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ABSTRAK 

Nama  : Selfi Ani Natasya          

Nim : 90300119129      

Program Studi  : Ilmu Ekonomi 

Judul Skripsi : Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Inflasi 

Terhadap Pendapatan Perkapita Dan Kemiskinan di 

Kabupaten Bone 

 

   

  Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pendidikan, 

pengangguran, dan inflasi terhadap pendapatan perkapita dan kemiskinan di 

Kabupaten Bone. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder 

selama rentang waktu 15 tahun yaitu mulai tahun 2008 – 2022 yang bersumber dari 

badan pusat statistik (BPS). Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

jalur path analysis dengan aplikasi SPSS 23. 

  Hasil penelitian menunjukkkan bahwa secara parsial model 1 pendidikan 

(X1) dan pengangguran (X2) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

perkapita. Inflasi (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita. 

Dan hasil penelitian secara parsial model 2 pendidikan (X1), pengangguran (X2), 

Inflasi (X3) dan pendapatan perkapita (Y1) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone.  

 

Kata kunci: (Kemiskinan, Pendapatan Perkapita, Pendidikan, Pengangguran, 

Dan inflasi) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat 

perhatian pemerintah di negara manapun. Kemiskinan adalah kondisi dimana 

seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar 

hidup layak, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain. 

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutamadi 

negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan bersifat 

multidimensional, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka 

kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin aset, organisasi 

sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa 

miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. (Retnowati 

et al., n.d. 2019) 

 Kemiskinan merupakan masalah yang tidak pernah lepas dari perhatian 

pemerintah di berbagai belahan negara. Kemiskinan bahkan menjadi masalah yang 

luar biasa dalam bidang ekonomi yang menjadi titik acuan keberhasilan suatu 

negara dari waktu ke waktu, terlebih pada negara-negara yang sedang berkembang. 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menyadari bahwa pentingnya 

memperhatikan masalah ini dan mengusahakan segala upaya untuk menekan laju 

kemiskinan. (Nasir et al., 2022) 
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Kemiskinan dari sisi ekonomi penyebabnya dibagi menjadi tiga yaitu: 

Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidak samaan pola 

kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. 

Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya alam jumlah terbatas dan kualitasnya 

rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumberdaya manusia. 

Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang 

pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini 

karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, 

atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam akses 

modal (Waluyo, 2013). 

Menurut Arsyad (1999), pembangunan ekonomi adalah sebagai suatu 

proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu 

negara. Salah satu tujuan pembangunan adalah mengurangi pengangguran, dengan 

sendirinya dapat menambah lapangan kerja bagi masyarakat serta dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut (Zulhanafi dkk, 2013). Masyarakat 

dapat disebut sejahtera apabila masyarakat tersebut telah dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya secara mandiri. Permasalahan yang dihadapi oleh banyak 

negara yang menyangkut kesejahteraan masyarakat adalah ketidakmampuan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Salah satu konsep dan definisi yang biasa dipakai dalam membicarakan 

pendapatan regional adalah PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) yang 

berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) dibagi dengan jumlah penduduk yang 

ada di wilayah tersebut.  Angka pendapatan perkapita itu sendiri dapat dinyatakan 
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dalam harga berlaku maupun dalam harga konstan, tergantung pada kebutuhan 

masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dalam hal ini tentu dibutuhkannya suatu 

hal yang saling berkaitan dalam peningkatan pendapatan demi menciptakan 

pertumbuhan ekonomi tinggi di wilayah tersebut. (Tilome & Imbran, 2021)  

Selain itu, Kabupaten Bone merupakan salah satu wilayah yang 

perkembangan perekonomiannya pesat. Namun ditengah pesatnya perkembangan 

perekonomian yang terjadi, jumlah penduduk miskin masih sangat tinggi. 

Permasalahan kemiskinan masih menjadi pokok persoalan yang harus mendapatkan 

perhatian ekstra. Pada kondisi saat ini, tingkat kemiskinan bukan hanya di pandang 

dari rendahnya kualitas ekonomi, tapi sudah di pandang dari sudut yang berbeda–

beda dan tergantung pandangan yang digunakan maka batasan kemiskinan juga 

telah bergeser. Dalam arti yang luas kemiskinan merupakan ketidakmampuan 

ekonomi tidak sebatas pada belum dapat memenuhi kebutuhan dasar namun juga 

secara umum belum dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan (Alit 

dan Sudiana, 2013). Gambaran tentang perbandingan persentase penduduk miskin 

Kabupaten Bone tahun 2017 – 2022 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Perbandingan Presentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Bone Tahun 

2017-2022 

Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Penduduk Miskin (%) 

2017 169.588 10,28 

2018 170.461 10,55 

2019 171.296 10,06 

2020 180.185 10,68 

2021 181.639 10,52 

2022 182.982 10,58 

  Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone, Tahun 2023  
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Pada Gambar 1.1 merupakan jumlah dan persentase penduduk miskin 

Kabupaten Bone tahun 2017-2022 mengalami fluktuasi, dari data tersebut pada 

tahun 2017-2018 cenderung meningkat jumlah dan persentase penduduk miskin 

meningkat menjadi 170,461 jiwa atau sebesar 10,55% dengan selisish 0,27 serta 

tahun 2019 jumlah serta persentase penduduk miskin cenderung 

menurun, tetapi pada tahun 2020 jumlah serta persentase penduduk miskin semakin 

tinggi menjadi 180,185 jiwa atau sebanyak 10,68% dengan selisih 0,62 dan tahun 2021 

jumlah dan persentase penduduk miskin pun menurun lagi menjadi 181.639 jiwa 

atau 10,52% dengan selisih 0,16.  

Indikator kesejahteraan penduduk suatu daerah yakni PDRB per kapita 

(Pratiwi dan Sutrisna, 2014). Norton (2002) menyatakan bahwa apabila 

pertumbuhan PDRB yang tinggi dan PDRB per kapita tinggi berarti terdapat lebih 

banyak pekerjaan yang lebih baik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, serta 

basis pemungutan pajak yang lebih besar yang memungkinkan pemerintah untuk 

berbuat lebih banyak bagi masyarakat miskin. Permasalahan-permasalahan yang 

sering muncul dalam penuntasan kemiskinan adalah pendapatan perkapita dan 

inflasi. Pedapatan perkapita yang belum merata dibeberapa wilayah di Indonesia, 

tentu akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita 

sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah 

negara, semakin besar juga kemungkinan negara itu memiliki tingkat pembangunan 

dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi. Pendapatan perkapita di kabupaten 

bone dapat diamati sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten Bone  

Tahun 2015-2020 

Tahun Pendapatan Perkapita (Juta Rupiah) 

2015 31,36 

2016 35,15 

2017 39,04 

2018 43,87 

2019 47,81 

2020 45,68 

    Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone, Tahun 2023 

Pada tabel 1.2 menggunakan data PDRB per kapita atas data berlaku 

menurut Kabupaten Bone, dimana pada tahun 2015-2019 angka PDRB per kapita 

mengalami peningkatan tiap tahunnya tetapi pada tahun 2020 angka PDRB per 

kapita Kabupaten Bone menurun sebesar 45.68 juta rupiah jadi selisih dari tahun 

2019-2020 sebesar 2,13 juta rupiah merupakan angka PDRB per kapita mengalami 

penurunan sangat besar. Sedangkan pada tahun 2015 PDRB per kapita Kabupaten 

Bone sebesar 31,36 juta rupiah merupakan angka PDRB per kapita terendah, dan 

pada tahun 2019 PDRB per kapita Kabupaten Bone sebesar 47,81 juta rupiah 

merupakan angka PDRB per kapita tertinggi.  

Pendidikan merupakan pembuka jalan dalam pembangunan masa depan. 

Pendidikan berhubungan erat dalam pembangunan karakter, pendidikan merupakan 

salah satu investasi sumber daya manusia dalam rangka mendapatkan kehidupan 

yang lebih baik. Seseorang yang mengenyam pendidikan yang lebih tinggi biasanya 

memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat pekerjaan dengan bayaran lebih 

tinggi, dibandingkan dengan individu dengan tingkat pendidikan lebih rendah 

(Wiguna, 2011). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mankiw (1992) 

yaitu apabila investasi pendidikan dilakukan secara merata, termasuk pada 
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masyarakat yang berpenghasilan rendah maka kemiskinan akan berkurang. 

Gambaran tentang jumlah pendidikan dengan harapan lama sekolah pada tahun 

2017-2022 sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Rata - Rata Lama Sekolah Tahun 2017-2022 

Tahun Rata – Rata lama Sekolah  

2017 12,43 

2018 12,67 

2019 12,80 

2020 12,88 

2021 12,98 

2022 12,99 

         Sumber : (BPS) Kabupaten Bone, Tahun 2023  

Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah 

Kabupaten Bone dari tahun 2017-2022 mengalami suatu peningkatan. Pada tahun 

2017 angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bone sebesar 12,43 merupakan angka 

rata-rata lama sekolah terendah, sedangkan pada tahun 2022 angka rata-rata lama 

sekolah Kabupaten Bone sebesar 12,99 merupakan angka rata-rata lama sekolah 

tertinggi Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pendidikan dengan angka harapan 

lama sekolah Kabupaten Bone terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Adapun ulama yang mengatakan bahwa panjangnya hisab seorang 

pengangguran yang diriwayatkan oleh Mu’awiyyah bin Qurrah berkata: 

حِيحُ الْفَارِغُ   إِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ حِسَاباً يوَْمَ الْقِياَمَةِ الصَّ

Terjemahannya: 

“Manusia yang paling banyak hisabnya pada hari kiamat nanti adalah orang 

sehat yang banyak menganggur (tidak menggunakan waktunya untuk hal-

hal yang bermanfaat di dunia atau di akhirat).” (Iqtidhaul ‘ilmil ‘amal,103) 
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Angka pengangguran menurut (Sumarsono,2009:6), adalah persentase 

jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang sedang 

mencari pekerjaan tetapi tidak sedang mempunyai pekerjaan disebut 

penganggur.Tenaga kerja merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses 

produksi, maka dapat dikatakan kesempatan kerja akan meningkat bila output 

meningkat. Sehingga perlu dirumuskan kebijakan yang memberi dorongan kepada 

perluasan kesempatan kerja agar alat–alat kebijakan ekonomi dapat mengurangi 

penganggunran.Kebijakan pembangunan daerah yang pada dasarnya mempunyai 

fungsi dalam perluasan kesempatan kerja apabila dilihat dari pembangunan daerah 

dan hubungan antara daerah. Pada hakekatnya tiap–tiap proyek pembangunan 

dilakukan dalam suatu daerah dan implementasinya harus menjadi komponen 

pembangunan. Gambaran tentang tingkat pengangguran mampu ditemukan dari 

BPS pada tahun 2017-2022 berikut: 

Tabel 1.4 

Tingkat Pengangguran di kabupaten Bone Tahun 2017-2022 

Tahun Tingkat Pengangguran (%) 

2017 4,55  

2018 2,82 

2019 3,01 

2020 3,20 

2021 4,15 

2022 2,27 

     Sumber : (BPS) Kabupaten Bone, Tahun 2023 

Berdasarkan tabel 1.4 dengan menggunakan data tingkat pengangguran 

Kabupaten Bone tahun 2017-2022, menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di 

Kabupaten Bone dari tahun 2017-2022 cenderung menurun. Pada tahun 2017 

tingkat pengangguran Kabupaten Bone sebesar 4,55% merupakan tingkat 
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pengangguran yang tertinggi, kemudian pada tahun 2022 tingkat pengangguran 

Kabupaten Bone sebesar 2,27% merupakan tingkat pengangguran yang terendah. 

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dari tahun ke tahun cenderung 

mengalami penurunan, tetapi penurunan tingkat pengangguran tersebut tidak 

dibarengi dengan menurunnya jumlah penduduk miskin Kabupaten Bone. Hal ini 

diduga disebabkan oleh faktor lain, seperti distribusi aset produktif yang tidak 

merata, kebijakan ekonomi yang diskriminatif, dan lain-lain. 

Indikator lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran yakni inflasi. 

Inflasi ialah situasi peningkatan harga-harga secara umum terjadi pada kegiatan 

ekonomi. Inflasi juga merupakan suatu kondisi yang menyebabkan harga-harga 

barang atau jasa rata-rata meningkat dan dapat terjadi terus secara terus menerus. 

Isu inflasi erat kaitannya dengan tenaga kerja. Misalnya, jika terdapat kenaikan 

harga di berbagai sektor, maka pihak pengusaha akan memilih untuk mengurangi 

jumlah pekerja. Gambaran tentang tingakat inflasi di Kabupaten Bone dapat 

dicermati berlandaskan BPS pada tahun 2017-2022 berikut : 

Tabel 1.5 

Tingkat Inflasi di Kabupaten Bone Tahun 2017-2022 

Tahun Tingkat Inflasi (%) 

2017 5,54 

2018 4,69 

2019 1,64 

2020 1,89 

2021 2,26 

2022 5,52 

                Sumber : (BPS) Kabupaten Bone, Tahun 2023 

Berdasarkan tabel 1.5 di atas tingkat inflasi di kabupaten Bone mengalami 

tren fluktiatif dengan rincian tahun 2017-2019 mengalami penurunan. Sementara 
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itu, dalam rentang 2020-2021 mengalami peningkatan dan pada pada tahun 2022 

kembali mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah pengangguran Kabupaten 

Bone sebesar 5,54% kemudian pada tahun 2018 menurun ke angka 4,69% 

kemudian pada tahun 2019 menurun ke angka 1,64 kemudian ditahun 2020 kembali 

mengalami peningkatan sebesar 1,89 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan 

sebesar 2,26. Dan pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 5,52.  

Berdasarkan uraian diatas Pendapatan regional per kapita atau PDRB per 

kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk disuatu negara. Pendapatan 

perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara 

dengan jumlah penduduk negara tersebut. PDRB perkapita sering digunakan 

sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara semakin 

besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara tersebut 

(Wikipedia:2011).  

Kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, karena 

pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan baik di Negara 

Indonesia maupun di Negara mana pun dalam jangka panjang. Baik secara tidak 

lansung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara 

lansung melalui pelatihan gelombang miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan 

untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada waktunya akan meningkatkan 

pendapatan mereka (Arsyad, 2010) 

Faktor berikut yang dapat mempengaruhi kemiskinan adalah pengganggura. 

Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara. Jika rumah 

tangga tersebut memiliki batasan likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi saat ini 
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sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini) maka pengangguran akan secara 

langsung mempengaruhi kemiskinan baik yang diukur dari sisi pendapatan maupun 

kemiskinan yang diukur dari sisi konsumsi. Jika rumah tangga tersebut tidak 

menghadapi batasan likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu 

dipengaruhi oleh pendapatan saat ini) maka peningkatan pengangguran akan 

menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu 

berpengaruh dalam jangka pendek.(Izmalina et al., 2022) 

Selain pendidikan, pengganggura, inflasi juga dapat mempengaruhi 

kemiskinan. Inflasi dan kemiskinan dapat diterangkan dengan dua cara. Pertama, 

inflasi mengakibatkan nilai riil dari uang yang dipegang menjadi turun.Ketika harga 

meningkat, uang untuk membeli lebih sedikit (daya beli menjadi turun).Kedua, 

inflasi mengakibatkan bunga riil yang diperoleh dari menyimpan uang di bank 

menjadi turun sehingga daya beli menjadi turun.Turunnya daya beli ini 

mengakibatkan masyarakat menjadi lebih miskin dari sebelumnya. (Susanto et al., 

2017) 

Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi 

Selatan, Indonesia yang pada awalnya ibu kota Kabupaten Bone ini terletak dikota 

Watampone. Dengan luas wilayah 4,559 km2 dan penduduknya sebanyak 182.982 

jiwa pada tahun 2022. 

 Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, menurut penelitian ini, 

penulis ingin menetapkan judul “Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan 

Inflasi Terhadap Pendapatan Perkapita Dan Kemiskinan Di Kabupaten  

Bone” 



11 
 

 
 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan perkapita di 

Kabupaten Bone? 

2. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap pendapatan perkapita di 

Kabupaten Bone?  

3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap pendapatan perkapita di Kabupaten 

Bone? 

4. Apakah pendidkan berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Bone? 

5. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten 

Bone ? 

6. Apakah inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Bone? 

7. Apakah pendapatan perkapita berpengaruh terhadap kemiskinan di 

Kabupaten Bone? 

8. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan perkapita melalui 

kemiskinan di Kabupaten Bone? 

9. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap pendapatan perkapita melalui 

kemiskinan di Kabupaten Bone? 

10. Apakah inflasi berpengaruh terhadap pendapatan perkapita melalui 

kemiskinan di Kabupaten Bone? 
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C. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumasan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap pendapatan perkapita di 

Kabupaten Bone.  

2. Untuk menganalisi pengaruh pengangguran terhadap pendapatan perkapita 

di Kabupaten Bone. 

3. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap pendapatan perkapita di 

Kabupaten Bone 

4. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di 

Kabupaten Bone. 

5. Untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di 

Kabupaten Bone. 

6. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Kabupaten 

Bone. 

7. Untuk menganalisis pengaruh pendaptan perkapita terhadap kemiskinan di 

Kabupaten Bone. 

8. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap pendapatan perkapita 

melalui kemiskinan di Kabupaten Bone. 

9. Untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap pendapatan perkapita 

melalui kemiskinan di Kabupaten Bone. 

10. Untuk menganalisis inflasi terhadap pendapatan perkapita melalui 

kemiskinan di Kabupaten Bone.   
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D. Manfaat Penelitian 

       Adapun manfaat yang diharapkan dengan penelitian ini yaitu :  

1. Manfaat Teoritis 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti 

dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya tentang pengaruh pendidikan, 

pengangguran dan inflasi terhadap pendapatan perkapita dan keluarga miskin 

di Kabupaten Bone. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pemahaman tentang referensi 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk membandingkan teori-teori yang 

ada dengan kenyataan lapangan, khusus pada era digitalisasi. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi sebagai bahan 

pembanding dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Konsep Pendapatan Perkapita 

1. Pengertian Pendapatan Perkapita 

Pendapatan perkapita menurut Sadono Sukirno (2004) adalah  besarnya 

pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan 

dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara pada satu tahun tertentu 

dengan jumlah penduduk negara pada tahun tersebut. 

Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk di suatu 

negara dalam periode tertentu. Menurut (Sukirno:2004) pendapatan per kapita 

diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi 

penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Jadi pendapatan per kapita 

merupakan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu negara dalam tahun tertentu. 

Pendapatan per kapita dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat 

kesejahteraan penduduk di suatu negara. Negara yang memiliki pendapatan yang 

tinggi belum tentu lebih sejahtera dengan negara yang memiliki pendapatan yang 

lebih rendah, karena jumlah penduduk dapat menentukan tingkat kesejahteraan dari 

negara tersebut. Maka, mesti suatu negara memiliki pendapatan yang tinggi namun 

memiliki penduduk yang cukup banyak belum tentu negara tersebut dapat 

dikatakan sejahtera. 

2. Metode Penghitungan Pendapatan Perkapita  

Pendapatan perkapita adalah jumlah pendapatan rata-rata penduduk dalam 

sebuah negara pada suatu periode tertentu. Biasanya, dihitung setiap periode satu 
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tahun, untuk mendapatkan jumlah pendapatan rata-rata penduduk, pendapatan 

nasional dihitung dari jumlah seluruh pendapatan penduduk negara tersebut. (Issue 

et al., 2022)  

Cara menghitung pendapatan perkapita adalah menjumlahkan pendapatan 

seluruh penduduk suatu negara pada tahun tertentu. Kemudian, dibagi dengan 

jumlah penduduk negara yang bersangkutan pada periode tahun yang sama. Jika di 

formulakan sebagai berikut : (Azizah & Kusuma, 2018) 

Pendapatan Per Kapita = Total Output (Pendapatan) ................................ (1) 

                                 Jumlah Penduduk  

Metode lain yang biasanya dipakai untuk menganalisis statistik pendapatan 

perorangan adalah dengan menggunakan Kurva Lorenz (Lorenz Curve). Jumlah 

penerimaan pendapatan dinyatakan pada sumbur horizontal, tidak dalam arti 

absolut melainkan dalam persentase komulatif. Garis diagonal dalam Kurva Lorenz 

malambangkan pemerataan sempurna (perfect equality) dalam distribusi antar 

kelompok pendapatan masing-masing persentase kelompok penerima pendapatan 

menerima persentase pendapatan total yang sama besarnya, contohnya 40% 

kelompok terbawah menerima 40% dari pendapatan total, sedangkan 5% kelompok 

teratas hanya menerima 5% dari pendapatan total. (Todaro dan Smith,2004:223) 

Gambar 2.1 
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       Keterangan : OE = Garis kemerataan sempurna 

          A = Kurva Lorenz 

Dari gambar 2.1 bahwa kurva lorenz adalah kurva yang menggambarkan 

ketimpangan ditribusi pendapatan. Dalam kurva lorenz di gambarakan bahwa 

korelasi atau persentase perubahan jumlah pendapatan dengan perubahan jumlah 

penduduk. Indikator ketimpangan dan kemerataan distribusi pendapatan adalah 

garis pemerataan yang sempurna yang bergerak secara diagonal dari kiri ke kanan 

atas. Kurva lorenz yang mendekati garis kemerataan maka pendapatan semakin 

merata, jika menjauhi garis kemerataan maka kemerataan tidak sempurna dan jika 

berimpit dengan garis kemerataan maka pendapatan akan merata sempurna. 

3. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Perkapita 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan perkapita adalah sebagai 

berikut : (Rahmawati & Yuliana, 2022) 

a) Permintaan agrerat dan penawaran agregat  

Permintaan agregat menunjukan hubungan antara keseluruhan permintaan 

terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat 

adalah seluruh barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada 

tingkat harga, sedangkan penawaran agregat menunjukan hubungan antara 

keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-

perusahaan dalam tingkat harga.  

b) Konsumsi dan tabungan  

Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa 

dalam suatu perekonomian dalam satu tahun. Sedangkan tabungan bagian dari 
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pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Tabungan, konsumsi, dan 

pendapatan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapatan 

keynes yang dikenal dengan konsumsi psikologis yang membahas tingkah laku 

masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan.  

c) Investasi  

Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting 

pengeluaran agrerat. Investasi merupakan kegiatan penempatan dana pada satu atau 

lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu, dengan tujuan mendapatkan 

penghasilan atau peningkatan nilai.  

4. Jenis-jenis Pendapatan 

Pada bagian sebelumnya kita dapat memahami pendapatan perkapita, maka 

disini juga terdapat jenis-jenis dari pendapatan tersebut adapun diantaranya sebagai 

berikut : (Yasa, 2012) 

a) Pendapatan Pribadi  

Pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan 

termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun, 

yang diterima oleh penduduk suatu negara. Dari arti istilah pendapatan pribadi ini 

dapatkanlah disimpulkan bahwa dalam pendapatan pribadi telah termasuk juga 

pembayaran pindahan. Pembayaran tersebut merupakan pemberian-pemberian 

yang dilakukan oleh pemerintah kepada berbagai golongan masyarakat dimana para 

penerimanya tidak perlu memberikan suatu balas jasa atau usaha apapun sebagai 

imbalan.  
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b) Pendapatan Bersih/Disposebel  

Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh 

para penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposebel atau 

pendapatan bersih. Dengan demikian pada hakikatnya pendapatan disposebel 

adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh para penerimanya, yaitu semua 

rumah tangga yang ada dalam perekonomian, untuk membeli barang-barang dan 

jasa-jasa yang mereka ingin. 

5. Pandangan Islam Terhadap Pendapatan  

Menurut islam, pendapatan perkapita yang tinggi bukan satusatunya 

komponen pokok yang menyususn kesejahteraan. Islam menggunakan parameter 

falah, yaitu kesejahteraan yang haqiqi, kesejahteraan yang sebenar benarnya 

dimana komponen-komponen rohaniyah masuk ke dalam pengertian falah ini. 

Selain harus memasukan unsur falah dalam menganalisa kesejahteraan, 

perhitungan pendapatan nasional dalam islam juga mampu mengenali bagaiman 

instrumen-instrumen  waqaf, zakat, sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan. 

(Fadil, 2016) Pada intinya ekonomi isalm mengukur kesejahteraan ekonomi dan 

kesejahteraan sistem moral dan sosial islam. Maka dapat dijelaskan dalam ayat 

dibawah ini.  

Allah SWT berfirman dalam Qs. Annisa ayat 32 :  

لَ ٱللَّهُ بِهۦِ بعَۡضَكُ  تسََُوُاْ مۡ عَلىَٰ بَعۡض   وَلََ تتَمََنَّوۡاْ مَا فَضَّ ۡۡ ا ٱ مَّ ِِ ََصِي ٌ۬   ملِ ا ََ   للِلرلِ

نَ  ُۡ ا ٱكۡتسََ مَّ َٔللوُاْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِ ۦ وَلِلنلِسَاءِٓ ََصِي ٌ۬   ملِ ۡۡ ا وَ ََىۡء  عَلِيمً  انَ بكُِللِ  َۡ   إِنَّ ٱللَّهَ 
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Terjemahnya:  

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada 

sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi 

orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi 

para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan 

mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui Segala sesuatu”  

 

Ayat di atas menjelaskan agar kita tidak iri kepada makhluk Allah yang 

telah dikaruniakan rezki lebih banyak dari kita. Karena Allah telah menetapkan 

masing-masing kita telah mempunyai rezki sendiri-sendiri. Karena setiap makhluk 

akan mendapatkan rezki sesuai dengan apa yang diusahakannya. Jadi kita tidak 

perlu merasa iri jika Allah memberikan orang lain rezki yang berlebih. Karena 

setiap rezki yang kita terima tergantung dari besarnya usaha yang kita lakukan. Oleh 

sebab itu, mari tingkatkan lagi usaha yang akan kita kerjakan. Agar hasinnya pun 

tidak mengecewakan kita.  

B. Konsep Kemiskinan 

1. Pengertian Kemiskinan 

Menurut Nugroho (2002), kemiskinan merupakan kondisi absolut atau 

relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu 

wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya 

sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat, 

dengan kata lain seseorang dikatakan miskin jika tingkat pendapatannya tidak 

memungkinkan orang tersebut untuk mentaati nilai dan norma dalam masyarakat. 

Al-Ghazali (2009) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidak-mampuan 

seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan untuk 
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memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukan kemiskinan. Jika barang yang 

dibutuhkan tersedia dan terjangkau oleh seseorang, maka dia tidak akan 

diperlakukan sebagai orang miskin. Al-ghazali membagi kemiskinan menjadi  dua 

bagian: 1) kemiskinan dalam kaitannya dalam kebutuhan material dan 2) 

kemiskinan dalam kaitannya dalam kebutuhan rohani.  

Menurut Tjipherijanto (2002) kemiskinan menurut konsep ekonomi adalah 

kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Meskipun 

menurut konsemp ekonomi dapat diukur dari kecukupan pendapatan, kemungkinan 

juga dapat diukur dari ciri-ciri yang melekat pada penduduk miskin tersebut. Ciri 

tersebut antara lain ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan 

yang seakan-akan tidak dapat diubah, yang tercermin di dalamnya kemauan untuk 

tertinggal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya nilai tukar hasil 

produksi, rendahnya produktifitas, terbatasnya kesempatan dalam pembangunan. 

Pendekatan kemiskinan seperti ini menurut Todaro dan Smith (2006:234) 

pada dasarnya mencerminkan konsep kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang 

diukur dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, dimana kebutuhan ini 

dihitung dengan monetary value tertentu sebagai batasannya. Seseorang dikatakan 

miskin apabila tingkat pendapatan maupun pengeluarannya berada di bawah nilai 

uang tertentu.  

2. Bentuk-bentuk Kemiskinan  

Menurut sebabnya (asal mulanya), kemiskinan dapat dikelompokan menjadi 

3 : (Suharto, 2018) 
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a) Kemiskinan natural atau yang disebut juga dengan kemiskinan alamiah adalah 

keadaan miskin karena pada awalnya memang sudah miskin. Biasanya daerah 

yang mengalami kemiskinan natural adalah daerahdaerah yang terisolir, jauh 

dari sumber daya-sumber daya yang ada. Sehingga perkembangan teknologi 

yang ada berjalan sangat lambat. Contoh masyarakat yang mengalami 

kemiskinan natural adalah masyarakat yang tinggal di puncak-puncak gunung 

yang jauh dari pemukiman warga. Sehingga sulit untuk mendapatkan bantuan. 

b) Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-

faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau 

kelompok masyarakat sehingga membuatnya tetap melekat pada kemiskinan.  

c) Sedangkan yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan 

yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau kelompok 

masyarakat terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil sehingga mereka 

tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri dari 

perangkap kemiskinan. 

3. Penyebab Kemiskinan  

Di Indonesia, penyebab utama dari kemiskinan adalah karena adanya 

kebijakan ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan rakyat, sehingga 

rakyat tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya-sumber daya yang 

dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak. Selain itu, 

kemiskinan juga disebabkan karena seseorang tersebut memiliki pendidikan yang 

rendah, malas bekerja, tidak memiliki modal atau keterampilan yang memadai, 

terbatasnya lapangan pekerjaan, terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), beban 
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keluarga yang tinggi, tidak adanya jaminan sosial, serta hidup terpencil dengan 

sumber daya alam dan infrastruktur yang terbatas.   

Di bawah ini akan di jelaskan empat faktor penyebab kemiskinan yang di 

bahas secara konseptual, antara lain : (Hauzan, 2021) 

a) Faktor individual, terkait dengan kondisi fisik dan psikologis seseorang. Orang 

menjadi miskin karena disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari 

orang miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya. 

b) Faktor sosial, terkait dengan kondisi lingkungan sosial yang menyebabkan 

seseorang menjadi miskin. Seperti, diskriminasi berdasarkan usia, gender, dan 

etnis. 

c) Faktor kultural, terkait dengan kondisi budaya yang menyebabkan kemiskinan, 

yaitu kebiasaan hidup. 

d) Faktor struktural, terkait dengan struktur atau sistem yang tidak adil, tidak 

sensitif, dan tidak accessible sehingga menyebabkan seseorang atau 

sekelompok orang menjadi miskin 

Penyebab kemiskinan dipadang dari segi sisi ekonomi : 

1) Secara mikro, kemiskinanmuncul karena adanya ketidaksamaan pola 

kempelikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang 

timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas 

dan kualitasnya rendah. 

2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. 

Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, 

yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya 
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manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya 

diskriminasi atau keturunan, Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam 

modal. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan  

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks. Maka faktor- faktor yang 

mempengaruhi kemiskinan baik secara langsusng maupun tidak langsung cukup 

banyak. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, produktifitas tenaga kerja, tingkat upah, 

jenis pekerjaan dan jumlah jam kerja, kesempatan kerja (termasuk jenis pekerjaan 

yang tersedia), inflasi, jumlah anggorta keluarga, fasilitas kesehatan, konsumsi 

rumah tangga, sumber air bersih, transpormasi, kepemilikan aset pertanian, 

pendidikan dan jumlat tahun bersekolah seluruh anggota keluarga, akses 

permodalan dan lokasi wilayah tempat tinggal penduduk dengan pusat 

pertumbuhan ekonomi yang kalau diamati, sebagaian besar dari faktor-faktor 

tersebut juga mempengaruhi satu sama lain sebagai berikut: (Wildan, 2019) 

a) Tingkat pendidikan yang masih rendah  

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. 

Bila seseorang tidak memenuhi kebutuhan pokoknya, tersebut tidak dapat dipenuhi 

oleh orang tersebut, dapat disimpulkan bahwa itulah penyebab kemiskinan. Dalam 

konteks ini penyebab kemiskinan adalah kebutuhan pokok yang merupakan 

pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung 

kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai untuk 

kehidupannya. Sedangkan untuk dunia kerja maupun dunia usaha, pendidikan 

adalah modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan nantinya. Oleh 
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karena itulah, terjadi banyak pengangguran dan penyebab kemiskinan disebabkan 

oleh tingkat pendidikan yang rendah ini. 

b) Masih terbatasnya lapangan pekerjaan  

Keterbatasan lapangan pekerjaan akan membawa konsekuensi penyebab 

kemiskinan pada masyarakat. Bisa saja seseorang menciptakan lapangan kerja baru, 

tetapi kemungkinannya akan sangat kecil untuk masyarakat miskin karena 

keterbatasan keterampilan maupun modal. 

c) Beban hidup keluarga  

Hal ini juga merupakan hal yang cukup signifikan. Ketika seseorang 

memiliki anggota keluarga yang banyak untuk dihidupi, beban hidupnya tentu saja 

kan bertambah pula. Dengan begitu seseorang diharuskan untuk meningkatkan 

pendapatannya sesuai dengan berapa jumlah anggota yang harus dihidupinya. 

d) Keterbatasan sumber daya (alam maupun modal)  

Masyarakat bisanya akan dilanda kemiskinan salah satunya karena 

keterbatasan sumber daya alam ataupun sumber modal. Hal ini terjadi karena alam 

sekitar yang memang tidak lagi memberikan keuntungan. Ketika sumber daya alam 

miskin atau tidak dapat diolah lagi, itulah salah satu penyebab kemiskinan. 

Terkadang hal tersebut terjadi memang bukan karena kehendak masing masing 

orang. Bisa saja hal tersebut terjadi karena bencana alam yang melanda suatu 

daerah. Bencana alam akan menyebabkan semua potensi alam, infrastruktur 

maupun kondisi psikologis orang orang yang terdampak mengalami kerusakan.  
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5. Metode Perhitungan Kemiskinan 

Untuk mengukur kemiskinan yang dilakukan tepat sehingga upaya untuk 

mengurangi kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program pengukuran 

kemiskinan akan efektif. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya menjadi 

isntrumen yang tangguh bagi pengambil kebijakan dalam mengfokuskan pada 

perhatian kondisi hidup orang miskin. (Hendra, 2010) 

Maka dari itu untuk mengukur tingkat kemiskinan di rumuskan sebagai 

berikut: https://farhat26.wordpress.com 

a) Headcount indekx 

Headcount indekx merupakan indeks kemiskinan yang paling luas 

penggunaannya, dimana secara sederhana merupakan proporsi penduduk yang 

tergolong miskin dari keseluruhan populasi. Dalam bentuk matematis headcount 

indekx ini dituliskan sebagai berikut: 

𝑃𝑜 =
𝑁𝑝

𝑁
............................................................................................. (2) 

Keterangan :  

P0  = headcount indekx 

Np = Jumlah penduduk yang miskin 

N = Total keseluruhan penduduk 

b) Povety Gap Index (P1) 

Povety gap indekx mengukur tingkat kedalaman kemiskinan disuatu 

wilayah relatif terhadap garis kemiskinan. Dalam bentuk matematis. Povety gap 

index dirumuskan sebagai berikut: 

https://farhat26.wordpress.com/2012/01/01/ukuran-kemiskinan/
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𝑷𝟏 =
𝟏

𝑵
 ∑

𝑮𝒊

𝒛
,𝑵

𝒊=𝟏 .........................................................................................(3) 

Keterangan :  

P1  = Poverty gab index 

 Gi  = Poverty gab: garis kemiskinan dikurangi pendapatan penduduk  

                miskin ke-i 

 z = garis kemiskinan  

C. Konsep Pendidikan 

1. Pengertian Pendidikan 

Menurut Charles E. Siberman (2001) bahwa pendidikan tidak identik dengan 

pengajaran yang hanya terbatas pada usaha mengembangkan intelektualitas 

manusia. Tugas pendidikan bukan melulu meningkatkan kecerdasan, melainkan 

mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia. Pendidikan merupakan 

sarana utama untuk mengembangkan kepribadian setiap manusia. Pendidikan 

agama tentunya mempunyai fungsi dan peran yang lebih besar dari pada pendidikan 

pada umumnya, lebih-lebih yang hanya menitikberatkan pada aspek kongnitif 

semata. 

Menurut Ihsan (2008) tingkat pendidikan adalah tahap pendidikan yang 

berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan perkembangan peserta didik, tingkat 

kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan  bahan pengajaran. Tingkat 

pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan 

pendidikan tinggi. 
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2. Fungsi Pendidikan  

Menurut pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bernartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan. 

Ada dua bagian besar fungsi pendidikan terhadap masyarakat yaitu fungsi 

preserveratif dan fungsi direktif. Fungsi preserveratif adalah dilakukan dengan 

melestarikan tatanan sosial serta tatanan nilai yang ada di masyarakat, sedangkan 

fungsi direktif dilakukan oleh pendidikan karena sebagai agen pembaharuan sosial 

sehingga dapat mengantisipasi masa depan. Pendidikan telah menjadi sektor 

strategis dalam sistem dan program pembangunan suatu bangsa. Banyak negara 

telah menjadikan pendidikan sebagai sektor unggulan, sektor utama atau unggulan 

dalam program pembangunannya. (Susanto et al., 2017) 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan 

Faktor – faktor yang mempengaruhi pendidikan sebagai berikut: (Ridwan et 

al., 2022) 

a) Ideologi yaitu semua manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama 

khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan pengetahuan 

dan pendidikan. 

b) Sosial ekonomi yaitu semakin tinggi tingkat sosial ekonomi memungkinkan 

seseorang mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 

c) Sosial budaya sangat penting karena banyak orang tua yang kurang menyadari 

pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya. 
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d) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut untuk selalu 

memperbaharui pengetahuan dan keterampilan agar tidak kalah dengan maju. 

e) Psikologi merupakan konseptual pendidikan sebagai alat untuk 

mengembangkan kepribadian individu agar lebih bernilai. 

4. Teori – Teori Pendidikan 

Teori-Teori Pendidikan sebagai berikut: (Kurni et al., 1895) 

a) Teori Modal Manusia  

Teori modal manusia menjelaskan proses dimana pendidikan memiliki 

pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Argumen yang disampaikan 

pendukung teori ini adalah manusia yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, 

yang diukur juga dengan lamanya waktu sekolah, akan memiliki pekerjaan dan 

upah yang lebih baik dibanding yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah 

mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki 

pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasilnya ekonomi nasional 

akan bertumbuh lebih tinggi.  

b) Teori Alokasi atau Persaingan  

Teori persaingan status ini memperlakukan pendidikan sebagai suatu 

lembaga sosial yang salah satu fungsinya mengalokasikan personil secara sosial 

menurut strata pendidikan. Keinginan mencapai status lebih tinggi menggiring 

orang untuk mengambil pendidikan lebih tinggi. Meskipun orang-orang 

berpendidikan tinggi memiliki proporsi lebih tinggi dalam pendapatan nasional, 

tetapi peningkatan proporsi orang yang bependidikan lebih tinggi dalam suatu 
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bangsa tidak akan secara otomatis meningkatkan ekspansi ataupun pertumbuhan 

ekonomi. 

5. Pandangan Islam Terhadap Pendidikan 

Dalam melaksanakan pendidikan islam, peranan pendidik sangat penting 

artinya dalam proses pendidikan, karena dia yang bertanggung jawab dan 

menentukan arah pendidikan tersebut. Itulah sebabnya islam sangat mengahargai 

dan menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan yang bertugas sebagai 

pendidik, karena memiliki ilmu pengetahuan untuk melaksanakan tugasnya sebagai 

pendidik. Pendidik mempunyai tugas yang mulia, sehingga islam memandang 

pendidik mempunya derajat yang lebih tinngi daripada orang-orang yang tidak 

berilmu dan orang-orang yang bukan sebagai pendidik. Tetapi disamping itu orang-

orang yang berilmu tidak boleh menyembunyikan atau menyimpan ilmu-ilmu yang 

dimilikinya itu untuk dirinya sendiri, melainkan memberikan dan menolong orang 

lain yang tidak berilmu sehingga menjadi berilmu (pandai). (Fadilla et al., 2012) 

Penghormatan dan penghargaan islam terhadap orang-orang yang berilmu 

itu terbukti di dalam Al-Qur‟an surat Al mujadalah ayat 11 yang berbunyi : 

ذِينَ ءَامَنوُٓاْ إِذاَ قِيلَ لكَُمۡ تفََسَّحُواْ فىِ ٱلۡمَجََٰٔلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لكَُمۡ 
ذاَ  وَإِ ئََٰأٓيَُّہَا ٱلَّ

َٰٔت    قيِلَ ٱَشُزُواْ  ََ  وَٱللَّهُ فَٱَشُزُواْ يرَۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلۡعِلۡمَ درََ

                                                                     (١١بمَِا تعَۡمَلوُنَ خَُيِر   )

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang  beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 

“berlapang-lapanglah dalam majlis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah 

akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah 

kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 



30 
 

 
 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu 

kerjakan.” 

 

D. Konsep Pengangguran 

1. Pengertian Pengangguran  

Defenisi Pengangguran Menurut Basuki (2007) Penganggurran diartikan 

sebagai seseorang yang tidak bekerja, sedang mencari kerja dan berusaha 

mendapatkan pekerjaan yang layak atau pernah bekerja kurang dari seminggu. 

Menurut Simanjuntak (1985) Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja 

sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan 

dan berusaha memperoleh pekerjaan.  

Menurut Sukirno (2004) pengangguran adalah seseorang yang sudah 

digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekejaan pada 

suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang 

diinginnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena 

dengan adanya pengangguran, prokduktivitas dan pendapatan masyarakat akan 

berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-

masalah sosial lainnya.  

Menurut BPS definisi pengangguran pada saat survey angkatan kerja 

nasional (sakernas) tahun 1986-2000, disebutkan bahwa pengangguran adalah 

mereka yang tidak memiliki pekerjaan, bersedia untuk bekerja dan sedang mencari 

pekerjaan. Tetapi sejak tahun 2001 hingga kini definisi pengangguran menjadi 

mereka yang sedang mencari kerja atau sedang menyiapkan usaha, diterima kerja 
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tetapi belum memulai kerja, serta tidak mencari kerja karena merasa tidak mungkin 

mendapatkan pekerjaan.   

2. Teori-teori Pengangguran  

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang Toeri-Teori Pengangguran di 

Indonesia yaitu :  

a) Teori Klasik 

Teori Klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah 

melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin 

terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut 

pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang 

bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga 

(Gilarso. 2004). 

Jadi dalam Teori Klasik jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka 

upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi 

turun. Sehingga permintaan tenaga akan terus meningkat karena perusahaan 

mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari 

rendahnya biaya tadi. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap 

kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga relatif stabil (Tohar. 2000). 

b) Teori Keynes  

Dalam menanggapi masalah pengangguran Teori Keynes mengatakan hal 

yang berlawanan dengan Teori Klasik, menurut Teori Keynes sesungguhnya 

masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga 

terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi 
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akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan 

ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun  hal ini 

akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti 

menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen 

akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja. (Soesastro, dkk, 

2005). 

3. Jenis-Jenis Pengangguran  

Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya Berdasarkan penyebabnya 

pengangguran dapat dibagi empat kelompok (Sukirno, 1994) :  

a) Pengangguran Normal atau Friksional  

Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau 

tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai 

mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen 

tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para 

penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, 

tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang 

berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. 

Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja, akibatnya pengusaha 

menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong para pekerja untuk 

meninggalkan pekerjaanya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi 

gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini 

untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah 

yang digolongkan sebagai pengangguran normal.  
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b) Penggangguran Siklikal  

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Ada kalanya 

permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan 

produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. 

Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. 

Misalnya, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini 

mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini 

menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang 

juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. 

Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan 

mengurangi pekerja atau menutup perusahaanya, sehingga pengangguran akan 

bertambah. Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan pengangguran 

siklikal. 

c) Pengangguran Struktural 

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus 

berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini 

ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: wujudnya barang baru 

yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang 

tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan 

ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih 

serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan 

produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa 

diberhentikan dan menjadi pengangguran. Pengangguran yang wujud digolongkan 
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sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena disebabkan oleh 

perubahan struktur kegiatan ekonomi.  

d) Pengangguran Teknologi  

Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga 

manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun ilalang dan rumput misalnya, 

telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, 

sawah dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan 

tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, 

dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik pabrik, ada kalanya robot telah 

menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh 

penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran 

teknologi. 

4. Akibat Buruknya Pengangguran  

Beberapa akibat buruk dari pengangguran dibedakan kepada dua aspek 

(Sukirno,2000) dimana dua aspek tersebut yaitu :  

a. Akibat buruk terhadap kegiatan perekonomian  

Tingkat pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat 

mencapai pertumbuhan ekonomi yang tangguh. Hal ini dapat dengan jelas dilihat 

dari berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi yang ditimbulkan oleh masalah 

pengangguran. Akibat-akibat buruk tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :  

1) Pengangguran menyebabkan tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran 

yang mungkin dicapainya.  
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2) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. 

Pengangguran diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan 

dalam kegiatan ekonomi yang rendah pendapatan pajak pemerintah 

semakin sedikit.  

3) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran 

menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor swasta. Yang 

pertama, pengangguran tenaga buruh diikuti pula oleh kelebihan kapasitas 

mesin-mesin perusahaan. Kedua, pengangguran yang diakibatkan oleh 

keuntungan kelesuan kegiatan perusahaan yang rendah menyebabkan 

berkurangnya keinginan untuk melakukan investasi.  

b. Akibat buruknya terhadap individu dan masyarakat 

Pengangguran akan mempengaruhi kehidupan individu dan kestabilan 

sosial dalam masyarakat. Beberapa keburukan sosial yang diakibatkan oleh 

pengangguran adalah :  

1) Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan 

pendapatan.  

2) Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan 

dalam mengerjakan suatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila 

keterampilan tersebut digunakan dalam praktek. 

3) Pengangguran dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. 

Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat 

menimbulkan rasa tidak puas masyarakat terhadap pemerintah. 
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5. Pandangan Islam Tentang Pengangguran 

Dalam kovensional pengangguran sebagaimana diartikan sebagai para 

pencari kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan, hal ini merupakan arti yang sangat 

sempit jika dibandingkan dengan makna pengangguran di tinjau dari kaca mata 

islam. Karena islam memandang istilah kerja sangat umum, yaitu menyangkut 

segala aktivitas manusia baik yang bersifat badaniyah dan rohaniyah yang 

bermaksud untuk mewujudkan atau menambah suatu manfaat yang dibolehkan 

dalam syariah islam. 

Agama islam mengajarkan bahwa kita sebagai umat islam untuk bekerja dan 

melarang untuk menganggur. Ajaran tersebut tertuan dalam pedoman kita yaitu Al-

Qur‟an dan Hadist. Islam juga mengajarkan bahwa kita tidak berpangku tangan 

tanpa ada suatu kerjaan yang dilakukan. Hal ini sesuai firman Allah dalam surah 

At-Taubah ayat 105 : 

ُۡولهُ ُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنوُنَ  َۡترَُدُّونَ إِلىَٰ عََٰٔلِمِ ٱلَۡيَۡ ٌِ۬ وَقلُِ ٱعۡمَلوُاْ فَسَيرََى ٱللَّهُ عَمَلكَُمۡ وَرَ  وَ

(                                          ١٠١مۡ تعَۡمَلوُنَ )وَٱلشَّۂََٰدةَِ فيَنَُُلئِكُُم بِمَا كُنتُ       

Terjemahan: 

“Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada Allah Yang Maha Mengetahui akan  yang ghaib dan 

yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.” 

 

E. Konsep Inflasi 

1. Pengertian Inflasi 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Inflasi dikatakan kenaikan harga 

barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan 
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kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. 

Inflasi yang tinggi akan menjadi beban bagi semua pihak. 

Pada awalnya inflasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang beredar atau 

kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian. Pengertian tersebut mengacu pada 

gejala umum yang ditimbulkan oleh adanya kenaikan jumlah uang beredar yang 

diduga telah menyebabkan adanya kenaikan harga-harga. Dalam perkembangan 

lebih lanjut, inflasi diartikan sebagai peningkatan harga-harga secara umum dalam 

suatu perekonomian yang berlangsung secara terus-menerus. 

(Supriyanto,2007:171).  

2. Teori Inflasi  

Berkaitan dengan inflasi, terdapat teori-teori yang berkenaan dengan inflasi 

yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yakni: (Ningsih et al., 2018) 

a) Teori Kuantitas/Quantity Theory 

Teori berikut merupakan teori awal yang meneliti terkait inflasi, namun 

selama kelanjutannya, teori ini telah disempurnakan oleh para ahli hingga teori ini 

juga berlaku untuk model monetaris. Teori ini menyatakan bahwa peran banyaknya 

uang yang tersedia dan ekspektasi publik dalam kaitannya dengan peningkatan 

harga kepada inflasi. Perwujudan teori ini ialah:  

1) Inflasi dapat terjadi apabila terdapat peningkatan uang beredar, baik pada 

uang kartal ataupun giro.  

2) Laju inflasi pula dikendalikan akibat laju perkembangan total uang beredar 

dan asumsi publik untuk kenaikan harga di kemudian hari. 
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b) Teori Keynesian/Keynesian Theory  

Teori Keynesian berpendapat bahwa, inflasi terjadi karena individu mau 

hidup melewati batasan kemampuan ekonominya, yang menyebabkan permintaan 

publik akan produk (Aggregate Demand) melebihi jumlah yang tersedia (Aggregate 

Supply), menyebabkan inflasi. Pembatasan pasokan barang terjadi karena untuk 

sementara, bats produksi tidak dapat dibuat untuk mengimbangi permintaan agregat 

yang tinggi. Dalam pendapat para monetaris, model Keynesian sebagian besar 

dapat digunakan untuk memperjelas inflasi pada sesaat.  

c) Teori Struktural/Structural Theory 

Teori struktural memberikan penjelasan tentang kondisi struktural dari 

perekonomian negara berkembang dapat mengalami guncangan. Hal ini terjadi 

karena negara berkembang masih bercorak agraris, karena ketika masa panen gagal 

sehingga akan terjadi fluktuasi harga. Guncangan struktural sering muncul dari 

beberapa masalah, yakni sebagai berikut:  

1) Penawaran sektor industri pertanian bersifat tidak elastis karena metode 

produksi yang masih sederhana sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan 

pasar.  

2) Nilai penerimaan ekspor lebih kecil dari nilai pembiayaan impor, sehingga 

valuta asing yang tersedia lebih sedikit. Sedangkan mata uang asing 

digunakan untuk menunjang alat-alat produksi.  

3) Pengeluaran pemerintah yang terbatas memaksa pemerintah untuk 

melakukan pinjaman. Ini karena bidang sedikitnya penerimaan rutin, 

sehingga tidaklah mencukupi untuk pembiayaan pembangunannya, akhirnya 
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menjadi kekurangan anggaran dan terkadang harus mengutang ke negara 

lain.  

d) Teori Phillips  

Kurva Phillips menunjukkan bahwa stabilitas harga dan penyerapan tenaga 

kerja yang tinggi tidak terjadi secara bersamaan, artinya jika ingin mencapai 

lapangan kerja yang tinggi atau pengangguran yang rendah, maka konsekuensinya 

akan mengalami inflasi yang tinggi . Hubungan antara inflasi dan pengangguran 

adalah negatif. Terjadinya trade-off antara inflasi dan pengangguran  sebab itu 

pemerintah harus memutuskan apakah akan menerima inflasi yang tinggi dengan 

tingkat pengangguran yang rendah ataupun sebaliknya. Hal ini akan mempengaruhi 

Produk Domestik Bruto yang pada gilirannya akan berpengaruh pada pertumbuhan 

ekonomi. Pada gambar 2.2 di bawah ini, mengambarkan adanya inflasi dan 

pengangguran.: 

Gambar 2.2 

Kurva Philips 

 

       Inflasi   (%)  

 

 

     

 0 

  

 (%) Pengangguran   

                  (Sumber: Samuelson & Nordhaus, 2004) 

 Dari gambar 2.1 kurva phillips adalah kurva yang menggambarkan stabilitas 

harga yang dimana jika pemerintah memiliki tingkat inflasi yang rendah maka akan 
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terjadi peningkatan tingkat pengangguran. Sehingga dapat dikatakan jika tingkat 

pengangguran yang rendah maka inflasi akan meningkat. 

3. Jenis-Jenis Inflasi  

Dalam ruang lingkup inflasi, terdapat beberapa jenis inflasi yang dijabarkan 

yaitu seperti berikut: (Retno Astrini & Muid, 2013) 

1) Jenis Inflasi Menurut Sifat  

Menurut Nanga menyatakan bahwa jenis inflasi berdasarkan sifat mampu 

terbagi menjadi empat, yakni:  

a) Inflasi Ringan/Creeping Inflation  

Inflasi ringan ialah jenis inflasi tidak terlalu menyulitkan kondisi 

ekonominya. Inflasi ini dapat dikontrol dengan alasan harga sebagian besar naik, 

namun tidak menimbulkan krisis dalam perekonomian. Inflasi kisaran dari 10 

persen setiap tahun.   

b) Inflasi Sedang/Galloping Inflation  

Inflasi sedang adalah jenis inflasi yang belum pasti mengganggu kondisi 

perekonomian, tapi inflasi ini bisa mempengaruhi kemakmuran masyarakatnya 

yang memiliki penghasilan tetap. Inflasi sedang kisaran 1030 persen setiap tahun.  

c) Inflasi Berat/High Inflation 

Inflasi berat yakni jenis inflasi telah mengganggu situasi ekonominya. Dalam 

situasi inflasi berat, individu condong menimbun barangnya. Individu tidak minat 

menabung sebab suku bunga bank sangat kecil dari laju inflasi. Inflasi berat kisaran 

30-100 persen setiap tahun.  
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d) Hiperinflasi/Hyperinflation  

Hiperinflasi adalah jenis inflasi yang telah mempengaruhi kondisi 

ekonominya serta sulit dikontrol bahkan memakai kebijakan moneter dan fiskal. 

Hiperinflasi kisaran di atas 100 persen setiap tahun. 

2) Jenis Inflasi Menurut Sebab  

Menurut Sukirno (2001), jenis inflasi berdasarkan penyebabnya mampu 

terbagi menjadi dua, yakni:  

a) Inflasi Tarikan Permintaan/Demand Pull Inflation  

Inflasi tarikan permintaan ialah inflasi yang diakibatkan peningkatan 

permintaan masyarakat akan suatu produk (Permintaan Agregat). Inflasi ini terjadi 

selama periode pertumbuhan ekonomi yang cepat. Kesempatan kerjanya meningkat 

menghasilkan tingkat penghasilan meningkat serta menciptakan biayanya lebih dari 

kapasitas perekonomiannya untuk memproduksi produk dan jasa. Kelebihan 

produksi menyebabkan inflasi.   

b) Inflasi Desakan Biaya/Cost Push Inflation  

Inflasi desakan biaya ialah inflasi dilihat dari meningkatnya pembiayaan 

produksinya diakibatkan nilai tukar yang mengalami depresiasi, imbas inflasi 

luar negeri apalagi di negara mitranya, kenaikan harga barang yang disusun 

pemerintahan, dan mengalami guncangan pasokan sebab musibah dan gangguan 

distribusi. Inflasi ini terjadi pada saat ekonomi pesat dimana sedikit 

pengangguran. Jika produsen tetap mengalami peningkatan permintaan, 

produsen tentu mencoba meningkatkan output dan menawarkan gaji tinggi pada 

buruhnya dan dengan cari buruh baru dengan gaji tinggi. Keputusannya 
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menyebabkan peningkatan pembiayaan produksinya, sehingga tentu 

mengakibatkan peningkatan harga sebagian produk. 

4. Dampak Inflasi  

Kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan dan terus-menerus 

berdampak pada penurunan nilai mata uang suatu negara dan mengakibatkan daya 

beli terhadap uang menjadi semakin lemah. Kemudian penurunan daya beli tersebut 

berdampak negatif pada suatu perekonomian secara keseluruhan baik pada 

individu, dunia usaha serta anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. 

Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu 

negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang 

bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, 

defisit neraca pembayaran dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

5. Metode Perhitungan Tingkat Inflasi 

Tingkat inflasi didefinisikan persentase peningkatan setiap tahunnya pada 

tingkat harga keseluruhan yang dihitung dengan IHK ataupun lainnya. Kenaikan 

harga di beberapa produk menyebabkan harga barang dan jasa lain naik, hal itu 

disebut inflasi. Menurut Samuelson, berpendapat inflasi memperlihatkan 

peningkatannya pada tingkat harga secara keseluruhannya. Tingkat inflasi adalah 

tingkatan keseluruhan perubahan harga dan digambarkan sebagaimana berikut:   

𝑻𝑰𝒚 =  
𝑰𝑯𝑲𝒚−𝑰𝑯𝑲𝒚−𝟏

𝑰𝑯𝑲𝒚−𝟏
 × 𝟏𝟎𝟎%  .............................................................. (4) 

Keterangan:  

TIy  = Tingkat inflasi waktu ke-t  
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IHKy = Indeks Harga Konsumennya pada saat y  

IHKy-1 = Indeks Harga Konsumennya pada saat (y-1) 

F. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Pendidikan terhadap Pendapatan Perkapita 

Pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan 

melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada. Dengan kata lain, tujuan akhir 

program dari pendidikan bagi masyarakat pengguna jasa pendidikan adalah 

teraihnya lapangan kerja yang diharapkan. Atau setidaknya setelah lulus dapat 

bekerja di sektor formal yang memiliki nilai gengsi yang lebih tinggi di bandingkan 

dengan sektor informal.(Desmawan, D, et al., 2021) 

Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan 

dimana semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat pendapatan juga semakin 

meningkat Dengan demikian jika proses perjalanan pendidikan sepanjang masa 

ditinjau secara menyeluruh, maka dapat dilihat kenyataan bahwa kemajuan dalam 

pendidikan beriringan dengan kemajuan ekonomi secara bersamaan. Peserta didik 

yang menamatkan sekolah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan sesuai dengan 

kebutuhan dunia pekerjaan. Semakin tinggi pendidikannya, maka semakin besar 

kesempatannya untuk memperoleh pekerjaan yang layak. 

2. Hubungan Pengangguran terhadapa Pendapatan Perkapita 

Pendapatan perkapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh perorang 

disuatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan perkapita dapat digunakan untuk 

menentukan pendapatan rata-rata perorang untuk suatu daerah dan untuk 

mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Pada dasarnya 
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pendapatan perkapita adalah perbandingan antara pendaptan nasional dengan 

jumlah penduduk suatu negara diwaktu yang sama.(Dores, E. & Jolianis, 2014) 

Salah satu pengaruh dari pengangguran penurunan pendapatan perkapita 

dari negara hal ini dikarenakan oleh semakin tingginya angka pengangguran yang 

mengakibatkan nilai komponen upah semakin kecil. Dimana dampaknya akan 

lansung dirasakn oleh pendapatan perkapita tersebut. Secara umum penyebab 

pengangguran dikarenakan laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi 

dengan ketersediaan lapangan kerja yang luas. Pendapatan perkapita adalah 

pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Oleh karena itu, nilai pendapatan 

nasional akan semakin kecil akibat pengangguran akan menurunkan nilai pendaptan 

perkapita. 

3. Hubungan Inflasi terhadap Pendapatan Perkapita. 

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara 

umum dan terus-menerus sepanjang waktu. Kenaikan harga dari satu atau dua 

barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan meluas (atau 

mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya. (Badan Pusat Statistik). 

Menurut nopirin (2009;25) inflasi adalah proses kenaikan harga umum 

barang – barang secara terus menerus, dalam artian bahwa harga – harga berbagai 

macam barang itu mengalami kenaikan yang sama. Inflasi berpengaruh terhadap 

pendistribusian pendapatan karena orang berpenghasilan tetap secara rill 

pendapatnya megalami kemerosotan. 
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4. Hubungan Pendidikan terhadap Kemiskinan  

Pendidikan formal dan non formal merupakan peran penting dalam 

menggurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui 

perbaikan serta peningkatan produktivitas dan efesiensi secara umum, maupun 

secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan ketrampilan yang 

dibutuhkan serta diajarkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada 

gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka (Lincolin, 1999).  

Menurut peneliti juandi (2004), menjelaskan bahwa ketika semakin tinggi 

penddikan yang dicapai maka akan meningkatkan kemampuan serta kesempatan 

untuk mendapatkan pendapatan dan pekerjaan yang layak atau tinggi sehungga 

akan terhindar dari kemiskinan. 

5. Hubungan Pengangguran terhadap Kemiskinan 

Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara. Jika 

rumah tangga tersebut memiliki batasan likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi 

saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini) maka pengangguran akan 

secara langsung mempengaruhi kemiskinan baik yang diukur dari sisi pendapatan 

(income poverty rate) maupun kemiskinan yang diukur dari sisi konsumsi 

(consumption poverty rate). Jika rumah tangga tersebut tidak menghadapi batasan 

likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh 

pendapatan saat ini) maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan 

peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh 

dalam jangka pendek. (Retnowati et al., n.d.) 
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Kenaikan tingkat pengangguran yang berbeda positif akan mengakibatkan 

kemiskinan menurun. Pengangguran berdampak mengurangi pendapatan 

masyarakat, sehingga akan menurungkan tingkat kemakmuran yang mereka capai. 

Seseorang yang menganggur tidak memiliki pendapatan dari pekerjaannya. 

6. Hubungan Inflasi terhadap Kemiskinan 

Inflasi bagi kelompok pendapatan rendah akan mengalami penurunan daya 

beli uang yang dimiliki untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Uang yang dimiliki 

akan mengalami penurunan daya beli sehingga secara riil pendapatan orang tersebut 

akan mengalami penurunan seiring kenaikan inflasi. (Ningsih et al., 2018) 

Jika inflasi meningkat maka kemiskinan juga akan meningkat. Sebaliknya 

jika inflas menurun maka angka kemiskinan juga  akan berkurang. Hasil ini juga 

didukung oleh teori yang menyatakan bahwa inflasi akan meningkatkan biaya 

produksi yang menimbulkan kenaikan harga barang dan jasa. 

7. Hubungan Pendapatan Perkapita terhadap Kemiskinan 

Pendapatan per kapita didapatkan dari pendapatan nasional pada tahun 

tertentu dibagi dengan jumlah penduduk di suatu negara  pada tahun tersebut. 

Menurut Badan Pusat Statistik, pendapatan nasional atau biasa disebut Pendapatan 

Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh 

unit usaha dalam suatu negara tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. (Putra, 2020) 

Ketika pendapatan perkapita naik maka masyarakat dapat memenuhi 

kebutuhan dasarnya dengan mudah sengga kemiskinan dapat berkurang. Hal ini 
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juga mengidentifikasi bahwa semakin besar pendapatan perkapita suatu masyarakat 

akan semakin sejahtera suatu wilayah.  

8. Hubungan Pendidikan terhadap Kemiskinan Melalui Pendapatan 

Perkapita 

Menurut (Todaro,1997) menjabarkan apabila pendapatan individu tidak 

mampu mencapai tujuan atau kebutuhan secara minimum, maka seseorang dapat 

dikategorikan sebagai penduduk miskin. Dengan begitu, kemiskinan dapat diukur 

dengan membandingkan antara tingkat pendapatan orang dengan tingkat 

pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok. 

Pendidikan memiliki peran penting dalam kemampuan negara berkembang 

dalam menghadapi perkembangan teknologi sedangkan kesehatan menjadi 

penunjang bagi peningkatan produktivitas. Sehingga, dapat diartikan pendidikan 

dan kesehatan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi menurut 

(Todaro & Smith, 2015). Kemudian menurut Mankiw, investasi terhadap 

pendidikan memiliki korelasi dengan pandapatan. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan yang ditempuh masyarakat pada umunya dapat membuat semakin tinggi 

kualitas orang tersebut. Semakin tinggi kualitas seseorang maka produktivitasnya 

akan semakin tinggi. Semakin tinggi produktivitas seseorang maka orang tersebut 

akan menghasilkan pendapatan yang maksimal daripada yang produktivitasnya 

rendah. 
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9. Hubungan Pengangguran terhadap Kemiskinan Melalui Pendapatan 

Perkapita. 

  Dari tahun ketahun penggangguran mempunyai kecenderungan untuk 

meningkat hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah karena indikator 

pembangunan yang berhasil salah satunya adalah mampu mengangkat kemiskinan 

dan mengurangi pengangguran secara signifikan. Pengangguran adalah seseorang 

yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari 

pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan 

yang diinginkannya. 

10. Hubungan Inflasi terhadap Kemiskinan Melalui Pendapatan 

Perkapita 

Inflasi Menurut Boediono (2001:161) inflasi adalah kecenderungan dari 

harga yang naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan satu atau dua barang 

saja tidak disebut inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas dan mengakibatkan pada 

sebagian besar dari harga-harga barang lain. Jika inflasi mengalami fluktuasi, maka 

kegiatan perekonomian akan cenderung menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. 

Jika inflasi meningkat maka kemiskinan akan meningkat. Dan pengaruh 

inflasi terhadap pendapatan perkapita menyebabkan daya beli pendapatan 

(pendapatan rill) makin rendah khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan 

kecil atau tetap. 

G. Penelitian Terdahulu  

Terdapat berbagai penelitian yang telah dilakukan dan memiliki hasil yang 

beragam pula, di antaranya adalah penelitian-penelitian berikut: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

N

o. 

Nama Judul Penelitian Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. (Putra, 

2020) 

Pengaruh Tingkat 

Pendidkan, 

Pengangguran,  

Pertumbuhan 

Ekonomi Dan 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

Terhadap 

Kemiskinan Di 

D.I.Yogyakarta 

Priode 2010-2017 

Penelitian ini 

bersifat 

kuantitatif 

dengan analisisi 

data panel. 

Hasil dalam penelitian 

dengan tingkat 

signifikansi 5% 

menunjukkan bahwa (1) 

Variabel Tingkat 

Pendidikan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kemiskinan; (2) 

variabel pengangguran 

tidak berpengaruh 

terhadap kemiskinan; (3) 

Variabel Pertumbuhan 

Ekonomi memiliki 

pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

kemiskinan; (4) Variabel 

Indeks Pembangunan 

Manusia memiliki 

pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

kemiskinan. 

2. (Karin et 

al., 2012) 

Pengaruh 

Pendidikan,penga

ngguran dan 

Inflasi terhadap 

tingkat 

kemiskinan di 

kawasan timur 

indonesi (KDI) 

periode 2001-

2010 

Penelitian ini 

bersifat 

kuantitatif dan 

menggunakan 

data panel. 

Hasil dalam penelitian 

yaitu untuk melihat 

hubungan semua variabel 

secara simultan maka 

digunakan F-test. Bahwa 

pendidikan 

penggangguran dan 

inflasi secara simultan 

tidak mempunyai 

pengaruh terhadap 

tingkat kemiskinan. 

3. (Susanto 

et al., 

2017) 

Pengaruh inflasi 

dan pendidikan 

terhadap 

pengangguran dan 

kemiskinan 

Penelitian ini 

bersifat 

kuantitatif 

dengan analisisi 

data time series 

hasil penelitian adalah 

sebagai berikut: (1) 

Inflasi berpengaruh 

langsung dan signifikan 

terhadap pengangguran 

di Kota Samarinda; (2) 

Pendidikan berpengaruh 

langsung terhadap 

Pengangguran di Kota 

Samarinda; (3) Inflasi 
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berpengaruh tidak 

langsung dan tidak 

signifikan terhadap 

kemiskinan di Kota 

Samarinda; (4) Inflasi 

berpengaruh tidak 

langsung namun tidak 

signifikan terhadap 

kemiskinan melalui 

pengangguran di Kota 

Samarinda. 

4. (Firdan, 

2018) 

Pengaruh 

Pendidikan Dan 

Pengangguran 

Terhadap 

Kemiskinan Di 

Kota Surabaya 

Tahun 2007 – 

2016 

Penelitian ini 

bersifat 

kuantitatif 

dengan analisisi 

data regresi 

linear berganda. 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

kemiskinan di kota 

Surabaya mampu 

dijelaskan oleh 

pendidikan dan 

pengangguran sebesar 

65,57 %(R2). Secara 

parsial koefisien regresi 

menunjukan variabel 

pendidikan tidak 

berpengaruh terhadap 

kemiskinan dengan nilai 

probabilitas sebesar 

0,4967 dan 

pengangguran 

berpengaruh signifikan 

terhadap kemiskinan 

dengan nilai probabilitas 

0,0203. Secara simultan 

pendidikan dan 

pengangguran 

berpengaruh terhadap 

kemiskinan dengan nilai 

probability sebesar 

0,024018.   

5. (Azizah 

& 

Kusuma, 

2018) 

Pengaruh 

Pendidikan, 

Pendapatan 

Perkapita Dan 

Jumlah Penduduk 

Terhadap 

Kemiskinan Di 

Provinsi Jawa 

Timur 

Penelitian ini 

bersifat 

kuantitatif 

dengan analisisi 

data panel. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Pendidikan berpengaruhi 

negatif dan signifikan 

terhadap Kemiskinan 

Kabupaten dan Kota 

Provinsi Jawa Timur. 

Dengan nilai 

probabilitasnya 0.0000 < 
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α = 0.10 dan t-hitung -

15.35144 < t-tabel 

2.02439. Pendapatan 

perkapita berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap Kemiskinan 

Kabupaten dan Kota 

Provinsi Jawa Timur. 

Dengan nilai 

probabilitasnya 0.0903 < 

α = 0.10 dan t-hitung -

1.702527 < t-tabel 

1.28612. Jumlah 

Penduduk berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Kemiskinan 

Kabupaten dan Kota 

Provinsi Jawa Timur. 

Dengan nilai 

probabilitasnya 0.0000 < 

α = 0.10 dan t-hitung 

47.34174 > t-tabel 

1.28612. 

6. (Nisa et 

al., 2022) 

Pengaruh 

Pengangguran, 

Pendidikan, Dan 

Inflasi Terhadap 

Kemiskinan Di 

Indonesia Periode 

Tahun 2014-2020 

Penelitian ini 

bersifat 

kuantitatif 

dengan analisisi 

data regresi 

linear berganda 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

variabel pengangguran 

dan inflasi secara parsial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kemiskinan di Indonesia 

periode tahun 2014-2020. 

Sedangkan variabel 

pendidikan secara parsial 

tidak berpengaruh 

terhadap kemiskinan di 

Indonesia periode tahun 

2014-2020. Kemudian 

secara simultan, variabel 

pengangguran, 

pendidikan, dan inflasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kemiskinan di Indonesia 

periode tahun 2014-2020. 
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7. (Intan et 

al., 2021) 

Pengaruh Inflasi, 

Pendidikan dan 

Upah Terhadap 

Kesempatan 

Kerja dan 

Kemiskinan di 

Indonesia 

Penelitian ini 

bersifat 

kuantitatif 

dengan analisisi 

data panel. 

Hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa 

secara parsial (1) inflasi 

bedrpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap 

kemiskinan di indonesia 

(2) pendidikan 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

kemiskinan di indonesia 

(3) upah berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan terhadap 

kemiskinan di indonesia 

(4) kesempatan kerja 

berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap 

kemiskinan di indonesia 

(5) inflasi bepengaruh 

positif dan tidak 

signifikan terhadap 

kesempatan kerja di 

indonesia (6) pendidikan 

berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap 

kesempatan kerja di 

indonesia (7) upah 

berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap 

kesempatan kerja di 

indonesia.   

H. Kerangka Berpikir  

Untuk mempermudah dan memperjelas pelaksanaan penelitian dan juga untuk 

mempermudah dalam pemahaman, maka dibutuhkan suatu kerangka pikir dan 

penjelasannya sebagai landasan dalam pemahaman. Bentuk kerangka pikir tersebut 

dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.3 

Kerangka Pikir  

 

Pendidikan 

(X1) 

 

 

 Pengangguran 

(X2) 

 Pendapatan 

Perkapita 

(Y1) 

  

Kemiskinan 

(Y2) 

 

Inflasi 

(X3) 

 

Keterangannya:  

   : Pengaruhnya secara langsung  

: Pengaruhnya secara tak langsung 

I. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diuji sebelumnya 

maka di rumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Diduga bahwa pendidikan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 

pendapatan perkapita di Kabupaten Bone. 

2. Didiuga bahwa penggangguran berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

pendapatan perkapita di Kabupaten Bone. 
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3. Diduga bahwa inflasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pendapatan 

perkapita di Kabupaten Bone. 

4. Diduga bahwa pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

kemiskinan di Kabupaten Bone. 

5. Diduga bahwa pengangguran berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 

kemiskinan di Kabupaten Bone. 

6. Diduga bahwa inflasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan 

di Kabupaten Bone. 

7. Diduga bahwa pendapatan perkapita berpengaruh signifikan dan negatif 

terhadap kemiskinan di Kabupaten Bone. 

8. Diduga bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap pendapatan perkapita 

melalui kemiskinan di Kabupaten Bone. 

9. Diduga bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap pendapatan 

perkapita melalui kemisikinan di Kabupaten Bone. 

10. Diduga bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pendapatan perkapita 

melalui kemiskinan di kabupaten Bone. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif. Kuantitatif 

merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Pendekatan 

kuantitatif menjelaskan situasi yang hendak diteliti dengan dukungan studi 

kepustakaan sehingga lebih memperkuat analisa peneliti dalam membuat 

kesimpulan dan hasilnya diperoleh dari hasil perhitungan variabel penelitian 

kemudian dipaparkan secara tertulis. Pemilihan pendekatan kuantitatif dalam 

penelitian ini didasarkan pada penelitian untuk melihat dan mengkaji seberapa 

besar dampak pendidikan, pengangguran dan inflasi terhadap pendapatan perkapita 

melalui kemiskinan. 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini 

dilakukan di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. 

B. Jenis dan Sumber Data  

1. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah data kuantitatif. Data 

kuantitatif merupakan data yang diukur dalam skala numeric (angka). Data 

kuantitatif juga biasa disebut dengan data konkrit dan terukur. Data kuantitatif yang 

digunakan merupakan data yang telah diolah oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Bone Provinsi Sulawesi Selatan. 
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2. Sumber Data 

Menurut Zuldafrial (2012), sumber data adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan data sekunder. Data 

sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media 

perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah 

ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara 

umum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah 

dengan cara : 

1. Studi literature, yaitu dengan mempelajari teori-teori yang ada atau literature-

literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti 

baik dari buku, karyah ilmiah, artikel, jurnal, atau bacaan lainnya yang 

berhubungan penelitian yang dilakukan.  

2. Metode dokumentasi (documentary study) adalah pengumpulan berbagai data 

dan informasi yang diperoleh dari hasil publikasi suatu lembaga, dinas dan 

instansi terkait. Misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil penetian 

terdahulu. 

D. Metode Analisis Data 

Analisis jalur adalah penggunaan analisis untuk memperkirakan hubungan 

sebab akibat antar variabel (model kausal) yang telah ditentukan sebelumnya 

berdasarkan teori. Meskipun analisis jalur saja tidak dapat menentukan hubungan 
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kausalitas antar variabel, namun dijadikan alat oleh peneliti untuk melihat 

hubungan sebab akibat antar variabel. (Ghozali, 2011).  

1. Uji Asumsi  Klasik  

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk memeriksa normalitas, 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Berikut penjelasan masing-

masing pengujian sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas memiliki tujuan atas meneliti sebagaimana pada suatu 

bentuk regresinya, variabel dependen dan variabel independent terdistribusi normal 

maupun bukan. Persamaan regresinya terdistribusi dengan bagus ialah dengan 

bahan terdistribusi normal atau mengarah normal. Sebuah cara dalam menentukan 

normalitasnya yakni memakai teknik penganalisis diagram, melalui histogram 

maupun secara Normal Probability Plot. Normalitas bahan bisa tampak atas sebaran 

titik dalam diagonal dari diagram normal P-plot ataupun melalui histogram residual.  

b. Uji Multikolinearitas 

Pengujian tersebut dimaksudkan guna meneliti ada tidaknya keterkaitan 

diantara variabel independent pada bentuk regresinya atau tidak. Bentuk regresi 

terbaik semestinya tak memiliki keterkaitan yang kuat antara variabel independen. 

Toleransi menghitung keberagaman variabel independen terpilih yang tak bisa 

dijabarkan atas variabel independent lain. Oleh karena itu, penilaian toleransinya 

kecil sama pada penilaian VIF tinggi serta menunjukkan tinggi kolinearitasnya. 

Penilaian cotuffnya umumnya digunakan ialah toleransi 0,10 atau penilaian VIF 

lebih tinggi dari sepuluh.  
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c. Uji Autokorelasi  

Pengujian autokorelasi memiliki tujuan untuk meneliti bentuk regresi linier 

memiliki korelasinya diantara eror kepada periode sekarang dan eror kepada 

periode sebelumnya atau tidak. Sebuah bentuk analisis guna menjumpai adanya 

autokorelasi yakni pengujian penilaian Durbin Watson.  

d. Uji Heteroskedastisitas  

Pendapat Ghozali, pengujian heteroskedastisitasnya memiliki tujuan guna 

meneliti pada bentuk regresi terdapat tak samanya variasi residual pada satu 

observasi ke observasi lainnya disebut homoskedastisitas, kalau berbeda disebut 

heteroskedastisitas. 

2. Uji Kualitas Model/Uji Hipotesis  

Uji kualitas model atau uji hipotesis adalah tanggapan awal pada rumusan 

masalah. Uji hipotesis dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:  

a. Uji F/Uji Simultan 

Uji F biasa dikenal dengan uji ketepatan atau kelayakan model. Uji 

kelayakan model ialah dalam pengujian apakah adanya pengaruhnya 

bersignifikansi secara keseluruhan terhadap desain regresi. Mengambil keputusan 

diuji kelayakannya dari model ialah sebagai berikut:  

1) Bila nilai statistic goodness of fit statistic > 0.05 maka hipotesisi nol ditolak. 

2) Bila nilai goodness of fit statistic < 0.05 maka hipotesis nol diterima berarti 

model penelitian benar  
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b. Uji t/Uji Parsial 

Uji t digunakan untuk membandingkan seberapa besar pengaruh masing-

masing variabel tingkat pendidikan, pengangguran, dan inflasi terhadap variabel 

pendapatan perkapita melalui kemiskinan. Untuk melihat pengaruh variabel 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat pada taraf 

signifikansi  penelitian  serta dibandingkan  tarafnya α 0.05 dengan kriteri yaitu:   

1) Jika α < 0.05, sehingga H0 ditolak serta H1 diterima, makna variabelnya 

di  tingkat pendidikannya, upah minimum regionalnya, serta inflasinya 

memiliki pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan 

tenaga kerja.    

2) Jika α  >  0.05, sehingga H0 diterima serta H1 diterima, makna 

variabelnya di tingkat pendidikan, upah minimum regionalnya serta 

inflasi tidak memiliki pengaruh kepada variabel untuk pertumbuhan 

ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. 

c. Uji Koefisien Determinasi (R2)    

Koefesien determinasi (coefficient of determinasi) di lambangkan R2  ialah 

mengukur seberapa baik model memprediksi variabel kemiskinan melalui 

pendapatan perkapita. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. 

Semakin besar nilai R2 mendekati 1, semakin baik hasil model regresi. Sebaliknya 

jika nilai R2 mendekati 0, tidak dapat menjelaskan variabel tingkat pendidikan, 

pengangguran, dan inflasi secara keseluruhan.  

Dibawah ini ialah model analisis yang digunakan dalam analisis jalur path 

analysis:  
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Y1 = (X1, X2, X3) ......................................................................................... (1) 

Y2 = (X1, X2, X3, Y1) .................................................................................. (2) 

Dimana:  

Y1  = Pendapatan Perkapita (Juta Rupiah)  

Y2  = Tingkat Kemiskinan (%)  

X1  = Pendidikan (%)   

X2  = pengangguran (%)  

X3  = Inflasi (%)  

Berdasarkan persamaan di atas, satuan setiap variabel tidak sama, sehingga 

digunakan persamaan logaritma. Pengaruh pendidikan, penggangguran, dan inflasi 

terhadap pendapatan perkapita dapat dirumuskan pada persamaan sebagai berikut: 

LnY1 = α0 + α1X1 + α2X2 + α3X3 + ε1  .............................................................  (3) 

Pengaruh pendidikan, pengangguran dan inflasi terhadap pendapatan 

perkapita melalui kemiskinan bisa digambarkan sebagai fungsi persamaannya 

sebagai berikut: 

Y2 = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4LnY1 + ε2  ............................................................................ (4) 

Persamaan non linear di kemudian dilinearkan dengan logaritma naturalkan 

untuk memperoleh:   

LnY1 = α0 + α1X1 + α2X2 + α3X3 + ε1  .............................................................. (5) 

Y2       = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4LnY1 + ε2 ................................................ (6) 

Setelah melakukan analisis regresi melalui kedua persamaan diatas maka dilakukan 

rumus untuk menghitung analisis jalur path analysis: 
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a) Pengaruh Langsung (Direct effect)  

α1  = Pengaruh tingkat pendidikan (X1) terhadap pendapatan perkapita (Y1)  

α2 = Pengaruh tingakt pengangguran (X2) terhadap pendapatan perkapita (Y1)  

α3 = Pengaruh inflasi (X3) terhadap pendapatan perkapita (Y1)  

β1 = Pengaruh tingkat pendidikan (X1) terhadap kemiskinan (Y2)  

β2 = pengaruh tingakt penggangguran (X2) terhadap kemiskinan (Y2)  

β3 = Pengaruh inflasi (X3) terhadap kemiskinan (Y2)  

β4 = Pengaruh pendapatan perkapita (Y1) terhadap kemiskinan (Y2) 

b) Pengaruh Tidak Langsung (Inderect effect)  

β4α1 = Pengaruh tingkat pendidikan (X1) terhadap kemiskinan (Y2) melalui 

pendapatan perkapita (Y1)   

β4α2= Pengaruh tingkat pengangguran (X2) terhadap kemiskinan (Y2) melalui 

pendapatan perkapita (Y1)  

β4α3= Pengaruh inflasi (X3) terhadap kemiskinan (Y2) melalui pendapatan 

perkapita (Y1) 

c) Total pengaruh (Total effect)  

(β1+β4α1) = Total pengaruh tingkat pendidikan (X1) terhadap kemiskinan (Y2)  

(β2+β4α2) = Total pengaruh pengangguran (X2) terhadap kemiskinan (Y2) 

(β3+β4α3) = Total pengaruh inflasi (X3) terhadap kemiskinan (Y2)  

E. Definisi Operasional  

1. Tingkat Pendidikan (XI) didefinisikan sebagai rata-rata lama sekolah di 

Kabupaten Bone dengan hitungan dalam satuan umur 
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2. Tingkat pengangguran (X2) didefinisikan sebagai tingkat pengangguran 

atau kategori jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bone dengan hitungan 

dalam satuan persen. 

3. Inflasi (X3) didefinisikan sebagai kenaikan harga secara umum di 

Kabupaten Bone dengan dihitung dalam satuan persen.  

4. Pendapatan perkapita (Y1) didefinisikan sebagai jumlah produk domestik 

regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bone dengan 

hitungan juta rupiah.  

5. Penyerapan kemiskinan (Y2) didefinisikan perbandingan persentase 

penduduk miskin di Kabupaten Bone dengan hitungan dalam satuan 

persen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Dan Letak Penelitian 

1. Kondisi Geografis 

       Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir 

Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak sekitar 174 km dari kota makassar. 

Luas wilayahnya sekitar 4.559 km2 ata 9,78 persen dari luas Provinsi Sulawesi 

Selatan. Kabupaten Bone mempunyai garis pantai sepanjang 138 km. Wilayah 

yang besar ini terbagi menjadi 27 kecematan dan 372 desa/kelurahan. Ibukota 

Kabupaten Bone adalah Watampone. 

 Secara geografis Kabupaten Bone berbatasan dengan wilayah-wilayah 

berikut: 

Sebelah utara   : Kabupaten Wajo dan Soppeng 

Sebelah timur   : Teluk Bone 

Sebelah selatan  : Kabupaten Sinjai dan Gowa 

Sebelah barat   : Kabupaten Maros, Pangkep, Barru. 

 Pada tahun 2014, tercatat 194 sungai mengalir di Kabupaten Bone dan telah 

dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Sungai yang terpanjang adalah sungai 

Walanae yang berhulu di Kecematan Bontocani, mengalir melalui Kabupaten 

Soppeng hingga Danau Tempe di Kabupaten Wajo, kemudian mengalir lagi masuk 

ke Bone hingga bermuara di Teluk Bone. Panjang sungai tersebut mencapai  60 km 

khusus wilayah Kabupaten Bone. 

 



 

 
 

2. Kondisi Demografis 

       Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, tercatat jumlah 

penduduk di Kabupaten Bone 2021 sebanyak 801.775 jiwa, terdiri atas 391.682 

laki-laki dan 410.093 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 

4.559,00 km2, rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bone adalah 162 

jiwa/km2. 

B. Deskripsi Variabel Penelitian 

1. Kemiskinan Kabupaten Bone 

 Menurut Siregar dan Wahyuniarti (2008:27) menjelaskan bahwa seseorang 

dikatakan miskin atau hidup dalam masalah kemiskinan jika pendapatan atau 

aksesnya terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan rata-rata orang lain 

dalam perekonomian tersebut. Secara absolut, seseorang dinyatakan miskin apabila 

tingkat pendapatan atau standar hidupnya secara absolut berada dibawah subsisten. 

Ukuran subsistensi tersebut dapat diproduksi dengan garis kemiskinan.(Ningsih et 

al., 2018) 

Kemiskinan dalam penelitian ini dilihat dari persentase penduduk miskin di 

Kabupaten Bone tahun 2008-2022. Kemiskinan berarti sejumlah penduduk yang 

tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang telah di tetapkan oleh suatu 

badan atau orang tertentu dan perhitungan yang dilakukan oleh badan atau 

organisasi tersebut digunakan sebagai standar perhitungan untuk menentukan 

jumlah kemiskina yang ada disuatu daerah. Atau singkatnya, penduduk yang hidup 

dibawah garis kemiskinan yang digunakan adalah garis kemiskinan yang ditetapkan 

Badan Pusat Statistik (BPS). Sebelum melihat persentase tingkat kemiskinan ada 



 

 
 

baiknya mengetahui jumlah persentase penduduk miskin di Kabupaten Bone 

sebagai berikut:  

 Tabel 4.1 

Perbandingan Presentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Bone  

Tahun 2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2023 

 

Berdasarkan data Tabel 4.1 mengilustrasikan nilai penduduk miskin di 

Kabupaten Bone tahun 2008 hingga tahun 2022, dimana dalam rentang waktu lima 

belas tahun terakhir terus mengalami fluktuasi pada penduduk miskin di Kabupaten 

Bone. Pada tahun 2019 nilai penduduk miskin terendah yang dicapai Kabupaten 

Bone sejak lima belas tahun terakhir yaitu sebesar 10,06% dengan jumlah penduduk 

sebesar 753.694 jiwa. Sedangakan pada tahun 2008 nilai penduduk miskin tertinggi 

yang dicapai di Kabupaten Bone sejak lima belas tahun terakhir yaitu sebesar 

17,35% dengan jumlah penduduk sebesar 715,787 jiwa. peningkatan kemiskinan di 

Kabupaten Bone disebabkan oleh jumlah penduduk yang besar, namun tidak 

diimbagi pemerataan penduduk dan peningkatan kesempatan kerja. Selama ini 

Tahun Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

Penduduk Miskin 

(%) 

2008 715.787 17,35 

2009 716.777 15,19 

2010 717.682 14,08 

2011 724.923 12,67 

2012 729.516 12,25 

2013 734.119 11,92 

2014 738.515 10,88 

2015 742.527 10,12 

2016 745.864 10,07 

2017 748.711 10,28 

2018 751.323 10,55 

2019 753.694 10,06 

2020 801.775 10,68 

2021 806.750 10,52 

2022 813.188 10,58 



 

 
 

mayoritas penduduk masih terkontribusi di Kabupaten Bone menurut data sensus 

di BPS Kabupaten Bone tahun 2020 angka yang diperoleh sebesar 10,68% dengan 

jumlah penduduk sebesar 801.775 jiwa. Dengan adanya kenaikan harga pokok 

akibat kelangkaan sembako pada pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu 

penyebab naiknya angka kemiskinan di Kabupaten Bone. Akibatnya terjadi 

ketimpangan distribusi kesenjangan pembangunan dan pendapatan, serta 

pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. 

Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan di 

Kabupaten Bone, seperti upah minimum, kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan 

ekonomi, dan pengangguran. Kualitas hidup masyarakat digambarkan oleh indeks 

pembangunan manusia menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses 

hasil pembangunan dari segi pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Selain 

itu, pertumbuhan ekonomi berimplikasi pada berkembangnya kegiatan ekonomi 

yang meningkatkan barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat secara 

proporsional dengan kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2011). Serta 

pengangguran merupakan ukuran seberapa besar dari total angkatan kerja yang 

sedang mencari pekerjaan. 

2. Pendapatan Perkapita Kabupaten Bone 

              Pendapatan per kapita ialah suatu indikator perekonomian makro yang 

sudah kelamaan dipergunakan untuk menakar pertumbuhan ekonomi. Indikator ini 

juga salah satu bagian tingkat sejahtera manusia dari dapat dinilai, sehingga dapat 

menceritakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Pendapatan per kapita 

penduduk ditentukan oleh aset yang dikuasai untuk menghasilkan pendapatan serta 



 

 
 

produktivitas dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama di level 

masyarakat menengah ke bawah.(Jamaludin & Juliansyah, 2020) 

              Menurut mankiw (2005), faktor utama yang memepengaruhi perbedaan 

standartd of living (ditunjukan oleh perbedaan besar pendapatan perkapita) antara 

negara kaya dan negara miskin adalah tingkat produktivitas. Produktivitas mengacu 

pada jumlah barang dan jasa yang dapat di hasilkan oleh seorang pekerja dalam 

setiap jam. Adapun data pendapatan perkapita dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut 

Kabupaten Bone Tahun 2017-2022 

Tahun Pendapatan Perkapita 

(Juta Rupiah) 

Pendapatan 

Perkapita (%) 

2008 13,93 2,73 

2009 14,19 2,80 

2010 15,38 2,73 

2011 17,70 2,87 

2012 20,33 3,01 

2013 22,79 3,13 

2014 26,90 3,29 

2015 31,36 3,45 

2016 35,15 3,56 

2017 39,04 3,66 

2018 43,87 3,78 

2019 47,81 3,87 

2020 45,68 3,82 

2021 48,80 3,89 

    2022 53,67 3,98 

                      Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2023 

              Berdasarkan Tabel 4.2 diatas menunjukan bahwa perkembangan PDRB 

perkapita di Kabupaten Bone pada tahun 2022  nilai pendapatan perkapita paling 

tinggi yang dicapai Kabupaten Bone sejak lima belas tahun terakhir yaitu sebesar 

3,98% dan pada tahun 2008 dan 2010 angka terendah yang dicapai Kabupaten Bone 



 

 
 

selama lima belas tahun terakhir yaitu sebesar 2,73% dan pada tahun 2008 ke 2009 

mengalami peniningkatan sebesar 2,80% tetapi pada tahun 2010 kembali 

mengalami penurunan sebesar 2,73% dan pada tahun 2011-2019 kembali 

meningkat sebesar 3,87% tetapi pada tahun 2020 kembali menurun sebesar 3,82% 

dan ditahun 2021-2022 mengalami peningkatan sebesar 3,98%. Yang artinya 

besarnya nilai PDRB perkapita Kabupaten Bone pada tahun 2022 didominasi oleh 

sektor Pertanian, kehutanan dan perikan yang menggambarkan bahwa 

perekonomian Kabupaten Bone masih sangat bertumpu pada sektor pertanian, 

kehutanan dan perikanan, artinya ketika sektor pertanian, kehutanan dan perikan 

mengalami penurunan, maka dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat 

Kabupaten Bone. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menopang sebagian 

besar ekonomi rumah tangga di Kabupaten Bone. 

3. Pendidikan Kabupaten Bone 

              Pendidikan merupakan bagian dari investasi yang akan dapat memberikan 

keuntungan. Dengan melibatkan unsur manusia di dalam analisis investasi, maka 

muncul gagasan baik dalam mengembangkan pemikiran untuk menjadikan 

pendidikan dan pelatihan secara terpisah bilamana dibandingkan dengan teori 

ekonomi konvensional (Al Arif, 2014). Semakin kaya khasanah pemahaman 

terhadap unsur manusia, melalui pentingnya kualitas manusia baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung telah dapat membantu para perencana di bidang 

pendidikan di dalam menyusun perencanaan pendidikan, termasuk ke dalam 

lingkup ini pengaturan sumber pembiayaan pendidikan yang relatif langka. Adapun 

data pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut: 



 

 
 

 Tabel 4.3 

Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Bone  

Tahun 2017-2022 

Tahun Rata – Rata Lama 

Sekolah 

2008 5,68 

2009 5,67 

2010 5,71 

2011 5,72 

2012 5,87 

2013 5,91 

2014 6,11 

2015 6,55 

2016 6,76 

2017 6,77 

2018 6,97 

2019 6,98 

2020 7,15 

2021 7,23 

2022 7,36 

   Sumber: BPS Kabupaten Bone,2023 

            Berdasarkan Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di 

Kabupaten Bone pada tahun 2008 sebesar 5,68 tetapi pada tahun 2009-2022 terus 

menerus mengalami peninkatan yang cukup tinggi, dapat kita lihat pada tabel 4.3 

bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bone pada tahun 2009 sebesar 5,67 dan 

ditahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup tinggi dari tahun- tahun sebelumnya 

angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 sebesar 7,36.  

              Persentase pendidikan terendah di Kabupaten Bone tahun 2009 terjadi 

karena adanya kesenjangan dalam akses pendidikan. Kesenjangan yang dimaksud 

yaitu seperti jenis kelamin, dan status sosial penduduk. Selan itu, faktor lain yang 

turut mempengaruh menurunnya persentase pendidikan di tahun tersebut karena 

masih kurangnya fasilitas dan sarana pendidikan yang memadai, misalnya gedung 

sekolah yang layak dan perpustakaan sebagai induk literasi sangatlah terbatas.          



 

 
 

              Tingginya persentase pendidikan di Kabupaten Bone tidak terlepas dari 

sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia yang kompeten. Bukti konkret tersebut bisa kita lihat dalam 

bentuk pembangunan infrastruktur secara masif seperti gedung sekolah yang layak 

di Kabupaten Bone. Tercatat di tahun 2022 jumlah total keseluruhan sekolah di 

Kabupaten Bone sebanyak 1.424 dengan rincian yaitu sekolah tingkat swasta 

sebanyak 600 dan tingkat negeri sebanyak 824. 

4. Pengagguran Kabupaten Bone 

              Tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah mendasar dalam 

ketenagakerjaan di Indonesia. Ihwal tersebut dikarenakan oleh tenaga kerja baru 

yang bertambah jauh lebih besar dibandingkan dengan pertambahnya lapangan 

pekerjaan. Artinya, lapangan pekerjaan yang tersedia belum memenuhi tingkat 

tenaga kerja yang ada di Indonesia. Sehingga menimbulkan tingkat pengangguran 

yang tinggi. (Indayani & Hartono, 2020) Pengangguran menjadi masalah bagi 

negara yang tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi, seperti Indonesia. 

Pengangguran juga dapat mempengarhi tingkat perekonomian Indonesia. Adapun 

data tingkat pengangguran di Kabupaten Bone dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel 4.4 

Tingkat Pengangguran Kabupaten Bone  

Tahun 2017-2022 

Tahun Tingkat Pengangguran 

(%) 

2008 9,70 

2009 8,27 

2010 5,60 

 2011 6,64 

2012 5,98 

2013 3,51 

2014 3,80 

2015 5,00 

2016 4,36 

2017 4,55 

2018 2,82 

2019 3,01 

2020 3,20 

2021 4,15 

2022 2,27 

                                  Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2023 

             Pada Tabel 4.4, dikatakan tingkat pengangguran di Kabupaten Bone dari 

tahun 2008 hingga 2022 menghadapi fluktuatif. Peningkatan pengangguran 

terbanyak dilaporkan kejadian saat tahun 2008 sebanyak 9,70%, yang disebabkan 

oleh adanya kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM. Selanjutnya, 

tingkat pengangguran terbuka terendah pada tahun 2022 sebesar 2,27% karena 

peningkatan jumlah angkatan kerja dan peningkatan terserapnya angkatan kerjanya 

menuju dunia kerja. 

Faktor yang menjadi penyebab meningkatnya tingkat pengangguran 

terbuka di Kabupaten Bone tahun 2008 dan 2015 disebabkan karena ketersediaan 

lapangan kerja di tahun tersebut lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. 

Sehingga hal ini berakibat pada banyaknya tenaga kerja yang tidak tertampung 

dalam ranah pekerjaan. Sementara itu, khusus di tahun 2020-2021 penyebab 



 

 
 

peningkatan pengangguran lebih kepada dampak dari wabah covid-19 yang 

mengakibatkan banyak pekerja yang di PHK dan adanya ketidakstabilan 

perekonomian dalam artian jumlah peningkatan angkatan kerja jauh lebih tinggi 

dibandingkan pertumbuhan ekonomi. 

5. Inflasi Kabupaten Bone 

             Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga – harga untuk 

menaik secara umum dan terus-menerus (Aulia et al., 2020). Kenaikan harga dari 

satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas 

kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang 

lain.Inflasi terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan 

saling mempengaruhi. Adapun data inflasi secara jelas dapat dilihat pada tabel 4.5 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Tingkat Inflasi di Kabupaten Bone Tahun 2017-2022 

Tahun Tingkat Inflasi (%) 

2008 14,22 

2009 6,84 

2010 6,73 

2011 3,98 

2012 3,65 

2013 6,86 

2014 8,22 

2015 6,97 

2016 1,50 

2017 5,54 

2018 4,69 

2019 1,64 

2020 1,86 

2021 2,26 

2022 5,52 

                                Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2023 



 

 
 

 Berdasaran data pada Tabel 4.5 dapat diartikan bahwa selama periode 2008 

hingga 2022 inflasi Kabupaten Bone mengalami trend yang fluktuasi. Rincian 

tingkat inflasi yaitu pada tahun 2008 mengalami peningkatan dengan total 

peningkatan realisasinya sebesar 14,22%.  Pada tahun 2009-2010, inflasi 

mengalami penurunan yang sangat signifikan bahkan menyentuh angka 6,73% pada 

tahun 2011-2012 inflasi kembali mengalami penurunan sebesar 3,65, realisasi 

inflasi kembali mengalami peningkatan menyentuh angka  8,22% peningkatan 

tersebut pada tahun 2013-2014. Inflasi kembali mengalami penurunan pada tahun 

2016 bahkan di tahun inilah realisasi inflasi terendah Kabupaten Bone mencapai 

angka 1,50%. 

 Tahun 2017 realisasi inflasi konsisten mengalami peningkatan dengan 

rincian pada tahun 2017 berada diangka 5,54% dan pada tahun 2018-2019 turun 

menjadi 164%. Trend turunnya realisasi tersebut hanya berlangsung selama 2 tahun 

dan tepat pada tahun 2029-2020 realisasi inflasi mengalami peningkatan menyentuh 

angka 2,26%. 

 Peningkatan realisasi inflasi di Kabupaten Bone tidak terlepas dari beberapa 

faktor diantaranya yaitu letak yang sangat strategis, stabilitas perekonomian, dan 

kecenderungan dari harga- harga untuk meningkatkan secara umum dan terus 

menerus sepanjang waktu. Hal tersebut dibuktikan dari adanya inflasi yang 

dialokasikan Kabupaten Bone di tahun 2008 sebesar 14,22% dan menjadi realisasi 

terbesar selama 15 tahun terakhir dan ditahun 2016 dialokasikan angka inflasi 

Kabupaten Bone sebesar 1,50% menjadi angka terenda selama 15 tahun terkhir. 

 



 

 
 

C. Hasil Pengelolaan Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik  bertujuan untuk mendapatkan model yang benar, 

dengan kata lain model yang diwujudkan  harus menghindari penyimpangan. 

Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedasitas dan uji autokorelasi. 

a. Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas memiliki tujuan atas meneliti sebagaimana pada suatu 

bentuk regresinya, variabel dependen dan variabel independent terdistribusi normal 

maupun bukan. Persamaan regresinya terdistribusi dengan bagus ialah dengan 

bahan terdistribusi normal atau mengarah normal. Sebuah cara dalam menentukan 

normalitasnya yakni memakai teknik penganalisis diagram, melalui histogram 

maupun secara Normal Probability Plot. Normalitas bahan bisa tampak atas sebaran 

titik dalam diagonal dari diagram normal P-plot ataupun melalui histogram residual. 

Adapun hasil pengujian normalitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 

4.1 sebagai berikut: 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

 
Sumber: Output SPSS 23 yang Diolah Tahun 2023 



 

 
 

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik- titik yang ada berada 

disepanjang garis diagonal sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi juga data 

pata penelitian ini berdistribusi secara normal yang dapat dilihat pada grafik P-P 

Plot. 

b. Uji Multikolinearitas 

Pengujian tersebut dimaksudkan guna meneliti ada tidaknya keterkaitan 

diantara variabel independent pada bentuk regresinya atau tidak. Bentuk regresi 

terbaik semestinya tak memiliki keterkaitan yang kuat antara variabel independen. 

Toleransi menghitung keberagaman variabel independen terpilih yang tak bisa 

dijabarkan atas variabel independent lain. Oleh karena itu, penilaian toleransinya 

kecil sama pada penilaian VIF tinggi serta menunjukkan tinggi kolinearitasnya. 

Penilaian cotuffnya umumnya digunakan ialah toleransi 0,10 atau penilaian VIF 

lebih tinggi dari sepuluh.  

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolineritas 

Sumber: Output SPSS 23 Yang Diolah Tahun 2023 

Berdasarkan pada uji multikolinearitas pada tabel 4.6 diketahui bahwa 

semua variabel independen dan variabel intervening dalam penelitian ini 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Pendidikan (X1) ,025 9,334 

Pengangguran (X2) ,241 4,152 

Inflasi (X3) ,609 1,642 

Pendapatan Perkapita (Y1) ,019 8,613 



 

 
 

mempunyai nilai VIF < 10 dan tolerance > 0,10, sehingga dapat dikatakan bahwa 

tidak ada gejala multikolinearitas yang terjadi dalam penelitian ini. 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Pendapat Ghozali, pengujian heteroskedastisitasnya memiliki tujuan guna 

meneliti pada bentuk regresi terdapat tak samanya variasi residual pada satu 

observasi ke observasi lainnya disebut homoskedastisitas, kalau berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Adapun hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada Gambar 

4.3 sebagai berikut: 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

      
          Sumber: Output SPSS 23 Yang Diolah Tahun 2023 

Berdasarkan gambar 4.2 hasil uji heteroskedastisitas yang ada pada diagram 

scatterplot tidak terdapat pola yag jelas dan titik- titik yang ada terdistribusi secara 

acak sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini. 

d. Uji Autokorelasi  

Pengujian autokorelasi memiliki tujuan untuk meneliti bentuk regresi linier 

memiliki korelasinya diantara eror kepada periode sekarang dan eror kepada 



 

 
 

periode sebelumnya atau tidak. Sebuah bentuk analisis guna menjumpai adanya 

autokorelasi yakni pengujian penilaian Durbin Watson.  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Sumber: Output SPSS 23 Yang Diolah Tahun 2023 

Berdasarkan Tabel 4.7 uji autokorelasi melalui pengujian Durbin Watson 

dengan taraf signifikan 5%. Maka diketahui bahwa jumlah variabel (k=5) dan 

banyaknya sampel (n=15). Selain itu, nilai batas luar (dL) sebesar 0,5620 dan untuk 

nilai batas atas (dU) adalah sebesar 2,2198 sedangkan untuk nilai Durbin Watson 

sendiri adalah sebesar 0,989 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi dalam penelitian ini. 

2. Analisis Regresi Model I (Y1) 

Analisis regresi merupakan analisis statistik dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel independen (pendidikan, pengangguran dan 

inflasi) terhadap variabel dependen (pendapatan perkapita). Melalui pengujian ini, 

kita bisa mendapatkan jawaban yang akurat terkait dengan seberapa besar pengaruh 

antara variabel independen dengan variabel dependen.  

Tabel 4.8 

Hasil Regresi Model 1  

Sumber: Output SPSS 23 Yang Diolah Tahun 2023 

         Model R R Square Durbin-Watson 

1 ,937a ,879 ,989 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,425 ,366  -1,162 ,270 

Pendidikan (X1) ,619 ,048 ,856 12,943 ,000 

Pengangguran (X2) -,038 ,015 -,173 -2,552 ,027 

Inflasi (X3) ,001 ,008 ,006 ,119 ,908 



 

 
 

 

 Berdasarkan hasil regresi model 1 diatas dapat ditulis persamaan regresi 

sebagai berikut: 

 Model 1: Y1 = -0,425 + 0,619X1 - 0,038X2 + 0,001X3 

 Hasil persamaan regresi dapat di interpretasikan sebagai berikut: 

a) Nilai koefisien 𝛼0 yaitu sebesar -0,425 artinya apabila variabel pendidikan 

(X1), pengangguran (X2) dan inflasi (X3) tidak mengalami perubahan maka 

pendapatan perkapita (Y1) sebesar -0,428. 

b) Nilai koefisien 𝛼1 yaitu sebesar 0,619. Hal ini menunjukkan bahwa ketika 

pendidikan (X1) meningkat sebesar 1% maka pendapatan perkapita (Y1) 

juga meningkat sebesar 0,619 dengan asumsi pengangguran (X2) dan inflasi 

(X3) konstan. 

c) Nilai koefisien 𝛼2 yaitu sebesar -0,038. Hal ini menunjukkan bahwa ketika 

pengangguran (X2) meningkat sebesar 1% maka pendapatan perkapita (Y1) 

turun sebesar -0,038 dengan asumsi pendidikan (X1) dan inflasi (X3) 

konstan. 

d) Nilai koefisien 𝛼3 yaitu sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa ketika 

inflasi (X3) meningkat sebesar 1% maka pendapatan perkapita (Y1) 

meningkat sebesar 0,001 dengan asumsi pendidikan (X1) dan pengangguran 

(X2) konstan. 

a. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (coefficient of determinasi) di lambangkan R2  ialah 

mengukur seberapa baik model memprediksi variabel jumlah penduduk miskin 

melalui pendapatan perkapita. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 



 

 
 

satu. Semakin besar nilai R2 mendekati 1, semakin baik hasil model regresi. 

Sebaliknya jika nilai R2 mendekati 0, tidak dapat menjelaskan variabel tingkat 

pendidikan, pengangguran, dan inflasi secara keseluruhan. Adapun hasil koefisien 

determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.9 sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Model 1 

   Sumber: Output SPSS 23 Yang Diolah Tahun 2023 

 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang ditunjukkan pada Tabel 

4.9 diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0,981. Hal ini menunjukkan bahwa persentase 

pendapatan perkapita yang dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen, yaitu: 

pendidikan, pengangguran dan inflasi adalah 98,1 persen sedangkan sisanya 1,9 

persen dijelaskan diluar model penelitian ini.  

b. Uji Hipotesis 

1) Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independent yaitu pendidikan (X1), pengangguran (X2) dan inflasi (X3) terhadap 

variabel intervening yaitu pendaptan perkapita (Y1) secara parsial atau individual. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.10 sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 ,990a ,981 ,975 ,07242 2,278 



 

 
 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Parsial Model 1 

     Sumber: Output SPSS 23 Yang Diolah Tahun 2023 

 

Berdasarkan hasil uji parsial yang ditunjukkan pada Tabel 4.10 diketahui 

bahwa pengaruh variabel pendidikan, pengangguran dan inflasi terhadap variabel 

pendapatan perkapita, sebagai berikut: 

a.) Nilai signifikan variabel X1 sebesar 0,000  

Variabel pendidikan terhadap pendapatan perkapita memiliki taraf 

signifikan 0,000 < 0,05 yang menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita dengan pengujian pada 

taraf signifikansi (α = 0,05), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

hipotesis dalam penelitian diterima. H1 diterima dan H0 ditolak. 

b.) Nilai signifikan variabel X2 sebesar 0,027  

Variabel pengangguran terhadap pendapatan perkapita memiliki taraf 

signifikan 0,027 < 0,05 yang menunjukkan bahwa pengangguran 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita dengan 

pengujian pada taraf signifikansi (α = 0,05), sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian diterima. H1 diterima dan H0 

ditolak. 

 

Model T Sig. 

1 (Constant) -1,162 ,270 

Pendidikan (X1) 12,943 ,000 

Pengangguran (X2) -2,552 ,027 

Inflasi (X3) ,119 ,908 



 

 
 

c.) Nilai signifikan variabel X3 sebesar 0,908  

Variabel inflasi terhadap pendapatan perkapita memiliki taraf signifikan 

0,908 > 0,05 yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap pendapatan perkapita dengan pengujian pada taraf 

signifikansi (α = 0,05), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis 

dalam penelitian ditolak. H1 ditolak dan H0 diterima. 

2) Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel pendidikan, 

pengangguran dan inflasi berpengaruh secara simultan (bersamaan) terhadap 

variabel pendapatan perkapit. Adapun hasil uji simultan dapat dilihat pada Tabel 

4.11 sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Simultan Model 1 

Sumber: Output SPSS 23 Yang Diolah Tahun 2023 

 

Berdasarkan hasil uji simultan yang ditunjukkan pada Tabel 4.11 

Menyatakan bahwa variabel pendidikan, pengangguran, inflasi dan pendapatan 

perkapita signifikan terhadap variabel kemiskinan, dengan persentase taraf 

signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel 

pendidikan (X1), pengangguran (X2), inflasi (X3) memiliki pengaruh secara 

simultan dan signifikan terhadap pendapatan perkapita (Y1). Adapun hasil uji 

simultan, pada nilai Fhitung > Ftabel (185,580 > 3,36).  

 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2,920 3 ,973 185,580 ,000b 

Residual ,058 11 ,005   

Total 2,977 14    



 

 
 

c. Analisis Regresi Model 2 (Y2) 

 

Analisis regresi merupakan analisis statistik dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel independen (pendidikan, pengangguran dan 

inflasi) terhadap variabel dependen (pendapatan perkapita dan kemiskinan). 

Melalui pengujian ini, kita bisa mendapatkan jawaban yang akurat terkait dengan 

seberapa besar pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Tabel 4.12 

Hasil Regresi Model 2 

Sumber: Output SPSS 23 Yang Diolah Tahun 2023 

 Berdasarkan hasil regresi model 2 diatas dapat ditulis persamaan regresi 

sebagai berikut: 

 Model 2: Y2= 8,425 + 3,805X1 + 0,352X2 + 0,182X3 – 7,048Y1  

 Hasil persamaan regresi dapat di interpretasikan sebagai berikut:  

a. Nilai koefisien 𝛽0 yaitu sebesar 8,425 artinya apabila variabel independen, 

yaitu: pendidikan (X1), pengangguran (X2), inflasi (X3) dan pendapatan 

perkapita (Y1) tidak mengalami perubahan maka kemiskinan (Y2) sebesar 

8,425. 

b. Nilai koefisien 𝛽1 yaitu sebesar 3,805. Hal ini menunjukkan bahwa ketika 

pendidikan (X1) meningkat sebesar 1% maka jumlah penduduk miskin (Y2) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8,425 4,803  1,754 ,110 

Pendidikan (X1) 3,805 2,386 1,115 1,595 ,142 

Pengangguran (X2) ,352 ,234 ,337 1,503 ,164 

Inflasi (X3) ,182 ,093 ,274 1,944 ,081 

Pendapatan Perkapita (Y1) -7,048 3,736 -1,492 -1,887 ,089 



 

 
 

meningkat sebesar 3,805 dengan asumsi pengagguran (X2), inflasi (X3) dan 

pendapatan perkapita (Y1) konstan. 

c. Nilai koefisien 𝛽2 yaitu sebesar 0,352. Hal ini menunjukkan bahwa ketika 

pengangguran (X2) meningkat sebesar 1%  maka jumlah penduduk miskin 

(Y2) meningkat sebesar 0,352 dengan asumsi pendidikan (X1), inflasi (X3) 

dan pendapatan perkapita (Y1) konstan.  

d. Nilai koefisien 𝛽3 yaitu sebesar 0,182. Hal ini menunjukkan bahwa ketika 

inflasi (X3) meningkat sebesar 1% maka jumlah penduduk miskin (Y2) 

mengalami penurunan sebesar 0,182 dengan asumsi pendidikan (X1), 

pengangguran (X2) dan pendapatan perkapita (Y1) konstan. 

e. Nilai koefisien 𝛽4 yaitu sebesar -7,048 . Hal ini menunjukkan bahwa ketika 

pendapatan perkapita (Y1) meningkat sebesar 1% maka jumlah penduduk 

miskin (Y2) akan turun sebesar -7,048 dengan asumsi pendidikan (X1), 

pengangguran (X2) dan inflasi(X3) konstan. 

a. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefesien determinasi (coefficient of determinasi) di lambangkan R2  ialah 

mengukur seberapa baik model memprediksi variabel kemiskinan melalui 

pendapatan perkapita. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. 

Semakin besar nilai R2 mendekati 1, semakin baik hasil model regresi. Sebaliknya 

jika nilai R2 mendekati 0, tidak dapat menjelaskan variabel tingkat pendidikan, 

pengangguran, dan inflasi secara keseluruhan. Adapun hasil koefisien determinasi 

dapat dilihat pada Tabel 4.13 sebagai berikut: 

 



 

 
 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Model 2 

    Sumber: Output SPSS 23 Yang Diolah Tahun 2023 

 

Berdasarkan Tabel 4.13 menunjukkan bahwa hasil uji koefesien determinasi 

yang diperoleh sebesar 0,879. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pertumbuhan 

ekonomi yang dapat dijelaskan oleh empat variabel yaitu: pendidikan, 

pengangguran, inflasi dan pendapatan perkapita adalah 87,9 persen sedangkan 

sisanya 2,1 persen dijelaskan diluar model penelitian ini. 

b. Uji Hipotesis 

1) Uji Parsial (Uji t)  

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel pendidikan (X1), 

pengangguran (X2), inflasi (X3) dan pendapatan perkapita (Y1) terhadap variabel 

kemiskinan (Y2) secara parsial atau individual. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Tabel 4.14 Sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Parsial Model 2 

Sumber: Output SPSS 23 Yang Diolah Tahun 2023 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 ,937a ,879 ,830 ,89732 ,989 

Model T Sig. 

1 (Constant) 1,754 ,110 

Pendidikan (X1) 1,595 ,142 

Pengangguran (X2) 1,503 ,164 

Inflasi (X3) 1,944 ,081 

Pendapatan Perkapita (Y1) -1,887 ,089 



 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.14 diketahui bahwa pengaruh variabel pendidikan, 

pengangguran, inflasi dan pendapatan perkapita terhadap variabel kemiskinan, 

sebagai berikut: 

a.) Nilai signifikan variabel X1 sebesar 0,142  

Variabel pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin memiliki taraf 

signifikan 0,142 > 0,05 yang menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dengan 

pengujian pada taraf signifikansi (α = 0,05), sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian ditolak. H1 ditolak dan H0 

diterima. 

b.) Nilai signifikan variabel X2 sebesar 0,164  

Variabel pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin memiliki taraf 

signifikan 0,164 > 0,05 yang menunjukkan bahwa pengangguran 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin 

dengan pengujian pada taraf signifikansi (α = 0,05), sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian ditolak. H1 ditolak dan H0 

diterima.  

c.) Nilai signifikan variabel X3 sebesar 0,081  

Variabel inflasi terhadap jumlah penduduk miskin memiliki taraf signifikan 

0,081 > 0,05 yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dengan pengujian pada taraf 

signifikansi (α = 0,05), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis 

dalam penelitian diterima. H1 ditolak dan H0 diterima. 



 

 
 

d.) Nilai signifikan variabel Y1 sebesar 0,089  

Variabel pendapatan perkapita terhadap jumlah penduduk miskin memiliki 

taraf signifikan 0,089 > 0,05 yang menunjukkan bahwa pendapatan 

perkapita berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap jumlah 

penduduk miskin dengan pengujian pada taraf signifikansi (α = 0,05), 

sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian 

diterima. H1 ditolak dan H0 diterima. 

2) Uji Simultan (Uji F)  

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel pendidikan, 

pengangguran, inflasi dan pendapatan perkapita berpengaruh secara simultan 

(bersamaan) terhadap variabel kemiskinan. Adapun hasil uji simultan dapat dilihat 

pada Tabel 4.15 sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Simultan Model 2 

Sumber: Output SPSS 23 Yang Diolah Tahun 2023 

 

Berdasarkan hasil uji simultan yang ditunjukkan pada Tabel 4.15 

Menyatakan bahwa variabel pendidikan, pengangguran, inflasi dan pendapatan 

perkapita signifikan terhadap variabel kemiskinan, dengan persentase taraf 

signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel 

pendidikan (X1), pengangguran (X2), inflasi (X3) dan pendapatan perkapita (Y1) 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 58,356 4 14,589 18,119 ,000b 

Residual 8,052 10 ,805   

Total 66,408 14    



 

 
 

memiliki pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kemiskinan (Y2). 

Adapun hasil uji simultan, pada nilai Fhitung > Ftabel (18,119 > 3,36).  

d. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Model analisis jalur (path analysis) SPSS 23 ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik secara langsung 

maupun tidak langsung melalui variabel intervening, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 4.3 sebagai berikut: 

Gambar 4.3 

Model Analisis Jalur 

Pendidikan 

(X1) 

 

 

-0,038 

 

    

    0,182 

    0,352 

Sumber: Output SPSS 23 Yang Diolah Tahun 2023 

 Adapun rangkuman hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 4.16 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 Pendapatan 

Perkapita  

(Y1) 

Pengangguran 

(X2) 

Kemiskinan 

(Y2) 

Infasi  

(X3) 

 

-7,048 

3,805 



 

 
 

Tabel 4.16 

Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Perkapita 

dan Kemiskinan Tahun 2008-2022 

Pengaruh Antar 

Variabel 

Pengaruh 

Lansung 

Tingkat 

Signifikan 

Pengaruh Tidak 

Lansung Melalui 

Y1 

Total 

Pengaruh 

X1 → Y1 0,619 0,000 - 0,619 

X2 → Y1 -0,038 0,027 - -0,038 

X3 → Y1 0,001 0,908 - 0,001 

Y1 → Y2 -7,048 0,089 - 3,805 

X1→ Y2 3,805 0,142 -4,362 -0,557 

X2 → Y2 0,352 0,164 0,267 0,169 

X3 → Y2 0,182 0,081 -0,007 0,127 

Sumber: Output SPSS 23 Yang Diola Tahun 2023 

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas, dapat dijelaskan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening baik secara 

langsung maupun tidak langsung sebagai berikut: 

a. Pengaruh langsung pendidikan terhadap pendapatan perkapita (X1 → Y1) 

adalah sebesar 0,619, pengaruh langsung pengangguran terhadap 

pendapatan perkapita (X2 → Y1) adalah sebesar -0,038, pengaruh langsung 

inflasi terhadap pendapatan perkapita (X3 → Y1) adalah sebesar 0,001. 

b. Pengaruh langsung pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin (X1 → 

Y2) adalah sebesar 3,805, pengaruh langsung pengangguran terhadap 

penduduk miskin (X2 → Y2) adalah sebesar 0,352, pengaruh langsung 

inflasi terhadap jumlah penduduk miskin (X3 → Y2) adalah sebesar 0,182, 

dan pengaruh langsung variabel pendapatan perkapita terhadap jumlah 

penduduk miskin (Y1 → Y2) adalah sebesar -7,048. 

c. Pengaruh tidak langsung pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin 

melalui pendapatan perkapita adalah sebesar:  



 

 
 

X1 → Y1 → Y2 = 0,619 × (-7,048) = -4,362 

Adapun total pengaruh tidak langsung sebesar:  

Y2 = 3,805 + 0,619 × (-7,048) 

      = 3,805 + (-4,362) = -0,557 

Pengaruh tidak langsung pendapatan perkapita terhadap jumlah penduduk 

miskin melalui pendapatan perkapita adalah sebesar:  

X2 → Y1 → Y2 = -0,038 × (-7,048) = 0,267 

Adapun total pengaruh tidak langsung sebesar:  

Y2 = 0,352 + (-0,038 × (-7,048))  

      = 0,352 + 0,267 = 0,619 

d. Pengaruh tidak langsung inflasi terhadap jumlah penduduk miskin melalui 

pendapatan perkapita adalah sebesar:  

X3 → Y1 → Y2 = 0,001 × (-7,048) = -0,007 

Adapun total pengaruh tidak langsung sebesar:  

Y2 = 0,182 + 0,001 × (-7,048)  

      = 0,182 + (-0,007) = 0,172 

D. Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Pengaruh Pendidikan Terhadap Pendapatan Perkapita 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan terhadap 

pendapatan perkapita memiliki nilai signifikan 0,000 < 0,05 dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 0,619 yang berarti pendidikan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pendapatan perkapita pada tahun 2008 hingga tahun 2022. Saat ini 

pendidikan tercatat sudah jauh lebih baik jika dibandingkan pada tahun 2022. 



 

 
 

Pendidikan kedepannya diperkirakan akan terus mengalami peningkatan oleh 

adanya banyaknya generasi yang ingin menempuh pendidikan. Karena pendidikan 

yang tinggi dan berkualitas akan dapat meningkat kemampuan sumber daya 

manusia, pembangunan sumber daya manusia dalam suatu negara akan menentukan 

karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah perilaku 

aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengekploitasi berbagai suber daya serta 

menjelaskan berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik yang sangat penting bagi 

pertumbuhan sosial.  

Pendidikan erat kaitannya dengan analisis pendapatan. Secara teori dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan berbagai pandangan telah disimpulkan terjadinya 

segmentasi upah yang berkaitan dengan karakteristik pendidikan para pekerja. 

Sehingga pendidikan yang tinggi akan memberikan pendapatan yang tinggi pula. 

Pendidikan yang tinggi secara tidak langsung akan membawa konsekuensi terhadap 

pilihan-pilihan individu dalam mendapatkan pekerjaan. Maka, lapangan pekerjaan 

yang menghasilkan pendapatan tinggi cenderung diambil oleh tenaga 

berpendidikan. (Julianto & Utari, 2013) 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anggreani (2022), yang 

menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan perkapita, penelitian Ernawati (2012), Carisma (2018) dan Hartini 

(2017) menunjukkan bahwa pendidikan berdampak signifikan terhadap Pendapatan 

perkapita. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsulrijal (2017), 

menjelaskan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 



 

 
 

pendapatan perkapita. Dimana pendapatan perkapita dimana perhatian perlu 

difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan 

pendidikan dan pelatihan. Peningkatan pendidikan akan berjalan dengan baik 

apabila pembiayaan untuk pembangunan pendidikan ditingkatkan. 

2. Pengaruh Pengangguran Terhadap Pendapatan Perkapita 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh pengangguran terhadap 

pendapatan perkapita memiliki nilai signifikan 0,027 < 0,05 dengan nilai koefisien 

regresi sebesar -0,038 yang berarti pengagguran berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap pendapatan perkapita pada tahun 2008 hingga tahun 2022. Saat ini 

pengangguran tercatat sudah jauh lebih baik jika dibandingkan pada tahun 2022. 

Pengangguran kedepannya akan jauh lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya 

karena adanya tingkat minat masyarakat untuk bekerja atau tidak menganggur dan 

banyaknya generasi muda yang menempuh pendidikan jauh lebih tinggi dari tahun 

– tahun sebelumnya khususnya di Kabupaten Bone.  

Pengangguran sendiri ialah istilah di mana seseorang sedang tidak bekerja 

sama sekali, sedang mencari pekerjaan, atau seseorang yang sedang berusaha 

mendapatkan pekerjaan yang layak. Secara teori dapat disimpulkan bahwa semakin 

tinggi tingkat pengangguran di suatu daerah maka pendapatan perkapita akan turun 

juga karena mereka tidak memiliki pendapatan untuk membayar pajak karena 

sumber pendapatan dan penerimaan daerah terbesar terdapat pada pajak. 

(Supriyanto,2007).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Soares (2007), yang 

menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 



 

 
 

pendapatan perkapita, penelitian Firdayanti et.al (2019), Nurannisa (2020) dan 

Hartini (2017) menunjukkan bahwa pengangguran berdampak signifikan terhadap 

Pendapatan perkapita. 

Berbeda dalam penelitian Ilham (2020), menjelaskan bahwa tingkat 

pengangguran mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan perkapita. 

Pengangguran memiliki pengaruh positif dengan pendapatan perkapita. Ketika 

jumlah pengangguran meningkat maka angka pendapatan perkapita akan turut 

meningkat. Sebaliknya, ketika jumlah pengangguran turun maka angka pendapatan 

perkapita akan turun. 

3. Pengaruh Inflasi Terhadap Pendapatan Perkapita 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh inflasi terhadap 

pendapatan perkapita memiliki nilai signifikan 0,908 > 0,05 dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 0.001 yang berarti inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap pendapatan perkapita pada tahun 2008 hingga tahun 2022. Dari hasil 

regresi diketahui bahwa dalam jangka panjang inflasi tidak berpengaruh terhadap 

pendapatan perkapita, namun dalam jangka pendek inflasi berpengaruh terhadap 

pendapatan perkapita. Apabila tingkat inflasi di Kabupaten Bone tinggi, maka 

pendapatan perkapita akan rendah, begitupun sebaliknya. Hal tersebut akan 

mengakibatkan kecenderungan untuk menjatuhkan pendapatan perkapita. Inflasi 

tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita dikarenakan ada faktor lain yang 

memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan inflasi sehingga inflasi tidak 

berpengaruh terhadap pendapatan perkapita. 



 

 
 

Dilihat dari teori apabila peningkatan inflasi dapat mengubah pendapatan. 

Perubahan tersebut dapat bersifat menguntungkan ataupun merugikan. Pada 

beberapa kondisi (inflasi lunak) inflasi dapat berdampak baik pada perkembangan 

ekonomi. Inflasi dapat mendorong para pengusaha untuk memperluas produksinya. 

Dengan demikian, kesempatan kerja yang tersedia akan semakin luas sehingga 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Tetapi, bagi masyarakat yang 

berpenghasilan tetap, inflasi akan berdampak buruk bagi mereka karena 

penghasilan yang tetap itu jika ditukarkan dengan barang dan jasa akan semakin 

berkurang. Moh Ikhsan dan Widyanti (2007:38)  

Sejalan dengan penelitian yudha (2013) mengatakan bahwa variabel inflasi 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan perkapita. Penelitian 

Dian (2015), Subramanian et.al (2003) menunjukkan bahwa inflasi tidak signifikan 

terhadap pendapatan perkapita. 

Berbeda dengan penelitian Subehan et.al (2009) menjelaskan bahwa inflasi 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita, karena adanya 

kondisi dan situasi di mana daya beli masyarakat dalam suatu daerah bersifat 

heterogen atau tidak sama, sehingga selanjutnya akan terjadi realokasi barang-

barang yang tersedia dari golongan masyarakat yang memiliki daya beli yang lebih 

besar. 

4. Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Kemiskinan 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan perkapita 

terhadap kemiskinan memiliki nilai signifikan 0,089 > 0,05 dengan nilai koefisien 

regresi sebesar -7,048 yang berarti pendapatan perkapita berpengaruh positif dan 



 

 
 

tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bone pada tahun 2008 hingga 

tahun 2022. Saat ini pendapatan perkapita Di Kabupaten Bone tercatat sudah jauh 

lebih baik jika dibandingkan pada tahun 2022. Pendapatan perkapita kedepannya 

diperkirakan akan terus mengalami peningkatan yang didukung oleh permintaan 

global maupun harga. Dalam penelitian ini pendapatan perkapita tidak berpengaruh 

(tidak signifikan) terhadap tingkat kemiskinan. Ketika jumlah pendapatan perkapita 

meningkat maka tidak akan memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di 

Kabupaten Bone sebab peningkatan pendapatan perkapita di kabupaten Bone dalam 

penelitian ini tidak signifikan terhadap kemiskinan. 

Jika pendapatan perkapita meningkat maka jumlah penduduk miskin turun. 

Secara teori dapat di simpulkan bahwa ketika pendapatan perkapita meningkat 

maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan mudah sehingga 

kemiskinan dapat berkurang. Hal ini mendefinisikan bahwa semakin besar 

pendapatan perkapita suatu masyarakat maka semakin sejahterah suatu wilayah. 

(Wilda, 2017) 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Made Anom Iswara, Gusti 

Bagus Indrajaya (2014) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 

Pendapatan Perkapita, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di 

Provinsi Bali tahun 2006 – 2011 menyatakan bahwa Pendapatan Perkapita 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi 

Bali karena dengan pendapatan perkapita tinggi yang dimiliki oleh setiap provinsi, 

maka akan membuat tingkat kemiskinan tersebut bisa bertambah namun tidak 



 

 
 

signifikan perubahannya. Hal ini terjadi karena pendapatan perkapita biasanya 

digunakan hanya untuk perbaikan infrastruktur dari daerah yang bersangkutan. 

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Elda Wahyu 

Azizah, 2018) yang menunjukan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Pendapatan 

perkapita masyarakat di suatu daerah dapat dijadikan suatu parameter kesejahteraan 

masyarakat di daerah tersebut. Ketika pendapatan perkapita naik maka masyarakat 

dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan mudah sehingga kemiskinan dapat 

berkurang. Hal ini juga senada dengan penelitian terdahulu oleh Hastina Febriaty 

(2017), I Made Tony Wirawan (2015). Yang mengatakan bahwa pendapatan 

perkapita berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. 

5. Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan terhadap 

jumlah penduduk miskin memiliki nilai signifikan 0,142 < 0,05 dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 3,805 yang berarti pendidikan berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pada tahun 2008 hingga tahun 

2022. Dari hasil regresi diketahui bahwa dalam jangka panjang pendidikan tidak 

berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, namun dalam jangka pendek 

pendidikan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Apabila tingkat 

pendidikan di Kabupaten Bone tinggi, maka jumlah penduduk miskin akan tinggi 

pulah. Hal tersebut akan mengakibatkan kecenderungan untuk menjatuhkan 

kemiskinan. Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dikarenakan ada 



 

 
 

faktor lain yang memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan pendidikan sehingga 

pendidikan tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. 

Tingkat pendidikan yang ditempuh memainkan kunci dalam membentuk 

ketrampilan untuk sebuah negara yang sedang berkembang dalam menyerap 

teknologi modern serta meningkatkan kapasitas agar terciptanya pembangunan dan 

pertumbuhan yang berkelanjutan (Tadaro, 2000). Dapat disimpulkan ketika 

seseorang mempunyai kualitas pendidikan yang tinggi maka diharapkan mampu 

untuk menghasilkan output produksi secara optimal sehingga akan memperoleh 

pendapatan yang maksimal juga. Apabila pendapatan disuatu daerah tinggi maka 

seluruh kebutuhan akan terpenuhi dan jauh dari jurang kemiskinan atau dapat 

dikatakan dapat menurunkan tingkat kemiskinan disuatu negara. 

Sejalan dengan penelitian yag dilakukan oleh (Rahman, 2019), (Giovanni, 

2018) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan 

tingkat pendidikan berpengaruh tidak signifikan, salah satunya adalah tingkat 

pendidikan yang masih sangat rendah. 

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nila Isroviyah (2021) 

menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap 34 provinsi. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika pendidikan disuatu 

daerah atau provinsi sudah baik maka mencerminkan kualitas sumber daya manusia 

di daerah tersebut juga semakin membaik. Dapat disimpulkan ketika seseorang 

mempunyai kualitas pendidikan yang tinggi maka diharapkan mampu untuk 

menghasilkan output produksi secara optimal sehingga akan memperoleh 



 

 
 

pendapatan yang maksimal juga. Apabila pendapatan disuatu daerah tinggi maka 

seluruh kebutuhan akan terpenuhi dan jauh dari jurang kemiskinan atau dapat 

dikatakan dapat menurunkan tingkat kemiskinan disuatu negara. 

6. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh pengangguran terhadap 

jumlah penduduk miskin memiliki nilai signifikan 0,164 < 0,05 dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 0,352 yang berarti pengangguran berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin pada tahun 2008 hingga tahun 

2022. Dari hasil regresi diketahui bahwa dalam jangka panjang pengangguran tidak 

berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin, namun dalam jangka pendek 

pengangguran berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Apabila tingkat 

pengangguran di Kabupaten Bone menurun, maka jumlah penduduk miskin akan 

tinggi, begitupun sebaliknya. Hal tersebut akan mengakibatkan kecenderungan 

untuk menjatuhkan jumlah penduduk miskin. Pengangguran tidak berpengaruh 

terhadap jumlah penduduk miskin dikarenakan ada faktor lain yang memiliki 

pengaruh lebih besar dibandingkan pengangguran sehingga pengangguran tidak 

berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. 

Jika pengangguran meningkat maka kemiskinan akan meningkat secara 

teori Hoover & Wallace (2003), menemukan bahwa Pengangguran dapat 

mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara jika rumah tangga tersebut 

memiliki batasan likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat 

dipengaruhi oleh pendapatan saat ini) maka pengangguran akan secara langsung 

mempengaruhi kemiskinan baik yang diukur dari sisi pendapatan maupun 



 

 
 

kemiskinan yang diukur dari sisi konsumsi. Cutler& Katz (1991) dan Powers 

(1995) menemukan hubungan yang kuat antara pengangguran dengan kemiskinan 

semakin tinggi tingkat pengangguran semakin besar tingkat kemiskinan. 

Pengangguran memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkat kemiskinan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Izmalina 

(2022) menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap kemiskinan dengan judul skripsi yang di teliti analisis pengaruh 

pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di kabupaten muaro 

jambi. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saragis et.al (2022), 

menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan, dan bahwa jika tingkat pengangguran meningkat maka jumlah 

penduduk miskin juga akan ikut meningkat, penduduk akan menjadi lebih tidak 

produktif dengan meningkatnnya pengangguran, sehingga tidak mungkin bagi 

mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari mereka. 

7. Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh inflasi terhadap jumlah 

penduduk miskin memiliki nilai signifikan 0,081 < 0,05 dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 0,182 yang berarti inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap jumlah penduduk miskin pada tahun 2008 hingga tahun 2022. Dari hasil 

regresi diketahui bahwa dalam jangka panjang inflasi tidak berpengaruh terhadap 

jumlah penduduk miskin, namun dalam jangka pendek inflasi berpengaruh terhadap 

jumlah penduduk miskin. Apabila tingkat inflasi di Kabupaten Bone tinggi, maka 



 

 
 

jumlah penduduk miskin akan tinggi. Hal tersebut akan mengakibatkan 

kecenderungan untuk menjatuhkan jumlah penduduk miskin. Inflasi tidak 

berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin dikarenakan ada faktor lain yang 

memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan inflasi sehingga inflasi tidak 

berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. 

Jika inflasi meningkat maka kemiskinan akan meningkat. Sebaliknya jika 

inflasi menurun maka angka kemiskinan akan berkurang, secara teori dapat 

disimpulkan bahwa inflasi akan meningkatkan biaya produksi yang meningkatkan 

kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan harga ini menyebabkan daya beli 

masyarakat menurun dan berujung pada peningkatan kemiskinan (Putri Andiny, 

2018) 

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Imelia (2012) hasil 

penelitian menunjukkan bahwa selama periode 1993-2007 variabel inflasi ternyata 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kemiskinan di propinsi 

Jambi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai thitung sebesar 1,725 < ttabel pada taraf 

signifikansi (α) sebesar 0,05 yaitu sebesar 2,145 (uji dua sisi). Sehingga hipotesis 

yang diajukan adalah tidak benar dan tidak terbukti mengingat tidak signifikannya 

pengaruh laju inflasi terhadap kemiskinan di Propinsi Jambi. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Desrini Putri 

(2008) dan Puti Andiny (2008) yang mengatan bahwa inflasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap kemiskinan. Jika inflasi meningkat maka kemiskinan akan 

meningkat. Sebaliknya, jika inflasi menurun, maka angka kemiskinan akan 

berkurang. Hasil ini juga didukung oleh teori yang menyatakan bahwa inflasi akan 



 

 
 

menigkatkan biaya produksi yang menimbulkan kenaikan harga barang dan jasa. 

Kenaikan harga ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan berujung pada 

penigkatan kemiskinan. 

8. Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan Melalui Pendapatan 

Perkapita  

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh 

pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin sebesar 3,805 sedangkan pengaruh 

tidak langsung pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin melalui pendapatan 

perkapita sebesar -4,362. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pengaruh tidak langsung 

lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Maka secara tidak 

langsung pendidikan melalui pendapatan perkapita mempunyai pengaruh tidak 

signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone pada tahun 2008 

hingga tahun 2022. Saat ini perkembangan pendidikan tercatat sudah jauh lebih 

baik jika dibandingkan pada tahun 2022. Pendidikan kedepannya diperkirakan akan 

terus mengalami peningkatan disebabkan karena banyaknya tingkat belajar anak 

untuk menempuh pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin (2020) yang menyatakan bahwa 

pendidikan tidak signifikan terhadap pendapatan perkapita dan penelitian 

Juliansyah,H (2019) yang menyatakan bahwa pendidikan tidak signifikan terhadap 

jumlah penduduk miskin. 

 

 



 

 
 

9. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Melalui Pendapatan 

Perkapita 

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh 

pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin sebesar 0,352 sedangkan 

pengaruh tidak langsung pendidikan terhadap terhadap kemiskinan melalui 

pendapatan perkapita sebesar 0,267. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pengaruh 

tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Maka 

secara tidak langsung pengangguran melalui pendapatan perkapita mempunyai 

pengaruh tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone 

pada tahun 2008 hingga tahun 2022. Saat ini perkembangan pengangguran di 

Kabupaten Bone tercatat sudah jauh lebih baik jika dibandingkan pada tahun 2022. 

pengangguran kedepannya diperkirakan akan semakin bagus karna adanya generasi 

muda yang tingkat ingin bekerja jauh lebih tinggi dan lowongan pekerjan pun sudah 

semakin banyak maka dari itu pengangguran akan semakin baik. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizal (2009) yang menyatan bahwa 

pengangguran tidak signifikan terhadap kemiskinan, dan penelitian Mukhtar (2019) 

yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh tidak signifikan terhadap 

pendapatan perkapita. 

10. Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan Melalui Pendapatan Perkapita  

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh inflasi terhadap jumlah 

penduduk miskin sebesar 0,182 sedangkan pengaruh tidak langsung inflasi terhadap 

terhadap kemiskinan melalui pendapatan perkapita sebesar -0,007. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan 



 

 
 

dengan nilai pengaruh langsung. Maka secara tidak langsung inflasi melalui 

pendapatan perkapita mempunyai pengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk 

miskin di Kabupaten Bone pada tahun 2008 hingga tahun 2022. Dari hasil regresi 

diketahui bahwa dalam jangka pendek inflasi tidak berpengaruh terhadap 

pendapatan perkapita, namun dalam jangka panjang inflasi berpengaruh terhadap 

pendapatan perkapita. Apabila tingkat inflasi Kabupaten Bone tinggi,maka 

pendapatan perkapita rupiah akan rendah, begitupun sebaliknya. Inflasi memiliki 

pengaruh terhadap pendapatan perkapita sebab inflasi yang berlaku pada umumnya 

cenderung menurunkan nilai suatu valuta asing. Selain itu, inflasi juga menjadi 

salah satu faktor kurs berubah-ubah (fluktuasi). Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2012) yang mengatakan bahwa inflasi 

signifikan terhadap pendapatan perkapita, dan penelitian Rahma (2014) yang 

mengatak bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

  Berlandaskan pada hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh 

pendidikan, pengangguran, dan inflasi terhadap pendapatan perkapita dan 

kemiskinan di Kabupaten Bone, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pendidikan berkorelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan perkapita di Kabupaten Bone tahun 2008-2022. Artinya, setiap 

peningkatan atau penurunan yang terjadi pada pendidikan mampu 

memberikan dampak signifikan terhadap perubahan pendapatan perkapita di 

Kabupaten Bone. 

2. Pengangguran berkorelasi negatif dan berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan perkapita di Kabupaten Bone tahun 2008-2022. Artinya, setiap 

peningkatan atau penurunan yang terjadi pada pengangguran mampu 

memberikan dampak signifikan terhadap perubahan pendapatan perkapita di 

Kabupaten Bone. 

3. Inflasi berkorelasi negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pendapatan perkapita di Kabupaten Bone tahun 2008-2022. Artinya, setiap 

peningkatan dan penurunan yang terjadi pada inflasi tidak mampu 

memberikan dampak signifikan terhadap perubahan pendapatan perkapita di 

Kabupaten Bone. 



 

 
 

4. Pendidikan berkorelasi negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kemiskinan di Kabupaten Bone tahun 2008-2022. Artinya, setiap 

peningkatan atau penurunan yang terjadi pada pendidikan tidak mampu 

memberikan dampak signifikan terhadap perubahan pendapatan perkapita di 

Kabupaten Bone. 

5. Pengangguran berkorelasi positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kemiskinan di Kabupaten Bone tahun 2008-2022. Artinya, setiap 

peningkatan atau penurunan yang terjadi pada pengangguran tidak mampu 

memberikan dampak signifikan terhadap perubahan kemiskinan di 

Kabupaten Bone. 

6. Inflasi berkorelasi negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di Kabupaten Bone tahun 2008-2022. Artinya, setiap 

peningkatan dan penurunan yang terjadi pada inflasi tidak mampu 

memberikan dampak signifikan terhadap perubahan kemiskinan di 

Kabupaten Bone. 

7. Pendapatan perkapita berkorelasi positif dan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bone tahun 2008-2022. Artinya, 

setiap peningkatan dan penurunan yang terjadi pada pendapatan perkapita 

tidak mampu memberikan dampak signifikan terhadap perubahan 

kemiskinan di Kabupaten Bone. 

B.  Saran 

              Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saran 

yang dapat diberikan berlandaskan pada hasil penelitian ini adalah: 



 

 
 

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dan     

pemahaman baru terkait dengan faktor apa saja yang mampu memberikan 

dampak paling signifikan dalam upaya penekanan dan penurunan tingkat 

pendapatan perkapita dan kemiskinan. 

2. Bagi pemerintah Kabupaten Bone diharapkan dapat memperhatikan sektor 

perekonomian apa saja yang dapat memberikan peluang kesempatan kerja 

dan penyerapan kerja dalam skala besar bagi masyarakat, sehingga 

problematika pendapatan perkapita dan kemiskinan bisa diatasi dan ditekan. 

Selain itu, pemerintah juga harus membuat kebijakan yang tepat supaya 

sektor-sektor potensial seperti, pendidikan bisa terus ditingkatkan agar 

supaya mampu menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif dan 

lapangan kerja luas dengan berfokus pada padat karya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini maka diharapkan 

dapat menjadi pedoman dalam melakukan penelitian dengan memberikan 

tambahan variabel-variabel lain dan periode penelitian sehingga dapat 

memberikan hasil yang lebih baik dan signifikan dalam menekan angka 

pendapatan perkapita dan kemiskinan.  
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LAMPIRAN  

Lampiran 1 

Tabel 4.1 Perbandingan Presentase Penduduk Miskin Di Kabupaten  

Bone Tahun 2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:BPS Kabupaten Bone, 2023 

 

Tabel 4.2 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut 

Kabupaten Bone Tahun 2017-2022 

Tahun Pendapatan Perkapita 

(Juta Rupiah) 

Pendapatan 

Perkapita (%) 

2008 13,93 2,73 

2009 14,19 2,80 

2010 15,38 2,73 

2011 17,70 2,87 

2012 20,33 3,01 

2013 22,79 3,13 

2014 26,90 3,29 

2015 31,36 3,45 

2016 35,15 3,56 

2017 39,04 3,66 

2018 43,87 3,78 

2019 47,81 3,87 

2020 45,68 3,82 

2021 48,80 3,89 

    2022 53,67 3,98 

                      Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2023 

Tahun Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

Penduduk Miskin 

(%) 

2008 715.787 17,35 

2009 716.777 15,19 

2010 717.682 14,08 

2011 724.923 12,67 

2012 729.516 12,25 

2013 734.119 11,92 

2014 738.515 10,88 

2015 742.527 10,12 

2016 745.864 10,07 

2017 748.711 10,28 

2018 751.323 10,55 

2019 753.694 10,06 

2020 801.775 10,68 

2021 806.750 10,52 

2022 813.188 10,58 
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Tabel 4.3 Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Bone  

Tahun 2017-2022 

Tahun Rata – Rata Lama Sekolah 

2008 5,68 

2009 5,67 

2010 5,71 

2011 5,72 

2012 5,87 

2013 5,91 

2014 6,11 

2015 6,55 

2016 6,76 

2017 6,77 

2018 6,97 

2019 6,98 

2020 7,15 

2021 7,23 

2022 7,36 

        Sumber: BPS Kabupaten Bone,2023 

Tabel 4.4 Tingkat Pengangguran Kabupaten Bone  

Tahun 2017-2022 

Tahun Tingkat Pengangguran (%) 

2008 9,70 

2009 8,27 

2010 5,60 

 2011 6,64 

2012 5,98 

2013 3,51 

2014 3,80 

2015 5,00 

2016 4,36 

2017 4,55 

2018 2,82 

2019 3,01 

2020 3,20 

2021 4,15 

2022 2,27 

                            Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2023 
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Tabel 4.5 Tingkat Inflasi di Kabupaten Bone Tahun 2017-2022 

Tahun Tingkat Inflasi (%) 

2008 14,22 

2009 6,84 

2010 6,73 

2011 3,98 

2012 3,65 

2013 6,86 

2014 8,22 

2015 6,97 

2016 1,50 

2017 5,54 

2018 4,69 

2019 1,64 

2020 1,86 

2021 2,26 

2022 5,52 

                        Sumber: BPS Kabupaten Bone, 2023 
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Lampiran 2 : Hasil Olah Data Model Persamaan 1 

 Coefficientsa 

 

Lampiran 3 : Hasil Olah Data Model Persamaan 2 

Coefficientsa 

a. Dependent Variable: Kemiskinan Y2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,425 ,366  -1,162 ,270 

Pendidikan (X1) ,619 ,048 ,856 12,943 ,000 

Pengangguran (X2) -,038 ,015 -,173 -2,552 ,027 

Inflasi (X3) ,001 ,008 ,006 ,119 ,908 

a. Dependent Variable: Pendapatan Perkapita Y1 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8,425 4,803  1,754 ,110 

Pendidikan (X1) 3,805 2,386 1,115 1,595 ,142 

Pengangguran (X2) ,352 ,234 ,337 1,503 ,164 

Inflasi (X3) ,182 ,093 ,274 1,944 ,081 

Pendapatan Perkapita (Y1) -7,048 3,736 -1,492 -1,887 ,089 
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Lampiran 6: Hasil Uji Asumsi Klasik  

a) Uji Normalitas 

 
 

b) Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Pendidikan X1 ,025 9,334 

Pengangguran X2 ,241 4,152 

Inflasi X3 ,609 1,642 

Pendapatan Perkapita Y1 ,019 8,613 

a. Dependent Variable: Kemiskinan Y2 

 

 

 

 



115 
 

 
 

c) Uji Heteroskedastisitas 

 

 
 

d) Uji Autokorelasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Durbin-Watson 

1 ,937a ,879 ,989 

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Perkapita Y1, Inflasi X3, 

Pengangguran X2, Pendidikan X1 

b. Dependent Variable: Kemiskinan Y2 
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