto, tidak ada satupun perekonomian negara yang 

lepas dari campur tangan pemerintah. Dalam perekonomian yang sudah modern, 

peran pemerintah dapat dibagi kedalam 3 kelompok, yakni:  

1) Peran  alokasi sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini pemerintah 

berperan mengalokasikan barang  yang tidak disediakan oleh pihak swasta 

yakni barang publik , misalnnya seperti pengadaan jalan, pertahanan, 

pendidikan dan lain-lain. 

2) Peran distribusi oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal. Dalam hal ini, 

pemerintah dapat berupaya mendistribusikan ulang pendapatan misalnya 

dengan menerapkan kebijakan pajak progresif yakni kebijakan perpajakan 

yang membebankan pajak yang lebih sedikit pada orang miskin dan relatif 

lebih banyak kepada orang kaya  yang kemudian dibarengi dengan 

pemberian subsidi pada orang miskin. 

3) Peran stabilitas. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai 

stabilisator perekonomian yang dilakukan dengan berbagai regulasi. 

Pemerintah harus menjaga agar pengangguran tetap rendah, inflasi stabil 
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dan ekonomi tetap mengalami pertumbuhan yang memadai 

(Wahyuningsih, 2020). 

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah hal yang mutlak 

diperlukan pemerintah dalam melaksanakan perannya. Pengeluaran pemerintah ini 

merupakan  biaya yang harus gelontorkan pemerintah dalam membeli barang atau 

jasa. Kebijakan fiskal tidak terpisahkan dari pengeluaran pemerintah yang 

merupakan akivitas pemerintah dalam mengintervensi perekonomian untuk 

mengatasi kegagalan pasar  (market failure) dengan cara mengatur penerimaan 

dan pengeluarannya.  

Pengeluaran pemerintah adalah ukuran besarnya peran pemerintah di 

dalam perekonomian. Proporsi pengeluaran pemerintah yang besar menjadi 

pertanda besarnya peran pemerintah dalam suatu perekonomian.  BPS membagi 

pengeluaran pemerintah kedalam dua jenis yakni belanja lansung (belanja bagi 

hasil, belanja subsidi, belanja bunga, belanja bantuan keuangan, belanja hibah, 

belanja pegawai, belanja bantuan sosial dan pengeluaran tidak terduga) dan 

belanja tidak langsung (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa) 

Pengeluaran pemerintah adalah salah satu komponen yang membentuk 

Produk Domestik Bruto (PDB)
 

bersama-sama dengan investasi, konsumsi 

masyarakat, dan ekspor netto. Dasar teori pengeluaran pemerintah dapat ditilik 

dalam identitas keseimbangan pendapatan daerah berdasarkan pengeluaran  yaitu: 
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 Y          

  ……….………………………………………...2.7 

Keterangan: 

Y = Produk Domestik Regional Bruto 

C = Konsumsi 

I = Investasi 

G = Pengeluaran Pemerintah 

X = Ekspor 

M = Impor 

Ini menjadi dasar Kaum Keynesian akan peran pemerintah diperekonomian. Pada 

formula tersebut dapat dimengerti bahwa pengeluaran pemerintah memberi 

pengaruh pada pendapatan daerah (Azwar, 2016).  

Sejak diterapkannya otonomi daerah, pemerintah pada tingkat daerah 

diberi tanggung jawab yang proporsional. Pemerintah daerah berwenang dalam 

hal pembagian, pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang adil, serta 

mengupayakan keseimbangan keuangan pusat dan daerah dengan transparan,  

nyata, efisien dan efektif. Lahirnya otonomi daerah menimbulkan harapan dan 

kecemasan masyarakat di berbagai daerah, karena  di daerah yang punya potensi 

dan sumber daya yang cukup besar berharap dapat menjadi lebih makmur dengan 

adanya otonomi. Akan tetapi kecemasan justru muncul di daerah yang minim 

potensi dan sumber daya (Sitaniapessy, 2013). 
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E.  Penelitian Terdahulu 

Sepanjang penelusuran penulis dalam upaya mendalami berbagai referensi, 

belum didapati kajian ilmiah atau penelitian yang secara spesifik membahas 

mengenai pengaruh PDRB per kapita, IPM dan pengeluaran pemerintah pada 

tingkat kemiskinan  di Kabupaten Pangkep. Sehingga penulis merasa perluh 

adanya penelitian yang mendalam tentang permasalahan ini. Sebagai sebuah 

syarat dari keilmiahan tulisan ini, penulis mengutip berbagai sumber referensi 

terkait yang mendukung dan menguatkan penelitian ini. Referensi tersebut penulis 

peroleh dari jurnal-jurnal yang terakreditasi. Adapun penelitian punya kaitan pada 

judul ini adalah: 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama dan Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Baiq Tistinawati. Jurnal yang 

Berjudul, “Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Tingkat 

Kemiskinan di Indonesia”(2012). 

Hasil penelitian menujukkan bahwa 

faktor yang paling tinggi memberi 

pengaruh  pada rendahnya tingkat 

kemiskinan di Indonesia adalah angka 

harapan hidup. Ini mendeskripsikan 

fakta bahwa pemberian pelayanan 

kesehatan masih belum merata dalam 

menunjang produktifitas penduduk 

untuk mencapai kualitas hidup layak. 

2. Naylal Fithri dan David Kaluge. Penelitian ini menunjukkan bahwa 
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Jurnal, yang Berjudul “Analaisis 

Pengaruh Pengeluaran 

Pemerintah Sektor Pendidikan 

dan Kesehatan Pada Kemiskinan 

di Jawa Timur”(2017). 

kemiskinan tidak signifikan dipengaruhi 

oleh pengeluaran pemerintah untuk 

sektor pendidikan. Sementara 

pengeluaran pemerintah untuk sektor 

kesehatan tidak  signifikan memberi 

pengaruh positif pada  kemiskinan. 

3. Elvira Handayani Jacobus, Paulus 

Kindagen dan Een 

N.Walewangko. Jurnal, Dengan 

Judul “Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Kemiskinan 

Rumah Tangga di Sulawesi Utara 

”(2021) 

Penelitian ini menunjukkan bahwa  

pendidikan memberi pengaruh negatif 

yang signifikan pada kemiskinan rumah 

tangga. Kesehatan juga memberi 

pengaruh negatif dan signifikan pada 

kemiskinan rumah tangga. Sementara 

kepemilikan aset memeberi pengaruh 

positif yang signifikan pada kemiskinan. 

4. Ni Putu Ayu Purnama Margareni, 

I Ketut Djayastra dan I.G.W 

Murjana Yasa. Jurnal, dengan 

Judul Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Kemikinan di 

Provinsi Bali”(2016). 

Penelitian ini menunjukkan bahwa 

kemiskinan di Provinsi Bali sangat 

dipengaruhi oleh kemajuan 

pembangunan pada masing-masing 

wilayah kabupaten/kota. Pendidikan 

memberi pengaruh negatif pada 

kemiskinan, pertumbuhan ekonomi 

memberi pengaruh negatif pada 
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kemiskinan, pengangguran memberi 

pengaruh positif pada kemiskinan, tidak 

terdapat pengaruh mediasi 

melalui pertumbuhan ekonomi. 

5. Gamal Abdul Aziz, Eny 

Rochaida dan Warsilan. Jurnal, 

yang Berjudul “Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Kemiskinan 

di Kabupaen Kutai Karta 

Negara”(2016). 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

kemiskinan  dipengaruhi secara negatif 

oleh laju pertumbuhan dan pengeluaran 

pemerintah. Tapi pengarunya tidak 

signifikan. Kemiskinan juga 

dipengaruhi oleh pendidikan secara 

negatif tapi tidak signifikan. Sementara 

pengangguran memberi yang signifikan 

dan positif pada kemiskinan. 

6.  Noor Zuhdiyaty dan David 

Kaluge. Jurna, dengan Judu 

”Anaisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Kemiskinan di 

Indonesia Selama Lima Tahun 

Terakhir (Studi Kasus Pada 33 

Provinsi)” (2017). 

Penelitian ini menujukkan bahwa IPM 

memiliki hubungan negatif dengan 

kemiskinan. Sementara pertumbuhan 

ekonomi dan tingkat pengangguran 

terbuka tidak punya pengaruh pada 

kemiskinan. 

7.  Ridho Andykha, Herniwati Retno 

Handayani dan Nenik Woyanti. 

Penelitian ini menujukkan bahwa laju 

pertumbuhan PDRB memberi pengaruh 
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Jurnal dengan Judul “Analisis  

Pengaruh PDRB, Tingkat 

Pengangguran, dan IPM pada 

Tingkat Kemiskinan di Jawah 

Tengah” (2018). 

positif yang signifikan pada tingkat 

kemiskinan, IPM memberi pengaruh 

negatif yang signifikan pada tingkat 

kemiskinan. Sedangkan tingkat 

pengangguran terbuka  memberi 

pengaruh positif yang signifikan pada 

tingkat kemiskinan. 

8. Indah Purboningtyas , Indah 

Retno Sari , Tian Guretno , Ari 

Dirgantara , Dwi Agustina , M Al 

Haris. Jurnal dengan judul 

“Analisis Pengaruh Tingkat 

Pengangguran Terbuka dan 

Indeks Pembangunan Manusia 

Pada Kemiskinan di Provinsi 

Jawa Tengah” (2020) 

Penelitian ini menunjukan bahwa 

tingkat pengangguran terbuka (TPT) 

memberi pengaruh yang signifikan pada 

tingkat kemiskinan,  IPM tidak memberi 

pengaruh pada kemiskinan. TPTdan 

IPM tidak memberi pengaruh pada 

kemiskinan tahun 2010-2019. Serta 

koefisien determinasinya sebesar 

0.9445. yang berarti variable TPT dan 

IPM mampu menjelaskan kemiskinan 

dengan sangat baik. 

F. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dengan Kemiskinan 

 Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki hubungan yang begitu 

erat karena pertumbuhan ekonomi juga berarti pertumbuhan pendapatan yang  

merupakan variabel penentu tingkat konsumsi.  Hal ini dapat dilihat dari the 
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relative income hypothesis, the Keynesian consumption model, the permanent 

income hypothesis dan the life cycle hypothesis,   (Maipita, 2014)). Penelitian oleh 

Harmanto. S dan Dwi W menemukan pendapatan yang siap untuk dihabiskan 

akan bertambah banya ketika perekonomian bertumbuh pada suatu wilayah. Dan 

dengan pembagian pendapatan yang baik, pertumbuhan itu akan menurunkan 

kemsikinan.  

 Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan kenaikan tingkat output dalam 

suatu daerah atau peningkatan output per kapita di suatu daerah.  Karena itu,  

pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan Produk Domestik Regional Bruto. 

Pernyataan tentang keterkaitan negatif antara PDRB dan kemiskinan diperkuat 

oleh beberapa hasil penelitaian. Asean Develovment Bank  (ADB) mengatakan 

pertumbuhan ekonomi yang dinamis telah efektif dalam mengurangi kemiskinan 

(Suliswanto, 2010). 

2. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Kemiskinan 

Indeks yang diaplikasikan dalam menaksir perkembangan modal manusia 

suatu daerah/Negara adalah IPM. Pembangunan manusia merupakan upaya untuk  

menggandakan preferensi manusia, dari banyaknya preferensi yang ada,  terdapat 

preferensi yang bersifat prioritas yakni preferensi berilmu pengetahuan, berumur 

panjang dan sehat dan dapat menjangkau sumber daya yang diperlukan dalam 

mengupayakan  hidup bermartabat..  

Daerah/negara IPM yang tinggi menjadi pertanda bahwa daerah/negara 

tersebut punya SDM yang sehat, berilmu pengetahuan dan dapat mengakses 

sumber daya yang dibutuhkan. SDM yang sehat dan berilmu pengetahuan 
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merupakan SDM yang lebih produktif dibanding SDM yang kurang sehat dan 

buta huruf. Sehingga SDM yang sehat tersebut lebih berpeluang memperoleh 

pendapatan yang tinggi dan cukup untuk terhidar dari kemiskinan. Hal tersebut 

diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Ridho dkk. yang menganalisis pengaruh 

IPM pada kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011-2015. Peneliti 

menemukan adanya pengaruh negatif dan signifikan dari IPM pada tingkat 

kemiskinan. 

Tidak heran jika negara-negara maju umumnya memiliki IPM yang lebih 

tinggi dari negara-negara berkembang. Itulah sebanya model pembangunan baru 

melihat pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pengukuran pembangunan 

manusia dengan melihat kualitas hidup disertiap negara. Paradigma pembangunan 

tersebut  meletakkan manusia sebagai sasaran prioritas pembangunan, yakni 

terwujudnya kemampuan dalam mengakses sumber daya, peningkatan kualitas 

pendidikan dan juga kesehatan. 

3. . Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Kemiskinan 

 Pengeluaran pemerintah erat hubungannya dalam upaya memberantas 

kemiskinan. Peran pemerintah untuk mendistribusikan sumber daya sangat 

dibutuhkan. Karena seringkali kemiskinan terjadi bukan karena kurangnya sumber 

daya, melainkan karena tidak meratahnya distribusi pendapatan. Dalam hal ini, 

pemerintah dapat melaksanakan perannya dengan berbagai mekanisme, misalnaya 

dengan menjalankan kebiakan pajak progresif.  

Pemikir ekonomi Keynesian menyatakan terdapatnya hubungan negatif 

yang terjadi antara peningkatan belanja pemerintah dengan kemiskinan (Prasetyo, 



28 

 

 

 

2015). Pernyataan tersebut diperkuat oleh peneliti Nengah dan Made di Provinsi 

Bali pada tahun 2019 yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah memberi 

pengaruh negatif yang signifikan pada kemiskinan.  

E. Kerangka Konsep 

Mengacu pada dasar teoritis dan juga hubungan diantar variabel yang telah 

di uraikan, maka kemudain penulis menyusun kerangka konsep yang memberi 

penjelasan tentang bentuk hubungan variabel independen pada variabel dependen. 

Skema kerangka konsep terdapat dalam gambar sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pengeluaran 

Pemerintah 

(X3) 

PDRB per 

Kapita (X1)  

IPM (X2) 

Tingkat 

Kemiskinan  

(Y) 
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 Dari  2.1 dapat dipahami bahwa Tingkat Kemiskinan (Y) dapat 

dipengaruhi oleh Pengeluaran Pemerintah (X1), IPM (X2) dan PDRB per Kapita 

(X3). Kerangka konsep yang terdapat pada penelitian ini menyatakan kalau 

kemiskinan dipengaruhi oleh PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia 

dan pengeluaran pemerintah. Pengaruh dari ketiga variabel independen yang 

terdapat dalam kerangka konsep tersebut selanjutnya akan diukur melalui 

penelitian yang delakukan dengan metode tertentu yang dianggap sesuai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian ini, yang berupaya membuat 

generalisasi pada objek penelitian. Peneliti kuantitatif bermaksud untuk 

memanfaatkan teori, model matematis, dan hipotesis yang terkait dengan 

fenomena yang yang dikaji  (Suryani & Hendryadi, 2015). Pada penelitian ini, 

teori akan membantu menjelaskan masalah yang hendak diteliti untuk membuat 

rumusan masalah. Adapun hipotesis yang merupakan jawaban sementara atas 

rumusan masalah akan dijawab melalui model matematis. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Kabupaten Pangkep, salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan 

adalah lokasi yang dipilih dalam Penelitian ini.  Penelitian berlangsung dua bulan 

, mulai bulan Mei sampai juli  tahun 2023. Jangka waktu ini diperkirakan akan 

sangat cukup bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian sesuai prosedur yang 

diharapkan. Selain itu, penempatan bulan dan tahun tersebut dinilai peneliti sudah 

sangat tepat agar peneliti dapat menyelesaikan studinya tepat waktu. 

C. Sumber Data 

Data adalah semua informasi yang diolah dipenelitian dan menjadi dasar 

pengambilan kesimpulan (Muhammad, 2008). Penulis memanfaatkan data 

sekunder pada penelitian ini.  Data sekunder merupakan data yang didapat dari 

pihak yang telah mengumpulkan data yang butuhkan (Bungin, 2008). Penelitian 
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ini menggunakan data berupa data jumlah penduduk miskin, pendapatan per 

kapita, IPM dan pengeluaran pemerintah di Kabupaten Pangkep dari website 

resmi BPS. Data tersebut adalah data time series dari tahun 2014-2021 sehingga 

menghasilkan 8 observasi. Pemilihan periode ini disebabkan oleh adanya fluktuasi 

kemiskinan sehingga menjadi menarik untuk diteliti  dan datanya tersedia pada 

tahun tersebut. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Salah satu bagian krusial dalam suatu penelitian adalah pengumpulan data. 

Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh keterangan, bahan, dan informasi yang 

faktual (Sudaryono, 2017). Peneliti pengumpulkan data dalam penelitian ini 

dengan mencari berbagai reverensi yang dapat dijadikan sumber data sesuai 

dengan kebutuhan penelitian.  

E. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitin ini adalah asosiatif. Asosiatif yang dimaksud 

adalah pendekatan dalam rangka mencari tahu keterkaitan diantara variabel  

(Siregar, 2015). Biasanya, pendekatan ini akan melihat apakah suatu variabel 

berhubungan satu dengan yang lain serta mengukur bentuk dan sejauh mana 

hubungan tersebut. Misalnya, variabel X dan Y saling berhubungan dengan 

tingkat hubungan positif/negatif.  

F.  Hipotesis Penelitian  

Jawaban sementara pada permasalahan penelitian yang harus diuji 

kebenarannya secara empiris disebut hipotesis (Suryabrata, 2014). Berikut 

hipotesis peneliitian ini: 
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1. PDRB per kapita diduga tidak memberi pengaruh negatif pada pada 

kemiskinan di Kabupaten Pangkep 

2. IPM diduga memberi pengaruh negatif pada kemiskinan di Kabupaten 

Pangkep 

3. Pengeluaran pemerintah diduga memberi pengaruh negatif pada 

kemiskinan di Kabupaten Pangkep 

G.  Definisi Operasional  

Demi menghindari ambiguitas pada penelitian ini maka penulis harus 

menjelaskan istilah-istilah operasional. Istilah-istilah ini akan menerangkan 

penelitian yang dilakukan. Selain itu, kegunaan definisi operasional ini juga akan 

memperjelas dan memberi kesepahaman antara peneliti dan orang lain. Artinya, 

definisi operasional berguna untuk menghindari kesalahpahaman oleh pembaca 

terkait istilah penting dalam penelitian ini. Berikut definisi setiap istilah 

operasional pada penelitian ini: 

1. Variabel Kemiskinan (Y) 

  Variabel kemiskinan adalah variabel dependen pada penelitian ini. 

Penelitian ini memanfaatkan data jumlah penduduk yang berstatus miskin 

di daerah Kabupaten Pangkep tahun 2014-2021.  

2. Variabel PDRB per Kapita(X1)  

Variabel Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB per 

Kapita)  adalah variabel independen penelitian ini. PDRB per yang 

dimaksud merupakan PDRB per kapita harga berlaku Kabupaten Pangkep 

dalam satuan juta rupiah dari tahun 2014--2021 
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3. Variabel IPM (X2) 

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan variabel 

independen penelitian ini. Penelitian ini memanfaatkan data IPM  

Kabupaten Pangkep dari tahun 2014-2021. 

4. Variabel Pengeluaran Pemerintah (X3)  

Variabel pengeluaran pemerintah adalah variabel independen pada 

penelitian ini. Variabel pengeluaran pemerintah yang dimaksud mencakup 

seluruh pengeluaran pemerintah baik belanja langsung maupun belanja 

tidak langsung yang dilakukan dalam rangka membiayai  adminisrasi 

pemerintah dan pembangunan daerah dalam satuan juta rupiah di 

Kabupaten Pangkep dari tahun 2014-2021. 

H. Metode Analisis Data  

Regresi linear berganda adalah analisis yang diaplikasikan mengingat ada 

lebih dari dua variabel bebas (independen) pada penelitian ini. pengaplikasian 

metode ini untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah (X1), IPM (X2) 

dan PDRB per Kapita (X3) pada tingkat kemiskinan (Y) dengan model dasar yang 

kemudian ditulis sebagai berikut: 

LnYt = β0+Ln β1X1t+ Lnβ2X2t+ Lnβ3X3t+ et 

……………………………..3.1 

Keterangan:  

Y = Jumlah Kemiskinan 

β0= Konstanta 
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β1, β2, β3= Koefisien Regresi 

X1= PDRB per  Kapita 

X2 = IPM 

X3= Pengeluaran Pemerintah 

e = Error 

t = Time Series 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini memanfaatkan bantuan 

EViews yang merupakan alat pengolah data statistik. Juga akan aplikasikan 

pengujian multikolinearitas,normalitas, autokorelasi dan heterokedastisitas untuk 

memenuhi asumsi klasik. Uji hipotesis yang diterapkan meliputi uji koefisien 

determinasi (R
2
), uji F, dan uji T. 

 

a. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik diaplikasikan dalam melihat bagaimana estimsi model 

regresi dan memastikan keakuratan model. 

1.Uji Normalitas 

Uji normalitas diaplikasikan dalam mencari tahu normalitas sebaran data 

penelitian. Ada beberapa dasar penilaian dalam menyimpulkan data  memenuhi 

asumsi normalitas atau tidak, diantaranya sebagai berikut: 

a) Apabila nilai probabilitasnya > 0,05 artinya sebaran data penelitian 

normal.  

b) Apabila nilai probabilitasnya < 0,05 artinya sebaran data penelitian 

tidak normal.  
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2. Uji Multikolinearitas 

Uji Uji multikolinearitas diaplikasikan dalam mecari kekuatan hubungan 

antara variabel independen pada data penelitian. Pengambilan kesimpulan dapat 

dilakukan melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF): 

a) Ketika nilai VIF < 10,00 artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam 

data.  

b) Ketika nilai VIF > 10,00 artinya  terjadi multikolinieritas dalam data. 

3. Uji Autokorelasi 

4. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas diaplikasikan dalam mencari perbedaan varians dari 

residual untuk seluruh pengamatan pada model regresi. Asumsi klasik terpenuhi 

jika tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Nilai probabilitas yang < 0.05 

menunjukkan adanya gejala heterokedasitisitas. Sedangkan nilai probabilitas yang 

> 0.05 berarti tidak terjadi heterokedastisitas. 

5. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi diaplikasikan dalam mencari residual yang terjadi antar 

pengamatan dalam model regresi. Uji Breusch-Godfrey merupakan salah satu cara 

untuk mengetahui autokorelasi. Apabila nilai probabilitas dari hasil uji < 0.05 

artinya ada autokorelasi sedangkan jika nilai probabilitasnya > 0.05 artinya tidak 

ada autokorelasi. 

b. Uji Hipotesis 

1. Koefisien Determinasi (R
2
) 
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Upaya untuk mengetahui pengaruh simultan variabel dependen pada 

variabel independen ditempuh dengan mencari nilai R
2
 . Nilai R

2
 terdapat pada 

antara angka 0 (nol) dan angka 1 (satu). Semakin dekat dengan angka 1  maka 

garis sebuah regresi akan semakin baik, sedangkan jika dekat dengan 0 maka garis 

sebuah regresi buruk. 

2. Uji T-Statistik  

Upaya mengetahui sigifikansi pengaruh variabel independen secara parsial 

pada variabel dependen maka perlu dilakukan uji T, dengan hipotesis: 

Ho : Tidak Memberi pengaruh 

Ha : Memberi pengaruh 

Apabila nilai thitung < ttabel, maka Ho diterima 

Apabila nilai thitung >ttabel, maka Ho ditolak. 

3. Uji Signifikan Simultan (Uji F)  

Upaya mengetahui signifikansi pengaruh simultan variabel independen 

pada variabel dependen dilakukan dengan mengkomparasi nilai F-hitung dan F-

tabel. Nilai F statistic dapat dihitung dengan rumus:  

F 

      

            
……………………………………………………………….3.2 

Keterangan:  

R2 = koefisien determinasi 

K = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta 

N = jumlah observasi 
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Model pengujian yang diaplikasikan pada tingkat signifikansi 5 persen 

adalah sebagai berikut: 

a) Ketika F-hitung < F-tabel artinya artinya variabel independen secara 

simultan tidak memberi pengaruh signifikan pada variabel dependen 

dengan kata lain H0 diterima dan Ha ditolak,.  

b) Jika F-hitung > F-tabel artinya variabel independen secara simultan 

mempengaruhi (negatif/positif) variabel dependen secara signifikan 

dengan kata lain H0 ditolak dan Ha diterima. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gamabaran Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

1. Kondisi Geografis 

 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) adalah kabupaten yang 

terletak di wilayah administrasi Provinsi Sulsel. Kabupaten ini seluas 1.112,29 

km
2, 

 tetapi luas wilayahnya di revisi menjadi 12. 362,73 km
2
 setelah lakukan 

analisis bersama Bokosutarnal. Daerah daratannya 898,29 km
2 

dan daerah lautnya 

11.464 km
2
. Kabupaten ini terbagi kedalam 13 kecamatan  dan 103 desa.  

Secara geografis, Kabupaten Pangkep berbatasan dengan Kabupaten Barru 

disebelah utara dan berbatasan dengan Kabupaten Maros dibagian selatan. 

Disebelah timur Kabupaten Pangkep berbatasan dengan Kabupaten Bone dan 

disebelah barat dengan Selat Makassar. Berdasarkan kondisi astronomisnya, 

Kabupaten Pangkep terletak di 040.40
0
 LS dan 11.00

0
 BT. 

2. Kondisi Topografi 

Struktur wilayahnya Kabupaten Pangkep terbentuk dari wilayah daratan 

dan wilayah kepulauan. Daratan Kabupaten Pangkep kaya akan Sumber Daya 

Alam (SDA) seperti marmer, batu bara dan semen. Kabupaten Pangkep terdiri 

atas 14 kecamatan dengan 5 kecamatan diantaranya berada di wilayah kepulauan. 

Kelima kecamatan yang berada di wilayah kepulauan tersebut terdiri dari banyak 

pulau-pulau berpenghuni dengan potensi kelautan yang dapat dieksploitasi 

masyarakat sebagai sember pendapatan. 
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3. Kondisi Demografi 

Pada tahun 2020, penduduk Kabupaten Pangkep berjumlah 345.775 jiwa. 

Rasio jumlah laki-laki pada jumlah perempuan adalah 96,10, artinya penduduk 

perempuan di Kabupaten Pangkep lebih banyak dari penduduk laki-laki. Angka 

ketergantungan pada tahun tersebut adalah 47,77, yang berarti bahwa terdapat 

47,77 penduduk usia tidak produktif yang menggantungkan hidupnya pada setiap 

100 penduduk usia produktif di Kabupaten Pangkep.  

 

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di 

Kabupaten Pangkep Pada Tahun 2020 (Jiwa) 

Kelompok 

Umur 

(tahun) 

Laki-laki 

(jiwa) 

Perempuan 

(jiwa) 

Jumlah 

(jiwa) 

Rasio 

Jenis 

Kelamin 

0-4 15029 14569 29598 103.2 

5-9 14276 13638 27914 104.7 

10-14 16238 15610 31848 104 

15-19 16709 15928 32637 104.9 

20-24 16281 15455 31736 105.3 

25-29 14034 14013 28047 100.1 

30-34 12924 13398 26322 96.5 

35-39 11378 12016 23394 94.7 

40-44 11038 12257 23295 90.1 

45-49 10067 11033 21100 91.2 

50-54 9287 10520 19807 88.3 

55-59 7283 8553 15836 85.2 

60-64 5482 6338 11820 86.5 

65+ 9428 12993 22421 72.6 

Jumlah 169454 176321 345775 96.1 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023 
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B. Statistik Deskriktif Variabel Penelitian 

1. Kemiskinan 

 Pada dasarnya kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan seseorang 

dalam memperoleh kebutuhan dasarnya untuk hidup dalam  kondisi minimum. 

Kemiskinan juga dapat di maknai sebagai kondisi masyarakat yang tidak punya 

tempat tinggal, tidak punya makanan yang cukup atau memiliki kesehatan yang 

tidak baik. Sedangkan BPS memaknai kemiskinan sebagai ketidakberdayaan 

untuk mengupayakan standar hidup minimum atau kebutuhan pokok meliputi 

kebutuhan makanan dan bukan makanan. 

 Pengentasan kemiskinan merupakan tujuan yang penting untuk segera 

diwujudkan, karena kemiskinan merupakan simbol penderitaan dan  dapat 

menjadi faktor yang memicu terjadinya konflik dan kriminalitas.  Tabel 4.2 

menunjukkan  perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pangkep yang 

tergolong miskin mulai tahun 2014 hingga 2021. Dapat diamati pada tabel 

tersebut bahwa penduduk miskin pada Kabupaten Pangkep jumlahnya fluktuatif.  

Total penduduk miskin meningkat di tahun 2015, dari  52.6 ribu jiwa pada tahun 

2014 menjadi 53.85 ribu jiwa. Di tahun 2016, kemiskinan turun menjadi 52.86 

ribu jiwa tetapi kembali meningkat di tahun 2017 menjadi 53.38 ribu jiwa. Jumlah 

penduduk miskin Kabupaten Pangkep terus mengalami fluktuasi sampai akhirnya 

pada tahun 2021 jumlahnya menjadi 48.4 ribu jiwa. 

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa) Kabupaten Pangkep dari 

tahun 2014- 2021 

Tahun Jumlah (Ribu Jiwa) 

2014 52.6 

2015 53.85 
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2016 52.86 

2017 53.38 

2018 50.12 

2019 47.07 

2020 47.12 

2021 48.4 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023 

2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (PDRB Per Kapita) 

 PDRB per Kapita pada dasarnya adalah ukuran yang merangkum seluruh 

perolehan nilai tambah barang atau jasa pada suatu periode tertentu dengan tidak 

memperhatikan domisili produsen di suatu daerah dibagi dengan total penduduk 

di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi/peningkatan PDRB  merupakan 

parameter untuk menaksir kesuksesan pembangunan suatu daerah. Namun 

kenaikan PDRB bukan jaminan kemakmuran seluruh  penduduk suatu wilayah. 

PDRB hanya gambaran umum kemakmuran masyarakat. Membaiknya 

pertumbuhan  PDRB diharapkan mampu memberi pengaruh yang positif pada 

masalah kemiskinan yang harus  segera dapat diberantas. 

 Laju PDRB per kapita di Kabupaten Pangkep dari tahun 2014-tahun 2021 

dapat diamati pada tabel 4.3. Dapat dilihat kalau laju PDRB per Kapita 

Kabupaten Pangkep secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun 2014-

2019. PDRB per Kapita Kabupaten Pangkep hanya sempat turun menjadi 

Rp.74.38 juta rupiah ditahun 2020, dari sebelumnya di tahun 2019 yang sebesar 

Rp. 77.68 juta.  Dan kemudian kembali meningkat di tahun 2022 menjadi Rp. 

79.19 juta.  
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Tabel 4. 3 PDRB Per Kapita Kabupaten Pangkep Atas Dasar Harga Berlaku 

(Juta Rupiah) Tahun 2014-2021 

Tahun PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) 

2014 49.86 

2015 56.94 

2016 62.92 

2017 67.6 

2018 71.98 

2019 77.68 

2020 74.38 

2021 79.19 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023 

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

IPM merupakan parameter yang diaplikasikan dalam menaksir 

perkembangan modal manusia (Wardhana, Kharisma, & Risti, 2022). 

Pembangunan manusia merupakan upaya untuk  menggandakan preferensi 

manusia, dari banyaknya preferensi yang ada,  terdapat preferensi yang bersifat 

prioritas yakni preferensi berilmu pengetahuan, berumur panjang dan sehat dan 

dapat menjangkau sumber daya yang diperlukan dalam mengupayakan  hidup 

bermartabat. Hal tersebut adalah pengertian pembangunan manusia dari Human 

Development Report pertama di tahun 1990. IPM diaplikasikan dalam menaksir 

perbedaan keberhasilan pembangunan manusia  antar wilayah. 

Tabel 4.4 menunjukkan perkembangan IPM di Kabupaten Pangkep dari 

tahun 2014-2021. Dari tahun 2014 sampai tahun 2021, IPM di Kabupaten 

Pangkep mengalami peningkatan secara konsisten. IPM di kabupaten tersebut 

meningkat paling tinggi pada tahun 2015 dan 2021, yakni sebesar 0,49. Dan 2016, 

yang hanya meningkat sebesar 0.21 menjadi peningkatan terendahnya. 
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Tabel 4. 4 Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Pangkep tahun 2014-

2021 

Tahun IPM 

2014 66.16 

2015 66.65 

2016 66.86 

2017 67.25 

2018 67.71 

2019 68.29 

2020 68.72 

2021 69.21 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023 

4. Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah hal yang mutlak 

diperlukan pemerintah dalam melaksanakan perannya. Pengeluaran pemerintah 

adalah ukuran besarnya peran pemerintah dalam perekonomian. Proporsi 

pengeluaran pemerintah yang besar menjadi pertanda besarnya kontribusi 

pemerintah dalam suatu perekonomian.  Pengeluaran pemerintah ini merupakan  

biaya yang harus gelontorkan pemerintah dalam membeli barang atau jasa. 

Kebijakan fiskal tidak terpisahkan dari pengeluaran pemerintah yang merupakan 

akivitas pemerintah dalam mengintervensi perekonomian untuk mengatasi 

kegagalan pasar  (market failure) dengan cara mengatur penerimaan dan 

pengeluarannya.  

Tabel 4.5 menunjukkan perkembangan pengeluaran pemerintah dari tahun 

2014-2021. Pengeluaran pemerintah Kabupaten Pangkep mengalami pertumbuhan 

yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pengeluaran pemerintah kabupaten tersebut 

meningkat sebesar Rp. 23385.29 juta pada tahun 2015,. Kemudian menurun pada 



44 

 

 

 

tahun 2016 sebesar Rp. 3702.24 juta. Mulai tahun 2017, pengeluaran pemerintah 

terus meningkat hingga tahun 2019 dimana pertumbuhannya mencapai Rp. 

42939.52 juta. Pada tahun 2020-2021, pengeluaran pemerintah Kabupaten 

pangkep mengalami pertumbuhan negatif. 

Tabel 4. 5 Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pangkep (Juta Rupiah) tahun 

2014-2021 Atas Dasar Harga Konstan 

Tahun 
Pengeluaran Pemerintah (Juta 

Rupiah) 

2014 748086.25 

2015 771471.54 

2016 767769.3 

2017 774890.27 

2018 803841.02 

2019 846780.54 

2020 823813.7 

2021 819035.58 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023 

 

C. Hasil Pengolahan Data Penelitian 

1. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik diaplikasikan dalam melihat bagaimana estimsi 

model regresi dan memastikan keakuratan model. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas diaplikasikan dalam mencari tahu normalitas sebaran data 

penelitian. Ada beberapa dasar penilaian dalam menyimpulkan data  memenuhi 

asumsi normalitas atau tidak, diantaranya sebagai berikut: 

1) Apabila nilai probabilitasnya > 0,05 artinya sebaran data penelitian 

normal.  
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2) Apabila nilai probabilitasnya < 0,05 artinya sebaran data penelitian 

tidak normal.  

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 

0

1

2

3

4

-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04

Series: Residuals

Sample 2014 2021

Observations 8

Mean       5.33e-15

Median  -0.004411

Maximum  0.031813

Minimum -0.016006

Std. Dev.   0.015568

Skewness   1.045609

Kurtosis   3.146266

Jarque-Bera  1.464862

Probability  0.480739


 
Sumber: Eviews 10, 2023 

 Gamabar 4.1 menunjukkan nilai probabilitas Jarque Bera 0.480739 > 0.05. 

Artinya, sebaran data pada penelitian ini normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Uji multikolinearitas diaplikasikan dalam mecari kekuatan hubungan 

antara variabel independen pada data penelitian. Pengambilan kesimpulan dapat 

dilakukan melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF): 

1) Ketika nilai VIF < 10,00 artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam 

data.  

2) Ketika nilai VIF > 10,00 artinya  terjadi multikolinieritas dalam data. 
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Tabel 4. 6  

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variance Inflation Factors  

    
    
 Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

    
    

C  97.44240  1837881.  NA 

X1  0.020224  94214.20  8.755586 

X2  4.15E-08  35784.97  7.808669 

X3  0.203308  2415392.  6.094373 

    
    

Sumber: Eviews 10, 2023 

Uji multikolinearitas yang hasilnya dapat dilihat di tabel 4.6 menunjukkan 

centered VIF ketiga variabel < 10, artinya tidak terjadi mulkilinearitas pada data 

penelitian. Sebelumnya, peneliti mencoba menggunakan 12 observasi pada 

penelitian ini (2010-2021). Tetapi pada 12 observasi tersebut, terutama ditahun 

2010-2013, terdapat multikolinearitas yang tinggi pada variabel penelitian. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Upaya mencari perbedaan varians dari residual untuk seluruh pengamatan 

pada model regresi dikaukan dengan uji heterokedastisitas. Asumsi klasik 

terpenuhi jika tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Nilai probabilitas yang < 0.05 

menunjukkan adanya gejala heterokedasitisitas. Sedangkan nilai probabilitas yang 

> 0.05 berarti tidak terjadi heterokedastisitas. 
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Tabel 4. 7 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 0.778399     Prob. F(3,4) 0.5643 

Obs*R-squared 2.948854     Prob. Chi-Square(3) 0.3996 

Scaled explained SS 0.791128     Prob. Chi-Square(3) 0.8516 

     
      Sumber: Eviews 10, 2023 

 Dari metode Breusch Pagan Godfrey hasil uji heterokedastisitas 

menghasilkan nilai probabilitas 0.3996 > 0.05. Artinya heterokedastisitas tidak 

terdapat dalam data penelitian. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi diaplikasikan dalam mencari residual yang terjadi antar 

pengamatan dalam model regresi. Uji Breusch-Godfrey merupakan salah satu cara 

untuk mengetahui autokorelasi. ketika nilai probabilitas dari hasil uji < 0.05 

artinya ada autokorelasi sedangkan jika nilai probabilitasnya > 0.05 artinya tidak 

ada autokorelasi. 

Tabel 4. 8 Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 2.360589     Prob. F(2,2) 0.2976 

Obs*R-squared 5.619465     Prob. Chi-Square(2) 0.0602 

     
      Sumber: Eviews 10, 2023 

 Dari hasil uji autokorelasi yang ditunjukkan gambar 1.3, nilai 

probabilitasnya 0.0602 > 0.05. Artinya tidak terjadi gejal aautokorelasi. 
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2. Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Tabel 4. 9 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 42.73146 9.871291 4.328862 0.0124 

X1 0.252459 0.142213 1.775224 0.1505 

X2 -0.000341 0.000204 -1.671796 0.1699 

X3 -1.337364 0.450897 -2.966009 0.0413 

     

   Sumber: Eviews 10, 2023 

   Berdasarkan  hasil fungsi model regresi pada tabel 4.9, maka dapat di 

tafsirkan sebagai berikut: 

Model Persamaan: 

LnYt = α0 + Lnα1X1t + α2X2t + Lnα3X3t  

Y = 42.7314 + 0.2524*X1 - 0.0003*X2 - 1.3373*X3 

a) Nilai koefisien α0 adalah 42.7314. Artinya apabila variabel independen 

(PDRB per Kapita, IPM dan pengeluaran pemerintah) dalam model ini 

kostan makan akan ada peningkatan  pada variabel dependen (Jumlah 

penduduk miskin) sebesar 42.7314 dengan syarat variabel lain tetap. 

b) Nilai koefisien α1 adalah 0.2524. Artinya apabila variabel PDRB per kapita 

(X1) meningkat sebesar 1%, maka ada peningkatan pada variabel jumlah 

penduduk miskin (Y) sebanyak 0.2524 dengan syarat variabel lain tetap. 

c)  Nilai koefisien α2 adalah -0,0003. Artinya apabila variabel IPM (X2) naik 

sebesar 1%, maka akan ada penurunan pada variabel jumlah penduduk 

miskin (Y) sebanyak 0.0003 dengan syarat variabel lain tetap. 
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d) Nilai koefisien α3 adalah -1.3373. Artinya ketika pengeluaran pemerintah 

(X3) naik sebesar 1%, maka akan ada penurunan  pada variabel jumlah 

penduduk miskin (Y) sebesar 1.3373 dengan syarat variabel lain tetap. 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial/Uji t 

Upaya mengetahui sigifikansi pengaruh variabel independen secara parsial 

pada variabel dependen maka perlu dilakukan uji T, dengan hipotesis:. 

Ho : Tidak Memberi pengaruh 

Ha : Memberi pengaruh 

Jika nilai thitung < ttabel, artinya Ho diterima 

Jika nilai thitung >ttabel, artinya Ho ditolak 

Dengan nilai n=8 maka nilai t tabelnya diperoleh dari   df = 8- 4 = 4. 

Dengan taraf signifikansi 0.05 maka diperoleh nilai t tabel = 2,132 

1) Variabel X1 (PDRB per Kapita) memiliki nilai thitung  sebesar 1.775 < ttabel 

2,132 artinya X1 tidak memberi pengaruh pada Y (jumlah penduduk 

miskin). 

2) Variabel X2 (IPM) memiliki nilai thitung  sebesar 1.671796 < ttabel 2,132 

artinya X2 tidak memberi pengaruh pada Y (jumlah penduduk miskin). 

3) Variabel X3 (Pengeluaran Pemerintah) memiliki nilai thitung  sebesar 2.966 

> ttabel 2,132 artinya X3 memberi pengaruh pada Y (jumlah penduduk 

miskin). 
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b. Uji Simultan/Uji F 

Upaya mengetahui signifikansi pengaruh simultan variabel independen 

pada variabel dependen dilakukan dengan mengkomparasi nilai F-hitung dan F-

tabel..  

 Nilai df1 = k-1=4-1=3 

 Nilai df2 = n-k=8-4=4 

Maka nilai F tabelnya adalah 6.591. 

Tabel 4. 10 Hasil Uji F 

     

     R-squared 0.924666     Mean dependent var 10.83179 

Adjusted R-squared 0.868166     S.D. dependent var 0.056721 

S.E. of regression 0.020595     Akaike info criterion -4.620691 

Sum squared resid 0.001697     Schwarz criterion -4.580970 

Log likelihood 22.48276     Hannan-Quinn criter. -4.888592 

F-statistic 16.36570     Durbin-Watson stat 3.059613 

Prob(F-statistic) 0.010370    

     
     Sumber: Eviews 10, 2023 

 Tabel 4.10  memperlihatkan nilai F hitung sebesar 16. 365 > 6.591 

sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel dependen secara simultan 

diberi pengaruh oleh variabel dependen. 

c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Upaya untuk mengetahui pengaruh simultan variabel dependen pada 

variabel independen ditempuh dengan mencari nilai R
2
 . Nilai R

2
 terdapat pada 

antara angka 0 (nol) dan angka 1 (satu). Semakin dekat dengan angka 1 maka 

garis sebuah regresi akan semakin baik, sedangkan jika dekat dengan 0 maka garis 

sebuah regresi buruk. 
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Tabel 4. 11 Hasil Uji R2 

     

     R-squared 0.924666     Mean dependent var 10.83179 

Adjusted R-squared 0.868166     S.D. dependent var 0.056721 

S.E. of regression 0.020595     Akaike info criterion -4.620691 

Sum squared resid 0.001697     Schwarz criterion -4.580970 

Log likelihood 22.48276     Hannan-Quinn criter. -4.888592 

F-statistic 16.36570     Durbin-Watson stat 3.059613 

Prob(F-statistic) 0.010370    

     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sumber: Eviews 10, 2023 

Berdasarakan hasil uji R
2 

di tabel 4.11 ditemukan bahwa variabel 

dependen dalam  model regresi memperoleh pengaruh dari variabel independen 

sebesar 0.9246.  Artinya variabel independen pada model mampu menerangkan 

variabel dependen sebesar 92%,dan selebihnya dipengaruhi oleh hal lain yang 

tidak dimasukkan pada model. 

 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh PDRB per Kapita Pada Kemiskinan 

 PDRB per kapita merupakan gambaran umum  kemakmuran penduduk. 

Namun bukan merupakan jaminan mutlak akan rendahnya kemiskinan.  Tetapi 

melalui perbaikan pada indikator PDRB per kapita, diharapkan dapat memberi 

dampak positif pada upaya pemberantasan kemiskinan. 

 Berdasarkan pada hasil uji regresi di tabel 4.9, diketahui bahwa PDRB per 

kapita memiliki nilai koefisien 0.2524. Tetapi dari hasil uji t, ditemukan bahwa 

PDRB per kapita tidak memberih pengaruh pada kemiskinan. Nilai probabilitas 

signifikansinya 0.1502 > 0.05. Hasil penelitian ini searah dengan peneltian oleh 
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Noor Zuhdiyaty dan David Kaluge (2017) yang menemukan bahwa peningkatan 

PDRB per kapita tidak memberi pengaruh pada kemiskinan. Penelitian ini juga 

searah dengan penelitian Herniwati Retno Handayani, Nenik Woyanti dan Ridho 

Andykha (2018)  yang menemukan bahwa peningkatan  PDRB per kapita 

memberi pengaruh positif pada kemiskinan. 

Tidak efektifnya PDRB per kapita dalam memberantas kemiskinan 

berdasarkan hasil penelitian ini dikarenakan memang terjadi tren yang cukup 

berbeda diantara kedua variabel. Tren kemiskinan dari tahun 2014-2021 tampak 

begitu fluktuatif. Selama rentan waktu tersebut, kemiskinan hanya turun 4,2 ribu 

jiwa. Sedangkan PDRB per Kapita dari tahun 2014-2021 secara umum konsisten 

mengalami peningkatan. 

Hasil penelitian ini membuktikan fakta tentang rendahnya kualitas 

peningkatan PDRB per kapita, karena tidak efektif memberantas kemiskinan. 

Oleh sebab itu dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dan pihak terkait agar 

peningkatan PDRB per kapita dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk 

miskin. Terutamnya karena PDRB per kapita di Kabupaten Pangkep rata-rata 

lebih tinggi diantara kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Sulsel. Pemerintah 

Kabupaten Pangkep dituntut untuk menemukan formulasi yang tepat dalam 

mendistribusikan pendapatan secara adil dan merata yang dapat menyentuh 

kemiskinan. Sehingga nantinya, sebagaimmana yang telah dibuktiakan oleh 

penelitian Gamal Abdul Aziz Eny Rochaida dan Wilsam (2016) dan beberapa 

hasil penelitian Asean Develovment Bank (ADB) bahwa PDRB per kapita  
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memberi pengaruh negatif pada kemiskinan juga dapat terjadi di Kabupaten 

Pangkep. 

2. Pengaruh IPM pada kemiskinan 

 IPM merupakan indeks yang diaplikasikan dalam menaksir perkembangan 

modal manusia. Angka IPM yang tinggi dapat menjadi indikator untuk menilai 

baiknya kualitas SDM yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat suatu 

daerah. Sementara, perkembangan angka IPM setiap daerah sangat dipengaruhi 

oleh kontribusi pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pendidikan dan 

kesehatan.  

Berdasarkan hasil regresi di tabel 4.9, ditemukan bahwa IPM memiliki  

nilai koefisien 0,0003. Tapi pada hasil uji t, diketahui bahwa IPM tidak memberi 

pengaruh pada kemiskinan. Nilai signifikansinya 0.1699 > 0.05. Penelitian ini 

hasilnya searah dengan penelitian Indah Purboningtyas , Tian Guretno , Indah 

Retno Sari, Dwi Agustina, Ari Dirgantara, M Al Haris (2020) yang menyatakn 

bahwa IPM tidak memberi pengaruh pada kemiskinan.  

Tidak signifikannya IPM dalam memberantas kemiskinan berdasarkan 

hasil penelitian ini dikarenakan terdapat tren yang cukup berbeda diantara kedua 

variabel. Tren kemiskinan dari tahun 2014-2021 tampak begitu fluktuatif, 

sedangkan IPM konsisten mengalami peningkatan. Meski begitu, IPM di 

Kabupaten Pangkep masih dikategorikan sedang yakni diangka 69.21. 

Hasil penelitian seperti yang terjadi dalam penelitian ini jarang ditemui, 

yang biasanya terjadi adalah IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Oleh 

karena itu pihak terkait di Kabupaten Pangkep perlu memberi perhatian lebih pada 
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IPM kabupaten tersebut agar dapat menjadi media pemberantasan kemiskinan. 

Terutama, karena IPM di Kabupaten Pangkep apabila dibandingkan dengan rata-

rata IPM kabupaten/kota di Provinsi Sulsel ternyata masih jauh lebih rendah. 

Pemerintah  Kabupaten Pangkep hendaknya lebih memperhatikan kualitas 

pendidikan dan kesehatan yang dapat diberikan kepada masyarakatnya. Sehingga 

nantinya, sebagaimana hasil penelitian Ridho Andykha, Nenik Woyanti dan 

Herniwati Retno Handayani (2018), serta Noor Zuhdiyaty dan David Kaluge 

(2017) bahwa IPM memberi pengaruh negatif pada kemiskinan juga dapat terjadi 

di Kabupaten pangkep. 

3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Kemiskinan 

 Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah mutlak 

diperlukan pemerintah dalam melaksanakan perannya. Pengeluaran pemerintah 

merupakan  biaya yang harus digelontorkan dalam memperoleh barang dan jasa 

oleh pemerintah.  Pengeluaran pemerintah adalah ukuran besarnya kontribusi 

pemerintah dalam suatu perekonomian. Proporsi pengeluaran pemerintah yang 

besar menjadi pertanda besarnya peran pemerintah dalam perekonomian. 

 Berdasarkan pada hasil regresi di tabel 4.9, diketahui bahwa pengeluaran 

pemerintah memberi pengaruh negatif pada kemiskinan. Dari uji t, ditemukan 

bahwasannya pengaruhnya signifikan. Nilai signifikansinya 0.0413 < 0.05. 

Penelitian ini searah dengan hasil penelitian Eny Rochaida, Gamal Abdul Aziz 

dan Warsilan (2016) yang menyatakan kalau pengeluaran pemerintah memberi 

pengaruh negatif pada kemiskinan. 
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 Signifikannya pengaruh negatif pengeluaran pemerintah Kabupaten 

Pangkep terhadap kemiskinan dikarenakan adanya pengeluaran pemerintah yang 

ditujukan khusus untuk pemberantasan kemiskinan. Seperti belanja bantuan sosial 

misalkan yang pada tahun 2015 jumlahnya sebesar Rp 2,35 miliar, 2016 sebesar 

Rp 1,9 miliar, 2017 sebesar Rp 1,8 miliar , 2018 sebesar Rp 300 juta, 2019 

sebesar Rp 6,3 miliar, 2020 sebesar Rp 9,2 miliar dan 2021 sebesar Rp 11,2 

miliar. Belanja bantuan sosial terlihat konsisten meningkat selama beberapa tahun 

terakhir ini. 

 Hasil penelitian ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam 

upaya pemeberantasan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Pangkep diharapkan 

dapat menambah intensitas perannya dalam upaya pendistribusian pendapatan, 

pemerataan atau pemberantasan kemiskinan. Apalagi pengeluaran pemerintah 

Kabupaten Pangkep, yang merupakan gambaran besarnya peran pemerintahan 

tersebut dalam perekonomian ternyata masih lebih rendah dibanding rata-rata 

pengeluaran pemerintah di kabupaten/kota lain. Oleh karena itu, pengeluaran 

pemerintah di Kabupaten Pangkep hendaknya terus di naikkan, terutama pada pos 

pengeluaran yang bersentuhan langsung terhadap pemberantasan kemiskinan 

seperti belanja bantuan sosial dan lain sebagainya. Sehingga kedepan, Kabupaten 

Pangkep dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang di 

amanatkan UUD 1945. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Penelitian yang sudah selesai dilaksanakanm menuntut penulis untuk 

segera menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1) Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB Per Kapita) memberi 

pengaruh yang tidak signifikan dengan nilai positif pada kemiskinan 

2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Memberi pengaruh yang tidak 

signifikan dengan nilai negatif pada kemiskinan 

3) Pengeluaran Pemerintah memberi pengaruh signifikan dengan nilai negatif 

pada kemiskinan 

B. Saran 

 Saran yang diharapkan berguna dari penelitian ini untuk masa yang akan 

datang adalah: 

1) Untuk pihak terkait yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan 

dalam perencanaan dan pelaksanan pembangunan daerah Kabupaten 

Pangkep, agar sekiranya dapat memberi perhatian pada variabel yang 

memberi pengaruh negatif padakemiskinan. Adapun variabel lain yang 

belum memberi pengaruh negatif, tentu perlu mendapat perhatian agar 

ditemukan metode efektif bagi variabel tersebut dalam upaya penurunan 

kemiskinan 

2) Penelitian ini masih belum cukup untuk menjelaskan secara utuh terkait 

kemiskinan di Kabupaten Pangkep, oleh karena itu diharapkan agar 
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penelitian dengan tujuan yang sama dengan metode yang tentunya berbeda 

dapat terus dilakukan di Kabupaten Pangkep tercinta. 
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LAMPIRAN 

Data Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

Kabupaten/Kota 
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan (Ribu Jiwa) 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Pangkep 48.4 47.12 47.07 50.12 53.38 52.86 53.85 52.6 

 

Data PDRB per Kapita di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

Kabupaten/Kota 
[Seri 2010] PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah) 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Pangkep 79.19 74.38 77.68 71.98 67.6 62.92 56.94 49.86 43.39 37.51 32.22 28.21 

SULAWESI 
SELATAN 

59.66 55.68 57.18 52.64 47.82 43.82 39.95 35.34 31.03 27.67 24.31 21.31 

 

Data IPM di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

Wilayah 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Pangkajene dan 
Kepulauan 

69.79 69.21 68.72 68.29 67.71 67.25 66.86 66.65 66.16 65.24 64.3 63.6 62.79 

Sulawesi 
Selatan 

72.82 72.24 71.93 71.66 70.9 70.34 69.76 69.15 68.49 67.92 67.26 66.65 66 

 

Data Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  atas 

Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) 

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

1. Pengeluaran Konsumsi 
Rumah Tangga 

6777257.
57 

6539028.0
6 

6640510.5 
6203053.9

1 
5811961.04 

5471573.8
2 

5084076.
34 

4828500.
11 

2. Pengeluaran Konsumsi 
LNPRT 

177555.3
7 

175493.64 197135.87 136722.8 126969.66 117921 
112276.3

6 
104190.2

8 

3. Pengeluaran 
Konsumsi Pemerintah 

819035.5
8 

823813.7 846780.54 803841.02 774890.27 767769.3 
771471.5

4 
748086.2

5 

4. Pembentukan Modal 
Tetap Bruto 

2814108.
13 

2581139.7
5 

2501758.9 
2325797.1

7 
2126394.03 

1959577.6
6 

1823215.
26 

1693400.
19 

5. Perubahan Inventori 12183.62 67972.01 0 0 0 0 0 0 

6. Net Ekspor Barang 
dan Jasa 

6900469.
27 

6727783.8
7 

6967604.2
8 

6508867.7
7 

6434088.26 
5887305.7

2 
5303751.

85 
5188130.

87 

Produk Domestik 
Regional Bruto 

1750060
9.54 

16915231.
03 

17153790.
08 

15978282.
67 

15274303.2
5 

14204147.
51 

13094791
.35 

1256230
7.71 
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