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ABSTRAK 

 

Nama     : Nur Ramadani Ds 

Nim        : 90300119033 

Judul        : Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan 

Pendapatan Perkapita terhadap Kemiskinan. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan 

manusia, tingkat pengangguran terbuka dan pdrb perkapita terhadap kemiskinan 

di Provinsi Sulawesi Selatan. Manfaat hasil penelitian ini menjadi masukan bagi 

pemerintah dan semua pihak yang memiliki tanggung jawab dalam 

memperhatikan masalah kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang diakses dari Badan 

Puasat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dengan rentang waktu 2004 sampai 

2021. Metode analisis ada yang digunakan adalah metode analisis linear berganda 

dengan menggunakan program eviews12.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak 

memiliki pengaruh terhadap kemiskinan dengan nilai signifikan 0.977 dan 

coefficient regresi 0.002, Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh 

signifikan dengan nilai 0.103 dan coefficient regresi bertanda positif 0.126 

terhadap kemiskinan sedangkan PDRB Perkapita berpengaruh berpengaruh 

signifikan dengan nilai 0.000 dan coefficient regresi bertanda negatif -2.305 

terhadap kemiskinan.  

 

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, 

PDRB Perkapita, Kemiskinan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Data kemiskinan digunakan untuk menilai strategi penanggulangan 

kemiskinan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin 

dengan membandingkan kemiskinan pada waktu dan wilayah yang berbeda. 

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak mudah diukur dan 

membutuhkan konsensus tentang metode pengukurannya (World Bank, 2004). 

Kemiskinan didefinisikan sebagai memiliki standar hidup yang lebih 

rendah daripada masyarakat lainnya. Yang mana standar hidup yang rendah 

berdampak terhadap kesehatan dan kehidupan moral masyarakat miskin. 

Salah satu masalah terbesar di negara berkembang seperti Indonesia adalah 

kemiskinan. Masalah terbesar hingga saat ini adalah kemiskinan, yang mana 

kemiskinan diklasifikasikan atas dua kategori: kemiskinan absolut dan kemiskinan 

relatif. Konsep kemiskinan absolut mensyaratkan suatu kondisi di mana 

pendapatan individu jatuh di bawah ambang batas yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar, termasuk tetapi tidak terbatas pada tempat tinggal, 

pakaian, dan makanan. Ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya, mereka diklasifikasikan sebagai miskin. Fenomena kemiskinan relatif 

dapat dikaitkan dengan adanya distribusi pendapatan yang tidak merata, yang 

menyebabkan ketimpangan bahkan ketika, di mata sebagian orang, kebutuhan 

dasar seseorang telah terpenuhi tetapi pendapatannya tidak berubah. Orang 
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tersebut juga dianggap miskin jika penghasilannya lebih rendah dari pendapatan 

rata-rata lingkungannya (Mukhtar, 2019). 

Ada banyak dampak buruk dari kemiskinan, seperti masalah sosial yang 

mana kemiskinan dapat menghambat suatu bangsa untuk maju secara ekonomi. 

Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat membuat pembangunan ekonomi lebih 

mahal untuk dicapai, yang juga merugikannya. Ketika orang secara konsisten 

menghadapi kekurangan materi dan non-materi, seperti kekurangan pangan, 

kekurangan gizi, kurangnya akses terhadap pendidikan dan pengetahuan, dan 

pembatasan lainnya, maka terjadilah kemiskinan. Wujud nyata kemiskinan 

lainnya, khususnya di kota-kota besar adalah banyaknya orang yang hidup tanpa 

makan dan minum, tidak mempunyai tempat tinggal yang layak, terlebih lagi 

diusir dari sana, selain ribuan pekerja berdemonstrasi melawan ancaman 

inipemutusan hubungan kerja (PHK) dan perlakuan sewenang-wenang bagi 

tenaga kerja perempuan di luar negeri. Selain faktor lain, perilaku asusila seperti 

kolusi dan nepotisme juga berkontribusi terhadap ketidakadilan sosial ekonomi. 

(Rahayu, 2018). 

Kemiskinan juga mempersulit masyarakat dalam menjangkau pendidikan 

yang baik bahkan kesehatan yang baik. Sebagai akibat dari biaya yang sangat 

tinggi terkait dengan pendidikan dan sumber daya keuangan yang terbatas, 

sebagian besar individu mendapati diri mereka tidak dapat mengakses lembaga 

pendidikan, dengan sebagian dari populasi ini terpaksa menghentikan kegiatan 

pendidikan mereka sebelum waktunya. Status ekonomi masyarakat yang kurang 
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mampu menimbulkan tantangan dalam mengakses layanan kesehatan yang 

memadai. 

 
Sumber : BPS Sulawesi Selatan (2023) 

Gambar 1. 1  

Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 (%) 

Pada Gambar 1.1 dapat disimpulkan bahwa penduduk miskin di Provinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2017-2021 menghadapi fluktuasi. Nampak bahwasanya 

kemiskinan di tahun 2017 sampai 2019 menghadapi penurunan dari 9,38% 

menjadi 8,69. Namun pada tahun 2020 sampai 2021 terjadi peningkatan angka 

kemiskinan dari 8,72 menjadi 8,78, akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan 

beberapa masalah ekonomi mandek atau tidak berjalan dengan baik di berbagai 

daerah yang mengakibatkan terjadinya PHK dan penurunan penghasilan. 

pendapatan per kapita masyarakat. 

Dalam penanggulangan kemiskinan yaitu dengan mengatasi semua 

penyebab terjadinya kemiskinan. Berbagai langkah tersebut wajib 

diimplemnetasikan dan ditingkatkan pelaksanaannya, yakni perluasan kesempatan 

kerja dan juga meningkatkan kualitas SDM. 

9,38

9,06

8,69 8,72
8,78

2017 2018 2019 2020 2021

Penduduk Miskin 
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IPM dianggap sebagai faktor yang berkontribusi terhadap prevalensi 

kemiskinan, karena berfungsi sebagai indikator kualitas modal manusia secara 

keseluruhan dalam wilayah geografis tertentu. IPM diklasifikasikan atas 4 

kelompok sesuai pada kriterianya mencakup; endah (< 60%), sedang (≤ 60% IPM 

< 70%), tinggi (≤ 70% IPM < 80%) dan sangat tinggi (≥ 80%). Makin rendahnya 

indeks IPM, otomatis makin rendah pula produktivitas tenaga kerja penduduk, 

yang berarti pendapatan penduduk miskin tidak cukup dalam mencukupi 

kebutuhan setiap harinya. Sehingga pada akhirnya angka kemiskinan di suatu 

wilayah diperparah dengan adanya pembangunan ekonomi yang cukup besar, 

karena tingkat kesejahteraan penduduk yang masih rendah menunjukkan kualitas 

pertumbuhan ekonomi yang rendah (Florencia, 2022).  

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi sebagai indikator 

fundamental dalam kerangka model pembangunan daerah. Pengamatan ini 

menyoroti pentingnya IPM dalam konteks pembangunan daerah. Kekurangan 

modal manusia merupakan faktor fundamental yang berkontribusi terhadap 

prevalensi kemiskinan. IPM dapat digunakan dalam melaksanakan perbandingan 

kinerja negara dan daerah bagi pembangunan manusia (Nur Halisa, 2021).   

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran keberhasilan 

pembangunan berdasarkan kualitas hidup manusia (BPS, 2009). Rendahnya 

produktivitas tenaga kerja penduduk disebabkan oleh rendahnya IPM. Yang mana 

rendahnya pendapatan karena produksi yang rendah. jika tingkat kemiskinan 

meningkat akan mengakibatkan pendapatan yang rendah. Penilaian peningkatan 

kualitas sumber daya manusia melalui penggunaan IPM. 
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Sumber : BPS Sulawesi selatan (2023) 

Gambar 1. 2  

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Selatan  

Tahun 2017-2021 (%) 

Pada Gambar 1.2 bisa disimpulkan bahwasanya Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017-2021 mengalami 

peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2017 sampai 2021 terus 

mengalami peningkat dari 70,34% menjadi 72,24%. Namun, penambahan IPM 

tidak menghasilkan penurunan yang sesuai dalam tingkat kemiskinan yang 

berlaku dalam kerangka waktu yang sama, nampak didalam Gambar 1.1 Pada 

tahun 2021, angka kemiskinan mencapai 8,78%.  

Tingkat pengangguran Terbuka dan indeks pembangunan manusia 

mempengaruhi kemiskinan. Dengan kata lain, untuk mengurangi kemiskinan, 

penting untuk meningkatkan kualitas indeks pembangunan manusia dan 

mengurangi tingkat pengangguran sampai tingkat tertentu. Seperti yang kita 

ketahui, jika IPM suatu daerah berkualitas baik, maka daerah tersebut juga dapat 

mengurangi kemiskinan. Dalam kajian studi ini, Indeks Pemangunan Manusia 

70,34

70,90

71,66
71,93

72,24

2017 2018 2019 2020 2021

Indeks Pembangunan Manusia
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(IPM) dan pengangguran berdampak pada pengurangan kemiskinan (Annisa, 

2022).  

Ketika seseorang menyadari kebutuhan mereka, maka mereka secara alami 

berusaha untuk menjadi warga negara yang produktif. Agar dapat mencukupi 

keperluanbaik pangan dan non pangan, maka penduduk harus produktif sehingga 

mampu mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di 

wilayah tersebut (Samputra & Munandar, 2019). Masalah yang kemudian perlu 

diatasi adalah kurangnya lapangan kerja yang mencukupi dalam penyerapan 

tenaga kerja yang tersedia secara optimal. Saat tenaga kerja yang ada tidak 

terserap secara efisien, banyak orang yang akan menganggur sehingga berdampak 

pada masalah kemiskinan.  

Di Sulawesi Selatan, ketika individu mengandalkan gaji atau penghasilan 

dari upah saat ini, tingkat resistensi berkorelasi erat dengan kemiskinan. Karena 

kekurangan prospek pekerjaan, lebih sedikit orang yang dipekerjakan, yang 

meningkatkan kekerasan. Intensitas perjuangan berbanding terbalik dengan 

kemiskinan. 
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Sumber : BPS Sulawesi Selatan (2023) 

 

Gambar 1. 3  

Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan  

Tahun 2017-2021 (%) 

Pada Gambar 1.3 dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka 

di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Dimana 

pengangguran pada tahun 2017 mencapai 5,61%, namun tahun 2018 sampai 2019 

mengalami penurunan dari 4,94% menjadi 4,62%. Dan kemudian pada tahun 2020 

pengangguran naik menjadi 6,31%. Namun pada tahun 2021 pengangguran turun 

menjadi 5,72.  

Jika perluasan angkatan kerja tidak diimbangi dengan peningkatan 

kesempatan kerja yang sesuai, maka akan menimbulkan masalah pengangguran. 

Dampak pengangguran terhadap kemiskinan dapat terwujud dalam beberapa cara 

(Tambunan, 2001).  

Komponen yang paling penting adalah variabel PDRB Per kapita. 

Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. 

Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah 

penduduk miskin. Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu 

wilayah adalah angka PDRB per kapita.PDRB per kapita sering digunakan 

5,61
4,94

4,62

6,31
5,72

2017 2018 2019 2020 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka
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sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, 

maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan 

semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut. Hal ini berarti juga 

semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. 

Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang (Thamrin, 2001). 

 

Sumber : BPS Sulawesi Selatan (2023)  

 

Gambar 1. 4  

PDRB Per kapita Atas Harga Berlaku di Provinsi Sulawesi SelatanTahun 

2017-2021 (Rp/Juta) 

 

Pada Gambar 1.4 dapat disimpulkan bahwa PDRB Per kapita Provinsi 

Sulawesi Selatan pada tahun 2017-2021 berfluktuasi. Pada tahun 2017 sampai 

2019, PDRB per kapita meningkat dari Rp 47.822,11 menjadi Rp 52.642,08. 

Namun pada tahun 2020 turun kembali menjadi Rp55.675,03 dan kemudian pada 

tahun 2021 kembali meningkat sebesar Rp 59.649,96. Kenaikan PDRB per kapita 

menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Ini berarti pendapatan rata-

rata setiap individu di suatu wilayah akan meningkat.  

47.822,11

52.642,08

57.182,14

55.675,03

59.649,96

2017

2018

2019

2020

2021

PDRB Perkapita
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PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat 

keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah.PDRB adalah nilai 

bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi 

di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana, 2006). PDRB dapat menggambarkan 

kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya.Oleh 

karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing- masing daerah sangat 

bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah 

tersebut.Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor- faktor tersebut 

menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Sedangkan PDRB per kapita 

dapat dihitung dari PDRB harga kosntan dibagi dengan jumlah penduduk pada 

suatu wilayah. 

Kemiskinan dipengaruhi oleh IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan 

PDRB Per Kapita. Peningkatan IPM dan PDRB Per Kapita sangat penting dan 

juga menurunkan pengangguran untuk mengurangi kemiskinan. IPM dan PDRB 

Per Kapita pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebagaimana terlihat dari 

angka-angka di atas, namun angka kemiskinan tidak mengalami penurunan. Dapat 

dilihat bahwa data angka kemiskinan tahun 2021 tidak mengalami penurunan, 

malah meningkat, sama halnya dengan data angka Tingkat Pengangguran 

Terbuka, pada tahun 2021 mengalami penurunan namun tidak berkurang, Angka 

kemiskinan di tahun 2021 justru meningkat. 
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Sehubungan dengan penjelasan latar belakang permasalahan yang sudah 

diuraikan, demikian penulis terdorong melaksanakan kajian studi dengan 

mendalam melalui judul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat 

Pengangguran Terbuka, dan PDRB Per Kapita Terhadap Kemiskinan di 

Provinsi Sulawesi Selatan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berpedoman kepada latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, 

demikian rumusan masalah yang diajukan yakni: 

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan 

di Provinsi Sulawesi Selatan? 

2. Bagaimana Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap 

Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan? 

3. Bagaimana PDRB Perkapita berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi 

Sulawesi Selatan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berpedoman kepada rumusan masalah, demikian tujuan yang ingin dicapai 

melalui pelaksanaan penelitian ini yakni: 

1. Untuk mengetahui Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap 

Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap 

Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Untuk mengetahui Pengaruh PDRB Per kapita terhadap Kemiskinan di 

Provinsi Sulawesi Selatan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan studi ini yaitu: 

1. Diharapkan kajian ini mampu memberi informasi atau gagasan terhadap 

pemerintah atau lembaga lain yang tepat mengenai dampak Indeks 

Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan PDRB Per 

kapita bagi Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan masyarakat bisa 

menyumbangkan kearifan dan wawasan. 

2. Selaku bahan referensi dan literature review untuk akademisi yang 

melaksanakan penelitian berhuubungan Indeks Pembangunan Manusia, 

Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB Per Kapita bagi Kemiskinan 

di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian perolehan penelitian yang 

dilakukan nantinya diharapkan dapat bermanfaat dari segi pemahaman, 

penalaran dan pengalaman peneliti serta untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Kemiskinan  

Kemiskinan mencakup dua gagasan yang berbeda, yaitu kemiskinan 

absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada tingkat 

pendapatan individu atau rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan 

yang ditentukan. Kemiskinan relatif mengacu pada situasi ketika seseorang atau 

keluarga memiliki pendapatan yang melebihi ambang batas kemiskinan, namun 

tetap jauh lebih rendah dari standar yang berlaku dalam komunitas mereka. 

Meskipun demikian, individu atau keluarga terus mengalami keadaan hidup 

yang miskin (Todaro & Smith, 2006). 

Kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan kekurangan yang muncul 

bukan disebabkan orang miskin menginginkannya tetapi fenomena yang tidak 

bisa dicegah oleh keadaan yang ada (Bappenas, 2004). Di sisi lain, definisi 

kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan uang yang cukup untuk 

menutupi pengeluaran penting seseorang, seperti sandang, pangan, papan, 

pendidikan, dan kesehatan (Mubyarto, 2004).  

Teori Lingkaran Setan Kemiskinan ialah sekumpulan kekuatan yang 

berinteraksi satu sama lain yang menciptakan situasi di mana sebuah negara, 

terutama negara berkembang, menghadapi kesulitan dalam menggapai 

pembangunan yang semakin maksimal. Sharp dari sudut pandang ekonomi, 

berusaha mengungkap penyebab kemiskinan. Secara makro, kemiskinan 
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berkembang dari pola kepemilikan sumber daya yang timpang atau tidak merata, 

sehingga terjadi pendistribusian pendapatan yang timpang atau tidak merata. 

Individu yang hidup dalam kemiskinan mungkin memiliki akses terbatas ke 

sumber daya yang kualitasnya di bawah standar. Selain itu, kemiskinan dapat 

dikaitkan dengan kesenjangan dalam kualitas sumber daya manusia. Kehadiran 

modal manusia di bawah standar dikaitkan dengan penurunan produktivitas, 

yang mengakibatkan penurunan tingkat gaji. Minimnya kualitas SDM terjadi 

dikarenakan oleh kurangnya pendidikan, keterpurukan, diskriminasi atau faktor 

keturunan. Perbedaan akses terhadap modal merupakan akar dari ketiga jenis 

kemiskinan ini.  

Ketiga penyebab kemiskinan inipun diturunkan melalui kerangka teoritis 

lingkaran setan kemiskinan, seperti yang dinyatakan oleh Nurkse (1953), yaitu 

“negara miskin menjadi miskin karena miskin”. Skema lingkaran miskin inipun 

bisa diilustrasikan melalui Gambar 2.1. 

 

Sumber : R. Nurkse (1961) 

Gambar 2. 1  

Lingkaran Setan Kemiskinan (the Vicious Circel of Poverty) 
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Gambar di atas mengungkapkan bahwasanya kemiskinan disebabkan 

oleh keterbelakangan, pasar yang tidak sempurna dan kekurangan modal karena 

bentuk kepemilikan sumber daya yang tidak merata yang menjadikan munculnya 

distribusi pendapatan yang tidak merata. Kedua, menyebabkan rendahnya 

produktivitas tenaga kerja, yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia. 

Korelasi ada antara produktivitas yang buruk dan pendapatan rendah. Pengaruh 

pendapatan rendah terhadap investasi dan tabungan akan signifikan. Fenomena 

keterbelakangan dapat dikaitkan, sebagian, dengan tingkat investasi yang tidak 

mencukupi.  

Menurut Nurkse, perangkap kemiskinan memiliki dua siklus, yaitu: 

penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran, rendahnya produktivitas 

merupakan penyebab rendahnya tingkat pendapatan masyarakat yang 

mengakibatkan rendahnya kemampuan menabung. Oleh karena itu, kemampuan 

membentuk modal (investasi) juga rendah sehingga terjadi kelangkaan modal. 

Yang mana pasar untuk semua barang dibatasi di sisi permintaan karena 

pendapatan yang rendah. Minimnya penghasilan masyarakat disebabkan 

produktivitas tenaga kerja yang rendah karena tingkat perkembangan modal 

yang rendah secara historis.  

Karena bahkan mereka yang saat ini tidak dianggap miskin dapat 

melakukannya kapan saja karena masalah seperti krisis keuangan dan penurunan 

harga pertanian, yang mana kemiskinan secara konsisten dikaitkan dengan 

perbedaan dalam distribusi kekayaan dan kerentanan terhadap keadaan yang 

merugikan. Sebab mempengaruhi perilaku seseorang didalam kaitannya dengan 
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investasi, pola produksi, strategi terbaik, dan persepsi terkait keadaan mereka 

sendiri, kerentanan merupakan aspek penting dari kesejahteraan (Haughton dan 

Shahidur 2012).  

Orang miskin dilindungi baik secara materi maupun agama di bawah 

Islam. Imam Ghazali mengatakan bahwa “manfaat agama hanya akan terwujud 

dengan terjaminnya keamanan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia dan 

materi”. Harta sejati yang kita miliki bukanlah benar-benar milik kita. Karena 

didalamnya terkandung hak-hak individu lain yang wajib dihormati. Inipun ada 

di Q.S. Al-Isra' / 17:26: 

رْ تبَْذِيْرًالسَّبيِْلِ اوَاٰتِ ذاَ الْقرُْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ  وَلََ تبُذَ ِ  

Terjemahan: 

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah 

kamu menghambur-hamburkan harta”. (Kementrian Agama RI, 2023) 

 

Dalam kitab tafsir yang dikeluarkan oleh Syekh al-Allamah, Salih bin 

Muhammad Alu asy-Syaikh menafsirkan ayat diatas bahwasanya Allah SWT 

memberikan perintah bagi umat Islam agar selalu berbuat baik terhadap mereka 

yang masih kerabat Anda, dan memberikan hak-hak mereka berupa kebaikan 

dan pengabdian. , dan bantulah mereka yang masih kerabatmu. yang bepergian 

jauh dari keluarga mereka dan kekurangan kekayaan. Dan janganlah kamu 

membelanjakan hartamu untuk hal-hal selain ketaatan kepada Allah atau dengan 

berlebihan dan boros (Shaykh al-Allamah, 2016). 

Kemiskinan disebabkan oleh dua unsur secara umum yakni, factor 

internal dan eksternal. Faktor internal mengacu pada keadaan yang berasal dari 
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dalam diri mereka yang mengalami kemiskinan, termasuk variabel seperti 

penerimaan pasif terhadap situasi mereka, kurangnya upaya dalam upaya untuk 

perbaikan, dan keadaan kesejahteraan fisik yang kurang optimal. Sementara 

faktor eksternal ialah factor yang berasal dari luar masyarakat miskin, misalnya 

terbatasnya akses, sedikitnya pilihan pekerjaan, dan kelangkaan sumber daya 

alam. Hampir faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan itu bersifat 

eksternal (Maipita, 2014). 

Kemiskinan merupakan isu umum yang sering muncul ketika individu 

atau komunitas menghadapi tantangan dalam mencapai dan mempertahankan 

kesejahteraan ekonomi mereka. Yang lebih sering disebut sebagai kebutuhan 

minimum adalah standar hidup. Seseorang bisa dinyatakan miskin jika 

mempunyai penghasilan di bawah rata-rata pendapatan tertentu dan tidak 

mampu mengembangkan dan menghidupi dirinya sendiri (Suryawati, 2004).  

Kemiskinan didefinisikan sebagai seseorang atau sekelompok orang 

benar-benar kekurangan aset dan barang berharga dalam lingkungan tanpa 

modal, pengetahuan, uang, kekuatan fisik, sosial dan hukum, serta akses ke 

pelayanan publik dan peluang bekerja. Tingkat kemakmuran sebuah daerah atau 

negara bisa menggambarkan taraf kemiskinan di daerah/negara tersebut 

(Suparlan, 2000).  

Tersedia sejumlah indicator kemiskinan merujuk kepada BPS (2009) 

diantaranya: 

1. Ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan mendasar 

(sandang, pangan dan papan)  
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2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan dasar yang esensial bagi 

kesejahteraan manusia, seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, 

dan transportasi. 

3. Tidak ada penjamin dimasa depan 

4. Minimnya kualitas SDM dan SDA  

5. Kurangnya apresiasi didalam aktivitas sosial 

6. Minimnya akses ke pekerjaan dan mata pencaharian yang lebih lanjut. 

Meskipun pelaksanaan berbagai program bantuan pemerintah, 

kemiskinan tetap menjadi hambatan dan kekhawatiran yang signifikan. 

Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai metrik kunci untuk menilai tingkat 

kemakmuran di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi berarti 

peningkatan produktivitas, yang pada gilirannya meningkatkan kesempatan 

kerja, yang pada akhirnya mengurangi kemiskinan (Mankiw, 2000).  

2. Indeks Pembangunan Manusia 

Human Development Index (HDI) ialah rata-rata geometris dari indeks 

yang dinormalisasi untuk ketiga komponen indeks ini. Kriteria pertama adalah 

kesehatan atau indeks harapan hidup saat lahir, yang meliputi aspek kesehatan 

kehidupan. Kriteria kedua IPM meliputi aspek kualitas pendidikan, seperti angka 

melek huruf masyarakat. Kriteria ketiga adalah pendapatan nasional bruto per 

kapita dan lapangan kerja yang menghasilkan pendapatan (Sepehrdoust et.all, 

2022). 

Menurut Davies dan Quinlivan (2006), IPM ialah ukuran komparatif dari 

keinginan hidup, tingkat melek huruf, tingkat pendidikan dan standar hidup. 
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengkuantifikasi pencapaian kolektif 

suatu negara di tiga dimensi fundamental pembangunan manusia, khususnya: 

1. Hidup sehat dan panjang umur, yang ditentukan oleh berat lahir. 

2. Angka melek huruf orang dewasa dan penggabungan rasio 

pendaftaran sekolah dasar, menengah, atau kasar digunakan untuk 

menilai pengetahuan. 

3. PDB per kapita produk domestik bruto dalam Paritas daya beli 

digunakan dalam pengukuran standar hidup yang layak. 

Indeks Pembangunan Manusia (HDI) adalah metrik komprehensif yang 

menilai dan membandingkan beberapa aspek pembangunan manusia, termasuk 

harapan hidup, pendidikan, dan kualitas hidup, di semua negara secara global. 

IPM digunakan sebagai alat untuk mengkategorikan suatu bangsa ke dalam salah 

satu dari tiga klasifikasi: maju, berkembang, atau tidak berkembang. Selain itu, 

ini berfungsi sebagai alat untuk menilai pengaruh kebijakan ekonomi terhadap 

kualitas hidup secara keseluruhan (Davies dan Quinlivan, 2006). 

IPM berguna dalam melaksanakan perbandingan atas kinerja. Fenomena 

pembangunan manusia dapat dilihat baik dalam konteks intra-urban maupun 

antar-urban, maupun dalam konteks perbandingan antar negara. IPM juga 

termasuk indicator yang menguraikan jumlah penduduk di salah satu wilayah 

tersebut sebagai hasil pembangunan yang merupakan atas pelayanan kesehatan, 

pendapatan, pendidikan. Orang yang berpendidikan dan sehat juga dapat 

meningkatkan produktivitas suatu masyarakat dan juga dapat meningkatkan 
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belanja konsumen, jika belanja konsumen menghadapi peningkatan otomatis 

kemiskinan di sebuah daerah bisa berkurang (Mudrajad, 2006).  

Pilar pembangunan manusia, menurut Islam adalah sabda atau 

kemaslahatan umat manusia. Peningkatan pembangunan manusia dapat 

memberikan hasil positif melalui penekanan yang disengaja pada perbaikan dan 

optimalisasi sumber daya manusia, pengetahuan dan keimanan, dapat 

melahirkan generasi baru yang intelektual, maju dan spiritual yang beriman dan 

berketuhanan. Pekerjaan wajib dilaksanakan bagi mereka yang mengetahui 

ilmunya maupun ahli dalam keahliannya, menurut Islam, firman Allah SWT 

Q.S. Al-Israh' / 17: 36:   

ٰٓئِكَ كَانَ  وَلََ تقَْفُ مَا ليَْسَ  ٰـ لَكَ بِهۦِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفؤَُادَ كُلُّ أوُ۟لَ

 عَنْهُ مَسْـُٔولًَا      

Terjemahan: 

“Dan tidak mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Karena 

pendengaran, penglihatan dan hati nurani mereka, mereka akan dimintai 

pertanggungjawaban. Dan janganlah mengikuti apa yang tidak kamu 

ketahui.” (Kementerian Agama RI, 2023) 

 

Dalam kitab tafsir keluaran Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’ad 

menafsirkan Q.S. Al-Isra’ : 36 “Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 

hati, segenap hal tersebut bertanggung jawab.” Sudah sepantasnya seorang 

hamba mengetahui bahwa dia akan bertanggung jawab atas semua yang dia 

katakan dan lakukan dan (bagaimana) menggunakan anggota tubuh yang telah 

Allah ciptakan untuk beribadah kepada-Nya, untuk menyiapkan jawaban atas 

pertanyaan. bertanya (akan ditanya). Ini hanya dapat dilakukan dengan 
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menggunakannya (hanya) dalam konteks pengorbanan diri (ibadah) kepada 

Allah, meninggalkan agama ini (hanya) kepada-Nya dan memotongnya dari 

semua yang dibenci Allah (Syaikh Abdurrahman, 2016).  

Indikator Pembangunan Manusia adalah indikator gabungan yang 

menilai kinerja rata-rata sebuah negara pada tiga dimensi utama pembangunan 

manusia: usia, tingkat pendidikan dan standar hidup. Kisaran Indeks 

Pembangunan Manusia adalah dari 0 hingga 100. Evaluasi suatu wilayah 

geografis atau kemajuan bangsa tertentu dalam tiga aspek utama pembangunan 

manusia, yaitu harapan hidup, pengetahuan, dan kualitas hidup yang adil, yang 

diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketiga indikator tersebut 

dinilai dengan menggunakan metrik harapan hidup, tingkat pendidikan, dan 

pengeluaran per kapita. Sebaliknya, dari segi sosial (pendidikan dan kesehatan), 

tampaknya aspek yang terlibat jauh lebih beragam dibandingkan bila IPM hanya 

didasarkan pada pengeluaran per kapita yang terbatas pada memperhitungkan 

perubahan situasi ekonomi. wilayah atau negara berdasarkan pendapatan 

tahunan. pada kualitas hidup orang. IPM memiliki hubungan tidak langsung 

yang konsisten dengan kesejahteraan sosial. Dalam artian lain, makin tingginya 

atau semakin baik masing-masing komponen IPM, semakin besar pula dampak 

positifnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (Yunitasari, 2007).  

Membandingkan perbedaan regional dan nasional dalam Mewujudkan 

pembangunan manusia dilakukan melalui IPM. IPM ialah ukuran kemampuan 

warga suatu daerah untuk menggunakan hak hukumnya atas hal-hal seperti uang, 
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perawatan kesehatan, pendidikan, dan keperluan mendasar sejenisnya (Kuncoro, 

2010).  

IPM dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai indikator 

tolok ukur pembangunan manusia untuk menilai tingkat kesejahteraan di antara 

individu. Empat faktor yang dipergunakan didalam perhitungan indeks ini ialah 

rata-rata lama di sekolah, tingkat melek huruf, harapan hidup, dan daya beli. 

Sementara statistik untuk angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah 

menunjukkan hasil melalui dimensi pengetahuan atau komponen pendidikan, 

angka harapan hidup menggambarkan kualitas hidup yang panjang dan sehat 

(dimensi kesehatan) (UNDP, 2004). 

3. Tingkat Pengangguran Terbuka 

Masalah pengangguran tetap menjadi tantangan yang signifikan di 

beberapa negara. Berbagai strategi pembangunan ekonomi ditujukan guna 

mengurangi tingkat pengangguran. Ekonom menyelidiki pengangguran untuk 

memahami penyebabnya dan kebijakan yang mempengaruhinya. Beberapa 

langkah, seperti program pelatihan kejuruan, telah diperkenalkan, menciptakan 

banyak lapangan kerja baru dan meminimalisir masalah yang dihadapi oleh para 

pengangguran. Akan tetapi, inisiatif ini secara tidak sengaja menyebabkan lebih 

banyak pengangguran (Mankiw, 2000). 

Pengangguran didefinisikan sebagai penduduk yang aktif secara ekonomi 

tetapi tidak bekerja atau aktif mencari pekerjaan. Adanya tingkat pengangguran 

yang tinggi berpotensi menghambat proses kemajuan ekonomi. Menurut 

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), individu yang diklasifikasikan 
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sebagai pengangguran terdaftar adalah orang-orang dalam populasi usia kerja 

yang telah berhenti bekerja selama jangka waktu tertentu, memiliki kemauan 

untuk terlibat dalam pekerjaan, dan secara aktif mencari peluang kerja (Nanga, 

2007). 

Seperti yang Allah nyatakan, Islam mewajibkan semua Muslim untuk 

bekerja. Q.S. At-Taubah / 19:105: 

لِمِ ٱلْغَيْبِ  ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُۥ وَٱلْمُؤْمِنوُنَ ۖ وَسَترَُدُّونَ إلَِىٰ عَٰ وَقلُِ ٱعْمَلوُا۟ فسََيرََى ٱللََّّ

دةَِ فَينُبَ ئِكُُم بمَِا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ   وَٱلشَّهَٰ

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 Mengetahui yang ghaib dan yang 

Nyata, kemudian Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang telah 

kamu kerjakan” (Kementerian Agama RI, 2023) 

 
Dalam kitab tafsir terbitan Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, 

Allah berfirman, “Dan nyatakanlah”, kepada orang-orang munafik, “Kerjakan 

sendiri”, pada pekerjaan yang kamu anggap sesuai. , jangan berpikir begitu. 

Tindakan Anda akan disembunyikan dari Tuhan, "maka Tuhan, para utusan-Nya 

dan orang-orang beriman akan memperhatikan bahwasanya itu adalah pekerjaan 

Anda." Artinya, karya Anda pastinya bisa terlihat dan terbukti. “Dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, 

kemudian Dia akan menunjukkan terhadapmu kebaikan dan keburukanmu. Ini 

mengandung ancaman yang kuat bagi mereka yang bersentuhan denganmu. Itu 

bisa berarti apa pun yang kamu laksanakan, baik atau buruk, Allah akan melihat 
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Anda dan Dia bisa menunjukkan utusan dan hamba-Nya.Pengikutnya, orang 

percaya, bahkan jika itu adalah praktik batin (Syaikh Abdurrahman, 2016).  

Pengangguran juga berperan penting dalam memberi pengaruh bagi 

angka kemiskinan di Indonesia. Merujuk kepada Sukirno (2006), pengangguran 

berdampak pada berkurangnya pendapatan masyarakat dan tingkat kemakmuran 

yang dicapai. Sedangkan penurunan kesejahtraan akan menimbulkan banyak 

tantangan terutama kemiskinan. Tenaga kerja yang berkembang pesat akan 

menciptakan tekanan baru pada perekonomian, terutama dalam hal penciptaan 

lapangan kerja atau pertumbuhan. Jika tawaran pekerjaan baru tidak tersedia 

untuk seluruh angkatan kerja, bagian dari angkatan kerja ini akan bergabung 

dengan barisan yang telah menganggur (Dumairy, 1996).  

Berikut adalah sejumlah unsur yang berkontribusi terhadap 

pengangguran (Sukirno, 2006): 

1. Jumlah lapangan kerja yang mana keterbatasan jumlah posisi yang 

tersedia, tidak mampu menampung semua pelamar kerja. 

2. Pencari kerja memiliki kemampuan yang terbatas, sehingga tidak dapat 

mengisi lowongan pekerjaan sebab tidak mencukupi standar keahlian 

dan keterampilan. 

3. Keterbatasan informasi yakni tidak mengetahui sektor usaha yang 

menginginkan tenaga kerja dan kualifikasi yang dibutuhkan. 

4. Pekerjaan tidak tersebar secara merata misalnya, ada banyak pekerjaan 

yang tersedia di daerah perkotaan tetapi sangat sedikit di daerah 

pedesaan. 
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5. Kebijakan pemerintah yang kurang memadai, yaitu ketidakmampuan 

pemerintah dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan sektor 

modern. 

6. Upaya pemerintah yang rendah dalam mengadakan pelatihan 

ketenagakerjaan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja. 

Pengangguran adalah tantangan ekonomi makro yang signifikan yang 

berdampak langsung pada kelangsungan hidup individu. Bagi sebagian besar 

individu, pengalaman kehilangan pekerjaan menyebabkan penurunan kualitas 

hidup mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika 

masalah pengangguran menjadi topik yang sering dibahas dalam wacana politik, 

dengan para politisi secara teratur menyatakan bahwa langkah-langkah yang 

mereka usulkan akan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja (Mankiw, 

2000). 

Pengangguran mengacu pada individu dalam angkatan kerja yang tidak 

terlibat dalam pekerjaan atau secara aktif mencari pekerjaan. Ini mencakup 

individu yang belum pernah bekerja, mereka yang sedang bekerja, individu yang 

sedang dalam proses mendirikan bisnis mereka sendiri, mereka yang telah 

berhenti mencari pekerjaan karena kesulitan pasar kerja yang dirasakan, dan 

individu yang bekerja tetapi belum memulai. bekerja. Penghitungan tingkat 

pengangguran melibatkan penentuan proporsi individu yang secara aktif mencari 

pekerjaan tetapi tidak dapat memperolehnya, dibagi dengan jumlah keseluruhan 

individu dalam angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka hampir sama 

dengan kemiskinan mempengaruhi daya beli masyarakat sehinggah 
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menyebabkan masalah pertumbuhan ekonomi. Sehingga masalah pengangguran 

harus disegera diatasi untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi (Nurmainah, 

2013).   

4. PDRB Perkapita  

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat diukur dengan kenaikan PDRB 

per kapita. PDRB per kapita dihitung dengan membagi PDRB terhadap jumlah 

penduduk pertengahan tahun. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa tingkat 

kesejahteraan penduduk akan tercapai jika PDRB per kapita meningkat lebih 

cepat di bandingkan pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk yang besar 

merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil produksi. Jumlah penduduk 

merupakan salah satu dari empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi (Sukirno, 2006). 

PDRB per kapita (Produk Domestik Regional Bruto per kapita) adalah 

sebuah indikator ekonomi yang mengukur nilai total produksi barang dan jasa dari 

suatu wilayah (biasanya sebuah negara atau wilayah administratif) dibagi dengan 

jumlah penduduknya. PDRB per kapita sering digunakan sebagai salah satu cara 

untuk mengukur tingkat kemakmuran dan perkembangan ekonomi suatu wilayah 

(Prima, 2011). 

Ayat ini menjelaskan bahwa prinsip-prinsip yang dianut dalam Al-Qur'an 

yang berkaitan dengan pembentukan kesejahteraan masyarakat tidak hanya 

mencakup aspek material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual. Raihlah 

kemakmuran di dunia dan raih juga kemakmuran dengan ampunan Allah di 

akhirat Q.S. Saba' / 34: 15: 
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شِمَالٍ ۖ کُلُ  ۚ لَقدَۡ كَانَ لِسَباٍَ فِىۡ مَسۡكَنهِِمۡ اٰيةٌَ  زۡقِ رَب كُِمۡ وَاشۡكُرُوۡا  جَنَّتٰنِ عَنۡ يَّمِيۡنٍ وَّ وۡا مِنۡ ر ِ

رَبٌّ غَفوُۡرٌ   لَهٗؕ  بلَۡدةٌَ طَي ِبَةٌ وَّ

Terjemahan: 

“Sesungguhnya untuk kaum Saba' terdapat tanda (kekuasaan Allah) di 

tempat kediaman mereka, yaitu dua kebun di kanan dan di kiri. (kepada 

mereka dikatakan):"Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) 

Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri 

yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun” 

(Kementrian Agama RI, 2023). 

 

Pengucapan Saba dalam kitab tafsir Jalalain (Sungguh untuk orang Saba). 

Nama Saba adalah suku Arab yang berasal dari tanah air leluhur mereka di 

Yaman, di mana terdapat tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Secara 

khusus, dua Jannataani Singing Garden di kanan dan kiri lembah tempat mereka 

tinggal diubah menjadi Aayatun Singing Badal. Dan beri tahu mereka, "Makan 

makanan Tuhanmu dan berterima kasih padanya." untuk apa yang telah dia 

berikan kepada mereka, dalam bentuk penerima manfaat di tanah Sheba. Negara 

Anda tidak lagi memiliki tanah berbahaya, ular, kalajengking, nyamuk, lalat, dan 

lalat penghisap darah. Kutu pada pakaian orang asing akan langsung mati jika 

masuk ke negara itu karena udara di Sheba sejuk dan segar. Selanjutnya, Allah 

Maha Pengampun (Jalaluddin Al-Mahalli, 2015).   

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. 
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besaran pendapatan suatu masyarakat dapat digambarkan melalui PDRB 

per kapita. PDRB per kapita juga dipandang sebagai salah satu faktor yang 

mempengaruhi kesejahteraan manusia. Semakin tinggi pendapatan per kapita 

suatu wilayah, maka akan mencerminkan adanya peningkatan perekonomian 

masyarakat (Hudoyo & Mahmud, 2014). 

PDRB sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi 

PDRB suatu daerah, maka akan semakin besar pula pendapatan masyarakat 

daerah. Hal ini dikarenakan PDRB yang dihitung menjadi PDRB per kapita 

merefleksikan pendapatan per kapita. Tingginya PDRB per kapita juga 

mencerminkan perolehan pendapatan yang lebih tinggi. Tinggi rendahnya 

pendapatan per kapita mencerminkan tingkat daya beli penduduk di suatu 

daerah, dengan itu semakin besarnya pendapatan maka akan semakin besar juga 

pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang 

kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu, PDRB per kapita berpengaruh positif 

terhadap capaian nilai IPM. Sehingga, apabila PDRB per kapita mengalami 

peningkatan maka penambahannya juga akan meningkatkan IPM (Larasati, 

2018). 

(Mahendra, 2017) menyatakan bahwa PDRB per kapita dapat   

digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi  yang  lebih  baik karena  

lebih tepat dalam mencerminkan kesejahteraan  penduduk  suatu  daerah 

daripada nilai PDRB-nya saja. Dalam hal ini PDRB per kapita dapat 

menggambarkan pembangunan ekonomi di suatu wilayah yang bisa 

menggambarkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.  
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B. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Kemiskinan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah metrik yang digunakan untuk 

menilai tingkat pembangunan manusia yang dicapai oleh suatu daerah atau 

bangsa tertentu. Kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai diantisipasi 

akan mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja, sehingga segera 

berkontribusi pada penurunan tingkat pendapatan dan selanjutnya memperburuk 

kemiskinan. Menurut Prasetyo dan Sukmawati (2018), peningkatan IPM 

berpotensi meningkatkan kemampuan individu dalam memerangi kemiskinan, 

dengan penekanan khusus pada pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Ada 

hubungan terbalik antara kualitas sumber daya manusia dan tingkat kemiskinan, 

di mana penurunan yang pertama menyebabkan penurunan yang kedua, dan 

sebaliknya (Daton et al., 2020). 

IPM merupakan parameter pembangunan di sebuah wilayah yang 

berkaitan dengan negatif terhadap kemiskinan. Makin tingginya IPM otomatis 

makin bagus kualitas hidup manusia (Alhudhori, 2017). 

Upaya meningkatkan IPM menuntut peningkatan kualitas SDM guna 

meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi jumlah penduduk miskin. 

Peningkatan produksi masyarakat dapat dikaitkan dengan adanya pendidikan 

berkualitas tinggi dan kondisi kesehatan yang kuat, yang nantinya mampu 

membuat peningkatan bagi konsumsi dan pengeluaran, dan pada saat yang sama 

peningkatan konsumsi dan pengeluaran, kemiskinan akan berkurang (Suripto & 

Subayil, 2020).   
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2. Hubungan Pengangguran terhadap Kemiskinan 

Bila penghasilan masyarakat turun, otomatis bisa berpengaruh bagi 

kesejahteraan masyarakat yang akan meningkat kemungkinan Mereka menjadi 

miskin akibat tidak adanya pendapatan. Hal ini menunjukkan adanya korelasi 

positif antara tingkat pengangguran dengan jumlah penduduk yang tidak mampu 

melakukan kegiatan produktif, sehingga mengakibatkan penduduk tidak mampu 

memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga memperparah kebutuhan dasarnya. 

Semakin besar angka kemiskinan yang terjadi, bila kondisi yang diperlukan 

tidak terpenuhi (Putra & Arka , 2018). 

Dampak negatif bertambahnya angkatan kerja atau pengangguran dapat 

menurunkan pendapatan masyarakat sehingga menurunkan kesejahteraan 

masyarakat akibat pengangguran dan memperbesar peluang masyarakat untuk 

terjebak dalam kemiskinan (Sukirno, 2006). 

Tingkat pengangguran dan kemiskinan tidak dapat dipisahkan. Dimana 

mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap ataupun bekerja paruh waktu 

yang hidup dalam masyarakat miskin. Pencari kerja yang lebih banyak, tetapi 

prospek pekerjaan yang lebih sedikit, akan memperburuk jumlah pengangguran, 

menyiratkan bahwa Tingkat pengangguran yang tinggi berpotensi 

mengakibatkan berkurangnya tingkat pendapatan sehingga berkontribusi 

terhadap terjadinya kemiskina. Kemiskinan diakibatkan oleh kegagalan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar (Arsyad, 2010). 
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3. Hubungan PDRB Perkapita terhadap Kemiskinan 

Apabila pertumbuhan PDRB tinggi diikuti dengan pertumbuhan PDRB per 

kapita tinggi pula, maka mengindikasikan bahwa 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 (Norton, 2002). 

Rata-rata tingkat pendapatan nasional dan besarnya kesenjangan 

pendapatan merupakan dua faktor penentu utama kemiskinan di suatu negara. 

Bahkan di negara-negara  melalui pendapatan per kapita tinggi, tingkat 

kemiskinan akan tetap tinggi sampai pendapatan merata di negara-negara 

tersebut. Selain itu, kemiskinan akan lebih merajalela jika rata-rata pendapatan 

nasionalnya rendah (Todaro dan Smith, 2006). 

C. Penelitian Terdahulu 

Penulis berpedoman kepada kajian studi terdahulu selaku sumber inspirasi 

dalam memperkuat teori yang dipergunakan saat melaksanakan analisis data. 

Penulis studi sebelumnya tidak menemukan judul penelitian yang mirip dengan 

judul penelitian mereka. Akan tetapi, peneliti menggunakan sejumlah makalah 

selaku referensi untuk menyempurnakan bahan kajian studi ini. 

 

 

 



31 

 

 

 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti/ 

Tahun 

Judul  

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Hasil  

Kesimpulan 

1. Zakaria (2020) 

 

Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Pendidikan dan 

Pengangguran 

Terhadap Tingkat 

Kemiskinan di 

Kota Makassar. 

metode 

kuantitatif 

deskriptif 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi dan 

pengangguran berpengaruh 

positif terhadap tingkat 

kemiskinan. Sedangkan 

untuk variabel tingkat 

pendidikan berdasarkan 

Rata-rata Lama Sekolah 

berpengaruh negatif 

terhadap tingkat 

kemiskinan. 

2. Yunie Rahayu 

(2018)  

Analisis Pengaruh 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia, PDRB 

Perkapita, dan 

Jumlah 

Pengangguran 

Terhadap Jumlah 

Penduduk Miskin 

di Provinsi Jambi 

Metode 

Kuantitatif 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

variabelnya adalah 

pembangunan manusia 

indeks (IPM) berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap penduduk miskin 

di 

Provinsi Jambi, PDRB per 

kapita berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

jumlah penduduk miskin 

di Provinsi Jambi, jumlah 

pengangguran dan 

banyaknya pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap penduduk miskin 

di 

Provinsi Jambi.. 

3. Annisa dan 

Nasruddin 

(2022)  

Pengaruh Tingkat 

Pengangguran, 

Indeks 

Metode 

Kuantitatif 

Pengaruh ditiga variabel 

seperti Tingkat 

Pengangguran, Indeks 
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Pembangunan 

Manusia dan 

Investasi Terhadap 

Kemiskinan di 

Kalimantan Selatan 

Pembangunan Manusai 

dan Investasi terhadap 

Kemiskinan di provinsi 

Kalimantan Selatan yang 

secara parsial yang hasil 

diantaranya: 

1. Tingkat Pengangguran 

Terbuka berpengaruh 

signifikan terhadap 

Kemiskinan di Kalimantan 

Selatan.  

2. Indeks Pembangunan 

Manusia berpengaruh 

signifikan terhadap 

Kemiskinan di Kalimantan 

Selatan.  

3. Investasi tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Kemiskinan di 

Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

4. Variabel – variabel 

Tingkat Pengangguran , 

Indeks Pembangunan 

Manusia dan Investasi 

yaitu berpengaruh 

signifikan simultan 

terhadap Kemiskinan di 

Kalimantan Selatan. 

4 Saparuddin 

Mukhtar, Ari 

Saptono, As’ad 

Samsul Arifin 

(2019)  

Analisis Pengaruh 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia dan  

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka Terhadap 

Kemiskinan di  

Indonesia 

Metode 

Kuantitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

indeks pembangunan 

manusia berpengaruh 

signifikan negatif terhadap 

kemiskinan. Sementara itu 

tingkat pengangguran 

terbuka tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kemiskinan di Indonesia. 
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D. Kerangka Pemikiran 

Kerangka konseptual berfungsi sebagai penjelasan sementara untuk 

mengkarakterisasi gejala yang menjadi titik fokus suatu masalah. Kajian studi 

inipun difokuskan pada IPM, Tingkat Pengangguran dan Pendapatan Per Kapita 

Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki kaitan dengan 

judul yang diangkat oleh peneliti. 

Berdasarkan uraian diatas, demikian bisa dirancang kerangka pikir 

penelitian ini yakni: 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

Indeks Pembangunan Manusia 

(X1) 

Pengangguran  

(X2) 

Pendapatan Perkapita 

(X3) 

Kemiskinan 

(Y1) 
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E. Hipotesis 

Hipotesis adalah proposisi sementara yang membutuhkan verifikasi 

empiris untuk menetapkan validitasnya dalam konteks praktis atau dunia nyata. 

Merujuk kepada kerangka studi yang telah diuraikan, demikian penulis membuat 

hipotesis yang hendak diujikan validitasnya dengan menggunakan pendekatan 

statistik yaitu: 

1. H1: Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. H2: Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positf dan 

signifikan terhadap Kemiskinan  di Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. H3: Diduga PDRB Perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini dapat dipahami sebagai sarana, langkah atau prosedur 

yang kemudian akan digunakan untuk mencapai tujuan akhir dari suatu penelitian. 

Teknik penelitian dapat didefinisikan sebagai pendekatan ilmiah yang sistematis 

dan ketat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan yang jelas dan 

aplikasi yang dimaksudkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

kuantitatif untuk menguji pengaruh faktor independen terhadap variabel 

dependen, Sugiyono, 2016). 

B. Jenis dan Sumber Data 

Data sekunder merujuk kepada BPS Provinsi Sulawesi Selatan merupakan 

jenis data yang dipergunakan pada studi ini. Data sekunder adalah kategori luas 

informasi yang telah tersedia dan secara sadar dikumpulkan bagi pengkaji dalam 

melengkapi kebutuhan data penelitian. Informasi ini biasanya disajikan sebagai 

grafik, bagan, atau label dengan informasi. Sumber data berasal dari informasi 

yang telah dikumpulkan oleh organisasi yang berspesialisasi dalam pengumpulan 

data, selanjutnya dibuat dapat diakses untuk dimanfaatkan oleh individu atau 

badan yang membutuhkan data tersebut. 

C. Metode Pengumpulan Data 

dengan mengumpulkan informasi menggunakan instrumen yang dirancang 

untuk mengotomatisasi dan merampingkan proses. Instrumen yang dipergunakan 

ialah publikasi ilmiah, dokumen, dan laporan yang berkaitan pada masalah 
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penelitian yang diperoleh melalui metode penelitian kepustakaan untuk 

pengumpulan data. Teknik kedua melibatkan penggunaan tinjauan pustaka 

(metode dokumentasi) berdasarkan informasi yang telah disediakan untuk umum 

oleh suatu organisasi. Informasi tersebut dapat ditelaah dengan mengunjungi 

website lembaga yang berlaku di BPS (Sudaryono, 2019).  

D. Teknik Analisis data 

Analisis liniar berganda adalah teknik yang dipergunakan didalam 

melaksanakan analisis data yang terkumpul. analisis regresi linear banyak 

mengacu pada model regresi linear dengan banyak variabel independen. 

Penggunaan analisis regresi linier berganda digunakan untuk memastikan sejauh 

mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini 

mengkaji hubungan antara kemiskinan sebagai variabel dependen dan tiga 

variabel independen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat 

Pengangguran Terbuka, dan PDRB Per kapita. Adapun bentuk persamaan 

menggunakan variabel bebas dan terikat, yaitu:  

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e  …………………………... (1) 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 Ln X3 + e …...………………….. (2) 

Ket:  

Y = Tingkat kemiskinan (%) 

α = Konstanta  

β = Koefisien  

X1= Indeks Pembangunan Manusia (%) 

X2 = Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 

LnX3 = PDRB Perkapita (Rp) 

e = Error term 
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Berikut adalah tahapan analisis yang akan dilakukan: 

1. Uji asumsi klasik 

Uji yang berguna dalam memastikan bahwasanya data yang hendak 

diolah tidak menyimpang dari ciri khas data yang baik. Uji asumsi klasik yang 

dilaksanakan diantaranya: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas menentukan apakah variabel dependen dan 

independen dalam model regresi linier terdistribusi secara teratur. Karena 

model regresi yang berhasil membutuhkan data yang normal. 

Uji Jarque Bera dipergunakan dalam menetapkan normalitas data, 

pada investigasi ini, Jarque-Bera ialah uji statistik yang berguna dalam 

menilai apakah data berdistribusikan normal ataukah tidak. Tes inipun 

melaksanakan pengukuran daya pembeda dari skewness dan kurtosis data. 

Keputusan apakah residual berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat 

secara sederhana melalui perbandingan hasil J-B Probability (Jarque-Bera) 

yang dihitung melalui taraf alpha 0,05 (5%). Bila J-B hitung melampaui 

0,05 demikian residual berdistribusikan normal. Namun bilamana prob. JB 

count kurang dari 0,05, sehingga tidak cukup bukti dalam mengungkapkan 

residual berdistribusikan normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas berusaha menilai apakah variabel bebas didalam 

model regresi mempunyai kaitan linier yang baik. Tidak akan ada hubungan 

dari variabel independen dimodel regresi yang kuat. Perolehan tolerance 
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atau nilai VIF dapat menunjukkan tersedianya gejala multikolinearitas. 

Batasi toleransi 0,10 atau VIF 10. Bilamana perolehan tolerance 0,10 atau 

VIF > 10 demikian tersedianya multikolinearitas. Namun bilamana 

Tolerance > 0,10 atau VIF < 10 demikian tanpa tersedianya 

multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menentukan apakah berlangsungnya 

peningkatan varian residual pada satu pengamatan kepengamatan 

berikutnya dalam model regresi. Ketika variasi berbeda, ini disebut 

sebagai heteroskedastisitas. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk 

mendapat hasil dari pengujian ini, yaitu menggunakan metode grafik 

dan metode uji statistik, dimana dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan uji statistik berupa Uji Glejser. Jika nilai probabilitasnya 

> 0.05 maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas, namun 

sebaliknya terjadi heteroskedastisitas ketika nilai probabilitas < 0,05. 

d. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi dapat ditemui ketika ada contoh pengamatan 

berurutan yang menunjukkan saling ketergantungan. Masalah ini 

berkembang karena kurangnya independensi residu di berbagai pengamatan. 

Model regresi yang ideal adalah model yang tidak menunjukkan 

autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk menilai adanya hubungan 

antara kesalahan pada tahun berjalan (periode t) dengan tahun sebelumnya 

(periode t-1) di dalam model regresi linier. Masalah autokorelasi muncul 
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disaat adanya korelasi. Uji Durbin-Watson dapat menentukan apakah ada 

gejala autokorelasi. 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Koefesien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi mencoba melakukan pengukuran sejauh mana 

variasi dalam variabel independen mampu menguraikan variasi dalam 

variabel dependennya. 

b. Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji T) 

Uji t digunakan dalam mengetahui sejauh mana suatu variabel 

independent mempengaruhi variabel lain dengan menjelaskan variabel 

dependen. Jika tingkat signifikansi yang diamati melebihi 0,05, dapat 

disimpulkan bahwa tidak cukup bukti yang menunjukkan bahwa variabel 

independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Ketika ambang batas signifikansi di bawah 0,05, menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan secara statistik antara variabel independen dan 

variabel dependen. 

c. Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 

Uji statistik f dipergunakan dalam menilai seberapa baik kedua 

variabel independent menjelaskan variabel dependen pada waktu yang 

sama. Uji F dihitung dengan mengambil nilai Fhitung > dari F-tabel dan 

mengalikannya dengan 0,05 jika nilainya signifikan. 
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E. Defenisi Oprasional Variabel 

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan sifat-sifat yang 

diujikan dan diukur. Dibawah ini ialah definisi dari variable yang diujikan: 

1. Kemiskinan 

Kemiskinan mengacu pada keadaan di mana seseorang kekurangan 

sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

kelangsungan hidup, seperti akses ke makanan, atau tidak dapat memenuhi 

kebutuhan sehari-hari termasuk makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, 

perawatan kesehatan yang layak, dan standar hidup yang layak. Dan diukur 

dalam satuan persen (%). 

2. Indeks pembangunan manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah metrik penting yang 

digunakan untuk menilai tingkat pencapaian dalam meningkatkan kualitas 

keberadaan manusia melalui pembangunan. Untuk mengevaluasi kinerja 

pembangunan manusia di tiga tujuan utama, yaitu harapan hidup, 

pengetahuan, dan tingkat kehidupan yang memuaskan, yang berfungsi 

sebagai indikator kualitas keberadaan manusia secara keseluruhan. 

Selanjutnya diukur dengan menggunakan satuan angka IPM (%). 

3. Tingkat Pengangguran Terbuka 

Pengangguran mengacu pada keadaan di mana seseorang tidak 

terlibat dalam pekerjaan yang menguntungkan atau secara aktif mencari 

pekerjaan, namun menjadi bagian dari angkatan kerja. Dan diukur melalui 

satuan persen (%). 
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4. PDRB Per kapita 

Indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan atau daya 

beli rata-rata penduduk suatu wilayah atau negara. Semakin tinggi PDRB 

per kapita, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan rata-rata penduduknya, 

karena mereka memiliki lebih banyak sumber daya ekonomi yang tersedia 

untuk dikonsumsi atau diinvestasikan. Dan diukur dengan menggunakan 

satuan rupiah (Rp). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a) Letak Geografis dan Batas Wilayah 

Provinsi Sulawesi Selatan terletak di antara garis lintang 0°12' dan 8° 

selatan dan 116°48' dan 122°36' timur. Luas totalnya di darat adalah 45.764,53 

km2. Melalui Sulawesi Tengah dan Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi 

Tenggara di timur, Selat Makassar di barat, dan Laut Flores di selatan, provinsi ini 

berkembang. 

Kabupaten Luwu Utara yang luasnya 7.365,51 km2 atau 15,98% dari luas 

Provinsi Sulawesi Selatan seluas 46.083,94 km2 merupakan kabupaten terluas di 

Sulawesi Selatan. Sebanyak 67 aliran sungai telah tercatat, dengan Sungai 

Saddang mengalir melalui Kabupaten Tanah Toraja, Enrekang, dan Pinrang 

sepanjang 150 kilometer. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan rumah bagi Danau 

Tempe dan Sidenreng di Kabupaten Wajo serta Danau Matano dan Towuti di 

Kabupaten Luwu Timur. Puncak tertinggi yang dilalui adalah Gunung Rantemario 

yang menjulang 3.470 mdpl dan membelah Kabupaten Enrekang dan Luwu. 

Musim kemarau dan musim hujan merupakan dua musim utama di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

b) Kondisi Demografi 

Total penduduk di Sulawesi Selatan tahun lalu adalah 9.073,509 juta jiwa. 

Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata selama dekade terakhir adalah 1,18%. 
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Tabel 4. 1  

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan  

Tahun 2023 
 

No Wilayah Jumlah Penduduk (Jiwa) 

1 Kepulauan Selayar 137.071 

2 Bulukumba 437.607 

3 Bantaeng 196.716 

4 Jeneponto 401.610 

5 Takalar 300.853 

6 Gowa 765.836 

7 Sinjai 259.478 

8 Maros 391.774 

9 Pangkajene dan Kepulauan 345.775 

10 Barru 184.452 

11 Bone 801.775 

12 Soppeng 235.167 

13 Wajo 379.079 

14 Sindereng Rappang 319.990 

15 Pinrang 403.994 

16 Enrekang 225.172 

17 Luwu 365.608 

18 Tana Toraja 280.794 

19 Luwu Utara 322.919 

20 Luwu Timur 296.741 

21 Toraja Utara 261.086 

22 Makassar 1.423.877 

23 Parepare 151.454 

24 Palopo 184.681 

25 Sulawesi Selatan 9.073.509 

            Sumber :  BPS Sulawesi Selatan (2023) 

Kabupaten Luwu Utara dengan luas wilayah 7.365,51 km2 merupakan 

kabupaten terluas di Provinsi Sulawesi Selatan yang luasnya mencapai 46.083,94 

km2. Di Sulawesi Selatan, populasi perempuan mencapai 4,47 juta jiwa, yang 

mewakili sekitar 50,35 persen dari total populasi. Di provinsi ini, jumlah 

penduduk laki-laki mencapai 4,5 juta ekor, yang mewakili sekitar 49,65% dari 
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seluruh penduduk. Rasio jenis kelamin penduduk Sulawesi Selatan dilaporkan 

sebesar 98,59. Di wilayah Sulawesi Selatan, rasio laki-perempuan sekitar 98 

sampai 99 laki-laki per 100 perempuan. Dengan 1,423 juta penduduk, Kota 

Makassar memiliki populasi terbesar di Sulawesi Selatan. Kepulauan Selayar 

memiliki populasi terendah, dengan 137.071. 

B. Statistik Deskriptif Karakteristik Variabel 

Penelitian ini menggabungkan faktor independen dan dependen. Penelitian 

ini menggabungkan variabel independen Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat 

Pengangguran Terbuka, dan PDRB Per kapita. Variabel terikat pada kajian studi 

ini yakni Kemiskinan.  

a) Kemiskinan   

Untuk mengurangi jumlah orang miskin di daerah tersebut, 

pemerintah telah memulai sejumlah inisiatif pengurangan puing. Studi ini 

mendefinisikan kemiskinan sebagai proporsi orang yang hidup dalam 

kemiskinan. Angka Kemiskinan (GK) mengacu pada proporsi penduduk 

yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tabel 4.2 menyajikan 

perkembangan temporal penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan dari 

tahun 2004 hingga 2021.  
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Tabel 4. 2  

Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2021 (%) 
 

Tahun 
Penduduk Miskin 

(%) 

2004 14,9 

2005 14,98 

2006 14,57 

2007 14,11 

2008 13,41 

2009 11,93 

2010 11,4 

2011 10,27 

2012 9,82 

2013 10,32 

2014 9,54 

2015 9,39 

2016 9,4 

2017 9,38 

2018 9,06 

2019 8,69 

2020 8,72 

2021 8,78 

                                 Sumber : BPS Sulawesi Selatan (2023) 

Pada tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa persentase penduduk miskin 

di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004-2021 mengalami fluktuasi. 

Dimana pada tahun 2004 sampai 2005 mengalami kenaikan dari 14,90% 

menjadi 14,98%, kemudian menurun secara secara terus menerus tiap 

tahunnya hingga pada tahun 2012 sebesar 9,82%. Namun pada tahun 2013 

mengalami peningkatan menjadi 10,32% dan kembali turun dari 8,69% di 

tahun 2019. Namun, meningkat sekali lagi di tahun 2020 sampai 2021 dari 

8,72% menjadi 8,78%. pada tahun 2005 karena bertambahnya jumlah 

pengangguran pada tahun yang sama yang mengakibatkan bertambahnya 
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penduduk miskin. Sementara itu, penduduk miskin di tahun 2019 

menghadapi kemerosotan yang cukup rendah yakni 8,69% jika 

dibandingkan tahun lalu yang disebabkan oleh upaya penanggulangan yang 

dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Selatan dengan mengurangi angka 

kemiskinan di tengah pandemi Covid-19 melalui selalu fokus pada 

pencegahan agar kegiatan perekonomian berlanjut. berjalan sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan bagi masyarakat. Akan tetapi, 

tahun 2020 penduduk miskin kembali menghadapi peningkatan sebanyak 

8,72%. Hal ini disebabkan meningkatnya pandemi Covid-19 yang 

menyebabkan sektor ekonomi menyusut dan berdampak pada penurunan 

pertumbuhan ekonomi. Hal lain juga berdampak pada pandemi, seperti 

pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan pendapatan dan tergerusnya 

usaha kecil masyarakat yang menjadi sumber pendapatan mereka.  

b) Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia ialah alat yang berguna mengevaluasi 

potensi dan keterampilan sumber daya manusia dan untuk meningkatkan 

potensi manusia dalam profesi tertentu. Peningkatan indeks pembangunan 

manusia diharapkan berdampak positif pada tingkat produksi, sehingga 

menghasilkan peningkatan standar hidup. IPM adalah metrik penting yang 

mencakup tidak hanya peningkatan sumber daya manusia tetapi juga 

kenaikan tingkat pendapatan individu secara bersamaan (Nurhalisa, 2021). 
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Tabel 4. 3  

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan Tahum  

2004-2021 (%) 
 

Tahun IPM (%) 

2004 67,78 

2005 68,06 

2006 68,81 

2007 69,62 

2008 70,22 

2009 70,94 

2010 71,62 

2011 72,14 

2012 67,26 

2013 67,92 

2014 68,49 

2015 69,15 

2016 69,76 

2017 70,34 

2018 70,9 

2019 71,66 

2020 71,93 

2021 72,24 

                                  Sumber : BPS Sulawesi Selatan (2023)   

Pada tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan 

Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004-2021 mengalami 

fluktuasi setiap tahunnya. Dimana Pada tahun 2004 Indeks Pembangunan 

Manusia mencapai 67,78% dan kemudian meningkat secara terus menerus 

tiap tahunnya hingga pada tahun 2011 mencapai sebesar 72,14%. Namun 

Pada tahun 2012 Indeks Pembangunan Manusia mengalami penurunan 

sebesar 67,26%. Dan kemudian pada tahun 2013 sampai 2021 kembali 

mengalami peningkatan dari 67,92% menjadi 72,24%. Pada tahun 2011 

indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan sebesar 72,14 dan 
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begitupun pada tahun terakhir 2021 mengalami peningkatan sebesar 72,24 

karenakan produktivitas kerja masyarakat yang tinggi dan tingkat produktif 

penduduk menigkat sehinggah maningkatkan indeks pembangunan 

masyarakat yang ada. 

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan 

disebabkan oleh peningkatan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi disetiap 

tahunnya. Dan perluasan berbagai relasi bisnis yang mampu mendukung 

Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan membaik sejalan dengan 

kuatnya daya beli masyarakat. Peningkatan kualitas SDM juga kondusif 

dalam mempersempit kesenjangan antar daerah sehingga mendorong 

kemajuan suatu daerah. 

c) Tingkat Pengangguran Terbuka 

Pengangguran ialah sebuah keadaan dimana individu tidak bekerja 

atau tidak mencari pekerjaan di suatu lokasi tertentu. Pengangguran 

merupakan masalah utama karena mengurangi pendapatan seseorang, yang 

mengakibatkan kemiskinan. Pengangguran adalah biaya ekonomi, maka 

pemerintah memperhatikannya (Nurhalisa, 2021). 

Penelitian ini menggunakan tingkat pengangguran terbuka sebagai 

metrik untuk menilai tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka 

mengacu pada rasio individu yang menganggur dalam kaitannya dengan 

keseluruhan angkatan kerja. Tabel 4.4 menyajikan data tingkat 

pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2021. 
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Tabel 4. 4  

Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun  

2004-2021 (%) 
 

Tahun TPT (%) 

2004 15,93 

2005 15,93 

2006 12,76 

2007 11,25 

2008 9,04 

2009 8,9 

2010 8,37 

2011 8,13 

2012 6,01 

2013 5,1 

2014 5,08 

2015 5,95 

2016 4,8 

2017 5,61 

2018 4,94 

2019 4,62 

2020 6,31 

2021 5,72 

                                    Sumber : BPS Sulawesi Selatan (2023) 

Pada Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pengangguran 

Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004-2021 mengalami 

fluktuasi. Dimana Karena inisiatif pemerintah terkait dengan pertumbuhan 

harga bahan baku minyak, terjadi kenaikan sebesar 15,93% pada tahun 

2004. Kemudian pada 2006 sampai 2014 mengalami penurunan secara terus 

menerus dari 12,76% menjadi 5,08%. Namun pada tahun 2015 mengalami 

peningkatan sebesar 5,95%. Dan kemudian pada tahun 2016 mengalami 

penurunan menjadi 4,80%. Namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan 

menjadi 5,61% dan pada tahun 2018 sampai 2019 kembali mengalami 
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penurunan dari  4,94% menjadi 4,62%, pengangguran pada tahun 2019 

mengalami penurunan yang rendah jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya dikarenakan pemerintah Sulawesi Selatan menghadirkan 

program peningkatan SDM untuk pembukaan lapangan kerja dan penciptaan 

lapangan kerja dan juga mendorong peningkatan UMKM. Namun kemudian 

kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 6,31% dikarenakan 

peningkatan pandemi Covid-19 yang berefek pada bertumbuhan ekonomi 

singgah banyak yang kehilangan pekerjaan, kemudian pada tahun terakhir 

2021 mengalami penurunan menjadi 5,72% karena masyarakat mulai 

bangkit setelah pandemi Covid-19, dimana banyak orang mulai membuka 

lapangan kerja sendiri.  

d) PDRB Per kapita 

Data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pendapatan per kapita atau Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) per kapita. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita 

mengacu pada pendapatan rata-rata penduduk, ditentukan dengan membagi 

PDRB suatu daerah dengan seluruh penduduknya selama tahun tertentu. 

Ada korelasi positif antara pendapatan per kapita suatu daerah dengan 

tingkat kemakmurannya. Tabel 4.5 menampilkan PDRB per kapita Provinsi 

Sulawesi Selatan periode 2012 hingga 2022. 
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Tabel 4. 5  

PDRB Perkapita Atas Harga Berlaku di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2004-2021 (Rp/Jutaan) 
 

Tahun 
PDRB Perkapita  

(Juta Rp) 

2004 5.804,70 

2005 6.913,55 

2006 8.018.88 

2007 8.907,38 

2008 10.825,40 

2009 12.567,99 

2010 21.306,72 

2011 24.311,67 

2012 27.670,91 

2013 31.027,93 

2014 35.344,88 

2015 39.950,48 

2016 43.817,39 

2017 47.822,11 

2018 52.642,08 

2019 57.182,14 

2020 55.675,03 

2021 59.649,96 

                     Sumber : BPS Sulawesi Selatan (2023) 

Pada tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa  PDRB Perkapita di 

Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004-2021 mengalami fluktuasi. 

Terlihat pada tahun 2004 sampai 2019 mengalami peningkat dari Rp 

5.804,70 menjadi Rp 57.182,14 Peningkatan PDRB per kapita dapat 

mendorong konsumsi lebih banyak barang dan jasa, yang pada gilirannya 

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Konsumen 

yang memiliki pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki daya beli yang 

lebih besar, yang dapat mendorong aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan. 
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Namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp 55.675,03 yang 

mana dikarenakan menurunnya pengeluaran barang dan jasa sehingga 

menghambat pertumbuhan ekonomi dan kemudian pada tahun 2021 kembali 

mengalami peningkatan menjadi Rp 59.649,96. 

C. Hasil Pengelolahan Data 

a) Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dipergunakan dalam menilai kelayakan model regresi 

penelitian. Penelitian dilakukan untuk melihat apakah terdapat permasalahan 

pada asumsi klasik regresi. 4 pengujian hipotesis yang wajib dilaksanakan, 

diantaranya: 

1) Uji Normalitas 

Dalam kajian studi ini pengujian normalitas residual 

mempergunakan uji Jarque Bera (JB). Taraf signifikansi yang dipergunakan 

yakni α = 0,05. Bila hasil signifikansi > 0,05 demikian data berdistribusi 

normal, jika perolehan signifikansi < 0,05 demikian data tidak berdistribusi 

normal. 

Tabel 4. 6  

Hasil Uji Normalitas 
 

Jarque Bera (JB) Probability 

1,779049 0,410851 

                 Sumber : Output Eviws 12, data diolah tahun 2023 
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Berdasarkan Tabel 4.6 hasil uji normalitas menghasilkan nilai Jarque 

Bera (JB) sebesar 1,779049 dengan probabilitas sebesar 0,410851, dimana 

>0,05 yang berarti bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

2) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilaksanakan dalam memastikan bahwa Indeks 

Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan PDRB Per Kapita saling 

berhubungan. Bila perolehan nilai < 10 mengasumsikan tanpa tersedianya 

hubungan antar variabel didalam data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini. Bilamana hasilnya > 10, demikian tersedianya hubungan dari variabel 

didalam data yang dipergunakan pada kajian studi ini. 

Tabel 4. 7  

Hasil Uji Multikolineritas 
 

Variabel 
Coeffisient 

Variance 

Uncentered 

VIF 
Centered VIF 

C 2.772.939 2.872.342 NA 

IPM 0.004959 2.513.646 1.302.197 

Pengangguran 0.005239 4.191.240 6.962.170 

PDRB Perkapita 0.120208 1.269.991 7.644.248 

Sumber : Output Eviws 12, data diolah tahun 2023 

Berdasarkan Tabel 4.7 nilai VIF untuk masing-masing variabel 

bebas adalah < 10. Dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam 

penelitian ini tidak memiliki masalah multikolinearitas.  

3) Uji Heteroskedastitas 

Uji heteroskedastisitas ialah uji yang digunakan dalam mengetahui 

ada tidaknya ketidaksamaan varian pada sebuah model regresi. Chi-Square 

> 0,05 diasumsikan tanpa terjadinya permasalahan heteroskedastisitas pada 
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model regresi. Sebaliknya, bilamana Prob. Chi-Square < 0,05 demikian 

adanya heteroskedastisitas dimodel regresi. 

Tabel 4. 8  

Hasil Uji Heteroskedastitas 
 

Heteroskedasticity Test White 

F-Statistic  2.364287 Prob. F(9,8) 0.1119 

Obs*R-Squared 1.308173 Prob. Chi-Square(9) 0.1589 

Sumber : Output Eviws 12, data diolah tahun 2023 

Berdasarkan Tabel 4.8, Probabilitas Chi-Square pada Obs*R-

Squared adalah 0,1589. Nilai Prob. Chi-Square (0,1589) > 0,05 

menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 

4) Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi menguji hubungan antara kesalahan pada periode t 

dan kesalahan pada periode sebelumnya, t-1, untuk mengidentifikasi faktor 

perancu. Uji Breusch-Godfrey atau uji Lagrange Multiplier (uji LM) 

dipergunakan pada investigasi ini sebagai uji autokorelasi. Tidak ada 

autokorelasi bilamana Prob. Chi-Square > 0.05, dan terdapat autokorelasi 

ketika Prob. Chi-Square < 0,05. 

Tabel 4. 9  

Uji Hasil Autokorelasi 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

F-Statistic  0.142023 Prob. F(2,12) 0.8690 

Obs*R-Squared  0.416218 Prob. Chi-Square(2) 0.8121 

    Sumber : Output Eviws 12,  data diolah tahun 2023 

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa Prob. Chi-Square 

(0,8121) > 0,05, yang berarti tidak terdapat autokorelasi dalam model 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini. 
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b) Analisis Regresi Linear Berganda 

Penggunaan analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

memastikan korelasi antara dua variabel atau lebih dan untuk mengevaluasi 

pengaruh dua atau lebih faktor independen terhadap variabel dependent. 

Penggunaan persamaan model di bawah ini: 

Y = α+𝛃𝟏𝐗𝟏+𝛃𝟐𝐗𝟐+𝛃𝟑Ln𝐗𝟑+e 

Tabel 4. 10  

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 
 

Variable   Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

C 3.309003 5.265871 6.283867 0.0000 

IPM 0.002065 0.070420 0.029326 0.9770 

Pengangguran 0.126073 0.072382 1.741761 0.1035 

PDRB Perkapita -2.305058 0.346711 -6.648359 0.0000 
        Sumber : Output Eviws 12, data diolah tahun 2023 

Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan persamaan regresi linear 

berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Y = 3,309 + 0,002 X1 + 0,126 X2 – 2,305 LnX3 + 0,164 

a. Nilai konstanta yang dihasilkan adalah 3,309, angka ini menunjukka 

bahwa jika variabel Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat 

Pengangguran Terbuka, dan PDRB Per Kapita tetap konstan (tidak 

berubah), maka angka kemiskinan akan meningkat sebesar 3.309. 

b. Nilai koefisien Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan nilai sebesar 

0,002, angka tersebut menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan Indeks 

Pembanguan Manusia sebesar 1% maka angka kemiskinan akan 

meningkat sebesar 0,002 % dengan asumsi Tingkat Pengangguran 

Terbuka dan PDRB Per kapita dianggap konstan. 
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c. Nilai koefisien Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan nilai sebesar 

0,126, angka tersebut menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan 

pengangguran sebesar 1% maka angka kemiskinan akan meningkat 

sebesar 0,126 % dengan asumsi Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB 

Per kapita dianggap konstan. 

d. Nilai koefisien PDRB Per kapita menunjukkan nilai sebesar -2,305, angka 

tersebut menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan Pendapatan Per kapita 

sebesar 1 Rp maka angka kemiskinan akan mengalami penurunan -2,305 

Rp dengan asumsi Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat 

Pengangguran Terbuka dianggap konstan. 

e. Nilai el sebesar menunjukkan nilai sebesar 0,164 terdapat pengaruh 

sebanyak 0,164 dari variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model 

regresi. 

c) Uji Hipotesis 

1) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi berguna dalam mengetahui sejauh mana 

perubahan kemiskinan yang diuraikan melalui Indeks Pembangunan Manusia, 

Tingkat Pengangguran Terbuka, dan PDRB Per Kapita. 

Tabel 4. 11  

Hasil Uji Koefisien Determinasi(R2) 
 

R-Squared 0.973498 Mean dependent var  1.103.722 

Adjusted R-Squared 0.967819 S.D dependent var 2.323.762 

S.E of regression 0.416858 Durbin-Watson stat 1.693.003 

Prob(F-Statistic) 0.000000   

    Sumber : Output Eviws 12, data diolah tahun 2023 
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Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan R-Squared sebesar 0,973498 

(0,973) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat 

Pengangguran Terbuka, dan PDRB Per Kapita dapat menjelaskan 97% 

kemiskinan. Sisanya 3% dipengaruhi oleh berbagai variabel yang tidak 

dibahas dalam penelitian ini. 

2) Uji Simultan (Uji F) 

Uji F bermanfaat dalam mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan 

Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan PDRB Per Kapita bagi 

Kemiskinan dengan bersamaan. Jika taraf signifikansi < 0,05, demikian 

diterimanya hipotesis dan variabel independen menyumbang pengaruhnya 

bagi variabel dependen. Bila ambang signifikansi > 0,05 demikian ditolaknya 

hipotesis dan variabel independen tidak menyumbang pengaruhnya  bagi 

variabel dependen. 

Tabel 4. 12  

Hasil Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 
 

R-Squared 0.973498 Mean dependent var  1.103722 

Adjusted R-Squared 0.967819 S.D dependent var 2.323762 

Sum squared resid  2.432790 Durbin-Watson stat 1.693003 

S.E of regression 0.416858     

F-Statistic 1.714231     

Prob(F-Statistic) 0.000000     

           Sumber : Output Eviws 12, diolah data tahun 2023 

Pada Tabel 4.13 dapat dilihat hasil uji F dengan nilai probabilitas F-

Statistic dari 0.000 < 0.05 dan F hitung 1.714 > F tabel 3.34  Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen  Indeks Pembangunan Manusia, 

Tingkat Pengangguran Terbuka, dan PDRB Perkapita secara simultan 
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berpengaruh terhadap variabel Kemiskinan. Singgah hal tersebut berarti 

bahwa hipotesis diterima. 

3) Uji Signifikan Parameter Individu (Uji T) 

Uji T berguna dalam mengujikan apakah Indeks Pembangunan, 

Tingkat Pengangguran Terbuka, dan PDRB Per Kapita berpengaruh terhadap 

Variabel kemiskinan. Taraf signifikansi disetiap variabel independen 

digunakan dalam menentukan pilihan uji T. Jika taraf signifikansi ditetapkan 

< 0,05, demikian variavle independen mempengaruhi variabel dependent. 

Bila taraf signifikansi lebih besar dari > 0,05 demikian variable independen 

tidak menyumbang pengaruhnya bago variabel dependen. 

Tabel 4. 13  

Hasil Uji Signifikan Parameter Individu (Uji T) 
 

Variable   Coefficient t-Statistic Prob. 

C 3.309003 6.283.867 0.0000 

IPM 0.002065 0.029326 0.9770 

Pengangguran 0.126073 1.741761 0.1035 

PDRB 

Perkapita -2.305058 -6.648359 0.0000 

Sumber : Output Eviws 12, dioalah data tahun 2023 

Pada Tabel 4.12 dapat dilihat hasil pengujian parsial terhadap masing-

masing Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan 

PDRB Perkapita secara parsial terhadap variabel Kemiskinan adalah sebagai 

berikut: 

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (X1) memiliki nilai 

signifikansi 0.977 > 0.05 dan nilai t hitung 0,029 < t tabel 1,761, maka dapat 

disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh 
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signifikan dan berhubungan positif terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan. 

Sehingga H0 diterima H1 ditolak. 

Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (X2) memiliki nilai 

signifikansi 0.103 > 0.05 dan nilai t hitung 1,741 < t tabel 1,761, maka dapat 

disimpulkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh 

signifikan dan berhubungan positif terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan. 

Sehingga H0 diterima H1 ditolak. 

Variabel PDRB Per kapita (X3)  memiliki nilai signifikansi 0.000 < 

0.05 dan nilai t hitung -6,648 > t tabel 1,761, maka dapat disimpulkan bahwa 

PDRB Perkapita berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap 

Kemiskinan di Sulawesi Selatan. Sehingga H0 ditolak H1 diterima. 

D. Pembahasan  

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan  

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda bahwa variabel Indeks 

Pembangunan Manusia tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan nilai signifikansi 0.977 > 0.05 dan nilai koefisien 

regresi bernilai positif sebesar 0.002. Sehinggah dapat dikatakan bahwa Indeks 

Pembangunan Manusia yang mana secara langsung tidak memiliki pengaruh 

signifkan terhadap Kemiskinan yang ada. Indeks Pembangunan Manusia tidak 

berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap Kemiskinan sehingga 

hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang ada bahwa Indeks Pembangunan 

Manusia berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap kemiskinan. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian (Priseptian L & 

Primandhana W.P, 2022) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Indeks 

Pembangunan Manusia memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

kemiskinan di Jawa Timur. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian 

(Palenewen et all, 2018) dalam penelitinnya menyimpulkan bahwa Indeks 

Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

Kemiskinan di Sulawesi Utara. 

Yang artinya Indeks Pembangunan Manusia tidak digunakan secara 

khusus dalam mengukur Kemiskinan, malainkan Indeks Pembangunan Manusia 

lebih fokus pada perkembangan secara umum dalam hal pendidikan, kesehatan, 

dan pendapatan. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia mencakup dimensi 

ekonomi (standar hidup), fokusnya lebih pada kesejahteraan dan perkembangan 

manusia dari pada pada kesenjangan ekonomi. Itulah mengapa dalam penelitian 

ini Indeks Pembangunan Manusia tidak memberikan pengaruh signifikan 

terhadap peningkatan Kemiskinan yang ada. 

Kualitas manusia sebagai faktor produksi ditentukan oleh kondisi fisik, 

pendidikan dan bakatnya. Orang-orang berkaliber tinggi memiliki tubuh yang 

sehat dan terlatih serta terdidik. Hal inipun memberi bukti bahwasanya kualitas 

diri memengaruhi kemiskinan, karenanya kegiatan meningkatkan kualitas diri 

sendiri diperlukan agar bisa keluar dari perangkap kemiskinan (Marzali, 2005). 

Dampak IPM terhadap kemiskinan masih belum meyakinkan karena 

tingginya disparitas IPM di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, masih 

kurangnya pengetahuan tentang IPM, khususnya di Sulawesi Selatan, baik di 



61 

 

 

 

kalangan orang tua maupun anak. Misalnya perbandingan anak seorang buruh 

tani yang sejak kecil dominan mengambil keputusan untuk bekerja dengan orang 

tua mereka daripada bersekolah. Akibatnya, meskipun pelaksanaan program 

pendidikan bebas biaya kuliah sembilan tahun yang disponsori pemerintah 

selama periode itu, kemanjuran inisiatif semacam itu akan dikompromikan 

dengan tidak adanya komunitas yang ditandai dengan kesadaran yang kuat akan 

pentingnya pendidikan. Selain itu, disparitas dalam kualitas layanan kesehatan, 

termasuk penyediaan dan aksesibilitas layanan, masih sulit dibedakan di 

berbagai lokasi di Sulawesi Selatan (Mukhtar, 2019). 

Pemerintah dapat memaksimalkan kemajuan yang ada di berbagai bidang 

untuk lebih meningkatkan kualitas. Meningkatkan kualitas pertanian, 

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Serupa dengan bidang sekolah dan 

bidang lainnya, peningkatan sarana dan prasarana di Posyandu dan Puskesmas 

menjadi sangat penting. Pendirian ini berfungsi sebagai titik referensi utama 

dalam memfasilitasi layanan kesehatan yang dapat diakses (Annisa, 2022). 

2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan 

Berdasarkan hasil perhitungan uji regresi linear berganda bahwa variabel 

Tingkat Pengangguran Terbuka tidak signifikan terhadap Kemiskinan di 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan signifikansi 0.103 > 0.05 dan nilai koefisien 

regresi bernilai positif sebesar 0.126. Sehingga dapat dikatakan bahwa kenaikan 

Tingkat Pengangguran Terbuka tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh signifikan dan 

berhubungan positif terhadap Kemiskinan sehingga hasil ini tidak sesuai dengan 
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hipotesis yang ada bahwa Pengangguran berpengaruh signifikan dan 

berhubungan negatif terhadap Kemiskinan. 

Beberapa individu atau keluarga yang mengalami pengangguran mungkin 

memiliki sumber pendapatan lain yang dapat membantu mereka mengatasi 

kemiskinan. Ini mungkin termasuk tabungan, investasi, atau anggota keluarga 

lain yang bekerja dan juga Beberapa orang mungkin secara sementara 

mengalami pengangguran karena sedang mencari pekerjaan baru atau mengganti 

pekerjaan sehingga masa pengangguran mungkin singkat dan tidak memiliki 

dampak jangka panjang terhadap kemiskinan. Dalam kasus seperti ini, tingkat 

pengangguran terbuka mungkin tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ristika et all, 2021) dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 

Provinsi Jawa Timur. Penelitian inipun sejalan dengan penelitian (Muktar et all, 

2019) pada penelitian ini variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh  

positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. 

Namun temuan (Novianto & Sudarsono, 2018) mengungkapkan 

bahwasanya pengangguran menyumbang pengaruhnya dengan positif dan 

substansial bagi kemiskinan. Secara teori, seseorang yang menganggur tidak 

mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai uang, dengan demikian tidak bisa 

memenuhi kebutuhan hidup. Namun, kemiskinan tidak selalu dikaitkan dengan 

lapangan kerja (Goldfrey dalam Suripto & Subayil, 2020). Pengangguran 
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terbuka berarti bahwa beberapa dari mereka bekerja di ekonomi informal, yang 

lain menjalankan perusahaan, dan yang lainnya bekerja kurang dari 35 jam per 

minggu. 

Jika adanya anggota keluarga yang mempunyai cukup uang dalam 

memenuhi kebutuhan keluarganya, maka rumah tangga yang menganggur 

tersebut tidak dianggap miskin. Padahal, angka pengangguran di rumah tangga 

termiskin akan rendah sebab hampir setiap anggota keluarga harus bekerja 

dalam bertahan hidup. Karena penghasilan kepala keluarga atau orang tua tidak 

mencukupi (Halisa, 2021). 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak signifikan bagi kemiskinan 

karena indikator TPT lebih bersifat informal yakni bagi mereka yang tengah 

mencari pekerjaan, mempersiapkan diri untuk memulai usaha, mereka yang 

sedang tidak mencari pekerjaan sebab mereka percaya tidak mungkin 

mendapatkan pekerjaan, dan pekerja yang belum mulai bekerja. Indikasi 

dibawah inipun menunjukkan bahwasanya Pengangguran Terbuka lebih dari 

sekedar akibat dari kurangnya daya saing di pasar tenaga kerja. Akan tetapi, 

individu yang menunjukkan preferensi untuk berwirausaha daripada pekerjaan 

tradisional, atau mereka yang memilih untuk tidak aktif mencari pekerjaan 

karena hambatan yang dirasakan, belum tentu memiliki dampak langsung pada 

tingkat kemiskinan. Di beberapa daerah di Indonesia, individu dapat memilih 

untuk menganggur atau berwirausaha karena faktor-faktor seperti stabilitas 

keuangan keluarga atau ketidakpuasan terhadap kesempatan kerja dan upah yang 

tersedia (Mukhtar, 2019). 
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3. PDRB Per kapita terhadap Kemiskinan 

Berdasarkan hasil perhitungan uji regresi linear berganda bahwa variabel 

PDRB Per kapita memiliki nilai signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan nilai signifikansi 0.000 < 0.05 dan nilai koefisien 

regresi bernilai negatif -2.305, sehingga dapat dikatakan bahwa PDRB Perkapita 

berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan yang ada. PDRB Perkapita 

berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap Kemiskinan sehingga 

hasil ini sesuai dengan hipotesis yang ada bahwa PDRB Perkapita berpengaruh 

signifikan dan berhubungan negatif terhadap Kemiskinan. 

Tingkat PDRB per kapita yang tinggi menunjukkan adanya produksi 

ekonomi yang lebih besar. Ini berarti lebih banyak peluang kerja, akses terhadap 

pendapatan, dan potensi untuk mendapatkan sumber daya ekonomi yang cukup 

bagi penduduk. Peningkatan akses terhadap pekerjaan dapat membantu 

mengurangi tingkat kemiskinan. Dan juga PDRB per kapita yang lebih tinggi 

seringkali berkorelasi dengan investasi yang lebih besar dalam pendidikan dan 

pelatihan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan keterampilan yang lebih 

baik meningkatkan peluang pekerjaan yang lebih baik dan pembayaran yang 

lebih tinggi, sehingga dapat membantu mengangkat orang dari kemiskinan. 

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh (Sukmaraga & Hayati, 

2011) menyimpulkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. Dan juga 

sejalan dengan penelitian (Yunie Rahayu, 2018) yang menunjukkan PDRB per 
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kapita berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap jumlah 

penduduk miskin tahun 2013-2016.  

PDRB per kapita merupakan pendapatan per kapita dan bisa dipergunakan 

selaku indikator keberhasilan pembangunan ekonomi sebuah daerah. 

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita melibatkan 

pembagian PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk yang 

tinggal di wilayah geografis tertentu. Pendapatan per kapita atau Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah pendapatan per kapita digunakan 

dalam pengukuran tingkat kemajuan atau kesejahteraan masyarakat di suatu 

daerah. Produk domestik regional bruto per kapita suatu wilayah diperhitungkan 

melalui membagi nilai PDRB dengan total penduduk (Z.Tauri, 2017). 

PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB 

per kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi 

PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber 

penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat 

daerah tersebut. Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin 

sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin 

akan berkurang (Thamrin, 2001). 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam 

jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat diukur dengan 

pertumbuhan PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan gambaran nilai 

tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya 

aktivitas produksi. Nilai PDRB per kapita didapatkan dari hasil bagi antara total 
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PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita sering 

digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah 

(Boediono, 1999). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data pada Bab IV, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan dan 

berhubungan positif terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Pengangguran tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap 

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. PDRB Per kapita berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap 

kemiskinan di Sulawesi Selatan. 

B. Saran  

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan banyak bidang pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan kemiskinan. Kemiskinan tidak lagi terbatas 

pada ekonomi; itu telah menyebar ke bidang sosial, pendidikan, medis dan 

politik. Kemiskinan merupakan masalah besar dan kompleks di setiap negara 

atau daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemiskinan bukan 

hanya tentang menganggur atau memiliki sumber daya berkualitas buruk itu 

juga bisa terjadi ketika seseorang memiliki pekerjaan tetapi tidak dapat 

memenuhi kebutuhan karena pendapatan rendah dan kurangnya akses ke 

sumber daya dan pekerjaan.   

2. Masyarakat diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan dengan cara 

merawat dan memenuhi potensi yang dimilikinya. Betapapun efektifnya 
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rencana penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah, tidak akan 

dapat mencapai hasil yang optimal tanpa kerjasama dan dukungan 

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan 

merupakan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah.   
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