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ABSTRAK 

 

NAMA : FENNY HARDANIAWATI 

NIM :90300119077 

JURUSAN :ILMU EKONOMI 

JUDUL 

SKRIPSI 
:Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja Wanita, Indeks  

Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran  

Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Bulukumba 

 

  

          Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaruh partisipasi 

angkatan kerja wanita, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran 

terhadap kemiskinan. 

Di dalam penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian kuantitatif 

dan software spss dengan menggunakan data sekunder berupa data time series yang 

dipeoleh dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Bulukumba mulai dari periode 

tahun 2002 hingga 2022.Metode analysis yang digunakan adalah metode analisis 

linear berganda.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjjukan bahwa 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba, Indeks Pembangunan 

Manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di 

Kabupaten Bulukumba, Tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba. 

 

Kata Kunci: (Tingkat Partisispasi Angkatan Kerja Wanita, IPM, Tingkat 

Pengangguran, Kemiskinan
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dimana sampai saat ini menjadi 

masalah yang cukup besar di berbagai negara, tidak  terkecuali di negara Indonesia 

sendiri, menurut salah satu ahli  (Arsyad, 2010)  mengemukakan bahwa kemiskinan 

di Indonesia memilki sifat yang dapat dilihat dari berbagai sudut dari segi 

kemungkinan. Menurut Nurkse (1953), menyatakan bahwa lingkaran setan 

kemiskinan merupakan sustu kesatuan kekuatan yang mana saling mempengaruhi 

satu dengan yang lainnya sehingga dapat menimbulkan keadaan yang membuat 

suatu negara mengalami banyak masalah untuk mencapai pembangunan terkhusus 

negara berkembang. Kemiskinan dapat ditinjau dari berbagai aspek diantaranya 

yaitu aspek primer maupun aspek sekunder, dimana aspek primer meliputi aset, 

sosial politik dan juga pengetahuan keterampilan yang minim.  

     Begitupun dengan aspek sekunder yang meliputi jaringan sosial, keuangan 

dan juga informasi. Keparahan kemiskinan sendiri melonjak pesat pada awal tahun 

2019 dimana pada tahun itu juga virus corona yang sekarang kita kenal dengan 

covid-19 muncul yang membuat perekonomian di berbagai negara lumpuh dan tak 

terkecuali di Indonesia yang mana yang paling berdampak dengan adanya virus 

tersebut adalah pada daerah perkotaan yang merupakan pusat kegiatan perputaran 

perekonomian. Jumlah masyarakat miskin pada tahun 2020 sebesar 27,55 ribu jiwa 

per September 2020 yang sebelumnya pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta jiwa 

pendududuk miskin di Indonesia. Ada berbagai cara yang telah pemerintah lakukan 

guna mencegah melonjaknya kemiskinan yang mana salah satunya yaitu pemberian 
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bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Namun apa yang diharapkan 

pemerintah dari pemberian bantuan  langsung tunai tersebut nyata tidak sesuai 

dengan kenyataan, banyak dari penduduk miskin bahkan tidak mendapatkan 

bantuan tersebut. 

Dari data kemiskinan pada tahun 2021 yang mana terdapat 26,50 juta jiwa 

penduduk miskin menunjukkan bahwa pada saat corona perlahan hilangpun 

kemiskinan masih tetap cukup tinggi dimana salah satu hal yang melatar belakangi 

tingginya kemiskinan adalah dengan semakin bertambahnya pengangguran tiap 

tahunnya serta bahan pokok yang masih terus menerus melonjak tinggi terlebih saat 

mendekati hari-hari besar seperti hari raya idulfitri. Bahkan pada saat pemulihan 

ekonomi pasca pandemi harga bahan pokok masih terus naik dimana masyarakat 

akan semakin susah dalam memenuhi konsumsi dan kebutuhan sehari-hari terlebih 

bagi mereka yang tidak memiliki pemasukan.    Dilansir dari Badan Pusat Statistika 

Indonesia persentase penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2021 

sebanyak 9,71 persen yang mana mengalami penurunan sebanyak 0,43% dari Maret 

2021, dimana persentase tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2021 sebanyak 

10,14% penduduk miskin. Wilayah yang paling banyak menyumbang penduduk 

miskin yaitu dari pulau Maluku-Papua dengan persentase 12,36% dari daerah 

pedesaan dan 7,53% dari daerah perkotaan. 

Di Pulau Sulawesi sendiri menyumbang 5,88% penduduk miskin yang 

berasal dari perkotaan dan 12,93% dari daerah pedesaan. Begitupun pada salah satu 

kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan  
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. yang mana kabupaten ini terkenal dengan keindahan wisata pantainya juga tak 

luput dari kemiskinan layaknya kabupaten lain yang ada pada provinsi Sulawesi 

Selatan, dilansir dari 

Badan Pusat Statistika Sulawesi Selatan pada tahun 2021 31,31 ribu jiwa penduduk 

miskin yang ada di Kabupaten Bulukumba yang berarti bertambah sebesar 11 ribu 

dari tahun 2020  

Gambar 1. 1 

Angka Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba 2017-2021 

 

Sumber : Badan Pusat Statistika 2023 

 

       Diindikasikan beberapa faktor yang melatar belakangi kemiskinan yang ada di 

Bulukumba diantaranya yaitu akses yang sangat jauh dari pusat ibu kota provinsi, 

minimnya fasilitas publik yang ada di sana serta rendahya kualitas sumber daya 

manusia yang ada. Terlepas dari itu semua yang paling berpengaruh terhadap 

melonjaknya kemiskinan di Kabupaten Bulukumba juga salah satunya adalah 

karena adanya pandemi. 

33.10

31.25

30.49
30.00

31.31

2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Bulukumba (Satuan ribu  Jiwa)
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Dalam empat tahun berturut-turut Kabupaten Bulukumba mengalami 

penurunan kemiskinan dari tahun 2017 hingga pada tahun 2020 terkecuali pada 

tahun 2021 mengalami lonjakan kemiskinan dimana pada tahun 2021 ini 

merupakan tahun pandemi mulai hilang secara perlahan dan perekonomian mulai 

beranjak membaik. Namun mengapa pada kabupaten Bulukumba malah mengalami 

kenaikan persentase penduduk miskin? 

Hal tersebut diindikasikan pada faktor melonjaknya bahan makanan pokok 

yang menyebabkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari 

terlebih pada tahun 2021 adalah tahun yang mana tahun tersebut merupakan tahun 

pemulihan ekonomi untuk setiap daerah dari dampak virus corona. Terlebih lagi 

salah satu faktor yang dijadikan patokan dalam tingkat kesejahteraan adalah dengan 

mengukur banyaknya tingkat konsumsi masyarakat maka tak heran jika konsumsi 

kerap kali dijadikan sebagai alat ukur dalam tingkat kesejahteraan masyarakat 

terlebih pada dasarnya memang manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan konsumsi 

baik dari sandang, papan dan pangan maupun kebutuhan lainnya yang dirasa perlu 

untuk keberlangsungan hidup sehari-hari. 

       Namun masih ada beberapa hal yang bisa saja melatar belakangi lonjakan 

kemiskinan yang mungkin terjadi yaitu pengangguran. Berdasarkan pada apa yang 

dikemukakan oleh Sukirno (2004) bahwa jika pendapatan suatu masyarakat 

berkurang yang disebabkan oleh tidak adanya pekerjaan maka akan mengurangi 

capaian tingkat kemakmuran yang telah dicapai. Dengan begitu jika jumlah 

pengangguran naik maka akan banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi 

kebutuhan sehari-harinya dikarenakan tidak adanya pemasukan dan berujung 
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mereka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi jumlah 

pengguran yang terjadi maka akan berdampak pada berkurangnya pendapan atau 

bahkan tidak memiliki pendapatan untuk melakukan konsumsi (Rosyadi, 2019). 

Pada tahun 2017 persentase tingkat pengangguran di Kabupaten bulukumba 

mencapai 3,73 persen yang mana merupakan persentase tertinggi jika dibandingkan 

dengan tahun 2018 hingga tahun 2021. Pada tahun 2018 persentase tingkat 

pengangguran di Kabupaten Bulukumba sebanyak 3,62 persen dan pada tahun 2019 

mengalami penurunan menjadi 3,06 persen yang mana pada tahun ini merupakan 

persentase tingkat pengangguran terendah jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Namun, pada tahun 2020 persentase tingkat pengangguran mengalami 

kenaikan menjadi 3,42 persen yang kemungkinan besar naiknya persentase tingkat 

pengangguran tersebut diakibatkan oleh banyaknya pemutusan hubungan kerja 

yang terjadi dibeberapa perusahaan yang diakibatkan oleh munculnya covid-19 

yang berdampak banyaknya perusahaan yang mengalami keterpurukan ekonomi. 

Pada tahun 2021 persentase tingkat pengangguran di Kabupaten Bulukumba 

kembali mengalami penurunan menjadi 3,14 persen. Pengangguran menurun 

seharusnya dapat menanggulangi lonjakan kemiskinan, namun pada Kabupaten 

Bulukumba kemiskinan meningkat ketika pengangguran mengalami penurunan. 

Seperti pada teori yang dikemukakan oleh Sukirno (2000), bahwa tingkat 

kemiskinan yang tinggi akan berpengaruh pada kenaikan jumlah pengangguran. 

Kenaikan pengangguran akan berdampak kepada meningkatnya tindak 

kriminalitas yang akan terjadi hal ini disebabkan oleh tidak adanya sumber 

pendapatan sehingga mendorong individu melakukan tindak kriminal seperti 
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mencuri atau bahkan merampok. Salah satu faktor yang menjadi penyebab 

pengangguran adalah standar tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria lowongan 

pekerjaan yang ditawarkan. Pengangguran sering dikaitkan dengan rendahnya 

tingkat pendapatan dan juga minimnya tingkat kesejahteraan. 

Salah salah permasalahan dalam pengangguran adalah proporsi jumlah 

lapangan pekerjaan yang tidak sebanyak calon pelamar pekerjaan. Selain itu  juga 

banyak perusahaan yang menentukan kriteria pendidikan calon pekerjanya, misal 

salah satu syarat harus berstatus sarjana, dimana ini berhubungan juga dengan 

indeks pembanguanan manusia yang dimana Indeks pembangunan manusia atau 

IPM adalah salah satu alat ukur pencapaian pada pembangunan manusia yang salah 

satu komponennya adalah pendidikan. 

Angka Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bulukumba tertinggi pada 

tahun 2021 yaitu sebesar 69,62 persen dan terendah pada tahun 2017 sebesar 67,08 

persen. Sedangkan pada tahun 2018,2019 dan 2020 berturut-turut sebesar 67,70 

pada tahun 2018, 68,28 pada tahun 2019 serta pada tahun 2020 sebesar 68,99 yang 

mana pada tahun 2020 angka Indeks pembangunan manusia mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya. 

       Indeks pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator yang juga 

berhubungan dengan tingkat kemiskinan. Menurut Todaro dan Smith (2011). IPM 

mengukur pencapaan pembangunan sosio-ekonomi suatu negara yang mana hal 

tersebut mengkombinasikan pencapaian dibidang kesehatan, pendididkan dan 

pendapatan rill perkapita. Ketika terjadi peningkatan IPM, maka akan meningkat 

produktifitas penduduk juga akan meningkat sehingga akan menjadi faktor untuk 
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meningkatkan kesejahteraan suatu daerah (Verana Billa. 2019). Peningkatan 

pengetahuan yang mana hal tersebut ditandai dengan tingkat pendidikan dan juga 

kehidupan yang layak yang ditandai dengan peningkatan pendapatan yang akhirnya 

penduduk dapat keluar dari lingkar kemiskinan (Verana Billa. 2019). Dari 

pernyataan yang diberikan oleh Verana Billa dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kenaikan angka IPM dapat menanggulangi kemiskinan. Lain halnya dengan 

Kabupaten Bulukumba, terjadi peningkatan kemiskinan ketika IPM mengalami 

kenaikan yang mana seharusnya jika terjadi kenaikan IPM maka akan terjadi 

penurunan tingkat kemiskinan. Berdasarkan apa yang dikemukakan Rifo Maulana 

(2022) bahwa IPM dan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif yaitu ketika IPM 

mengalami peningkatan maka akan terjadi penurunan tingkat kemiskinan. 

Bukan hanya dari status pendidikan, namun juga gender kerap kali menjadi 

alasan dan permasalah dalam dunia kerja yang dikarenakan banyak dari  perusahaan 

yang tidak ingin mempekerjakan perempuan yang menurut mereka perempuan 

memiliki kemampuan dan waktu terbatas dalam dunia kerja. Salah satu hal yang 

manjadi pertimbangan dalam mempekerjakan tenaga kerja wanita dikarena banyak 

dari wanita yang dipandang lemah dan diasumsikan oleh sebagian orang memiliki 

tenaga yang terbatas bahkan tak jarang orang yang beranggapan bahwa wanita itu 

lemah jika bekerja dan juga wanita pasti akan memiliki lebih banyak permintaan 

cuti. Misalnya, cuti haid ataupun cuti melahirkan.  Bahkan banyak juga dari 

perusahaan yang tidak bisa mempekerjakan wanita yag sudah menikah dikarenakan 

mereka mempertimbangkan bahwa jika wanita yang sudah menikah dipekerjakan 

maka suatu saat nanti pasti akan memiliki banyak pengajuan cuti, misal saat anak 
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sakit ataupun saat selesai melahirkan. Pada tahun 2021 tercatat sebanayak 2.114  

perempuan dari penduduk Kabupaten Bulukumba tergolong ke dalam 

pengangguran terbuka.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari apa yang telah dijelaskan di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana pengaruh partisipasi angkatan kerja wanita terhadap 

kemiskinan? 

2. Bagaimana pengaruh  indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan? 

3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi angkatan kerja wanita terhadap 

kemiskinan 

2. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap 

kemiskinan 

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan 

D. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

1. Pada penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi atau 

sumber rujukan terhadap para peneliti selanjutnya yang tertarik atau 

berkeinginan mengambil penelitian yang sama, serta diharapkan dengan 

adanya penlitian ini dapat menjadi wadah untuk menambah wawasan 
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dan pengetahuan terhadap topik penelitian ini sehingga dapat 

menimbulkan adanya penelitian selaanjutnya dengan tema yang sama 

dan dengan bentuk yang lebih baik lagi dari penelitian ini. 

2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan sedikit 

masukan kepada pemerintah setempat di daerah penelitian ini yang 

berkaitan erat dengan tingkat pasrtisipasi angkatan kerja wanita, Indeks 

pembangunan manusia, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan serta 

inflasi. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIK 

A. Landasan Teori 

Pertumbuhan ekonomi sangatlah mempengaruhi kinerja perekonomian suatu 

negara, dimana suatu negara akan dipandang maju atau tidak maju diukur dari 

pertumbuhan ekonominya yang mana dari meningkatnya pertumbuhan 

ekonomipun dapat dilihat sejauh mana kesejahteraan masyarakat yang ada di 

dalamnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu jalan yang dimana jalan 

tersebut diaharapkan dapat membawa suatu negara menuju arah yang lebih baik 

maka tak heran jika banyak negara yang memprioritaskan rancangan pertumbuhan 

ekonomi. Banyak hal yang bisa melatar belakangi naik atau turunnya pertumbuhan 

ekonomian suatu negara, yang diantaranya adalah kemiskinan, inflasi, Indeks 

pembangunana manusia, serta tingginya angka pengangguran. 

Hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sangatlah signifikan dimana bila 

tingkat inflasi suatu negara meningkat maka akan membuat proses pertumbuhan 

ekonomi menjadi menurun dan begitupun sebaliknya, Tingkat inflasi yang 

cenderung rendah akan membuat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang stabil. 

Dan yang paling berepengaruh terhadap proses pertumbuhan ekonomi adalah 

kemiskianan, yang dimana saat kemiskinan meningkat maka akan membuat proses 

pertumbuhan ekonomi tersendat dan cenderung menurun. 

a) Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan satu dari beberapa permasalahan yang berada dalam 

permasalahan ekonomi makro yang sampai saat ini masih memerlukan perhatian 

khusus dari pemerintah maupun dari kalangan masyarakat, hal ini dikarenakan
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kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

Seiring dengan bertambahnya angka kemiskinan maka akan bertambah juga ancaman yang 

akan menghadang suatu negara dengan jumlah angka kemiskinan tinggi diantaranya 

tingginya angka kriminalitas hingga berpengaruh pada psikologi suatu individu. Telah 

banyak terjadi kasus bunuh diri yang terjadi di Indonesia yang penyebabnya adalah 

permasalahan ekonomi.  Hingga saat in sudah banyak usaha yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan diantaranya adalah pengadaan dan 

pemberian bantuan kepada masyarakat yang tergolong kedalam masyarakat miskin. Pada 

tahun 1990, World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai salah satu kedaan tidak bisa 

memenuhi terwujudnya standar kehidupan minimal. 

UNDP juga mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan pendapatan dan 

kesulitan ekonomi. Namun, kemiskinan juga dipandang sebagai suatu keadaan dimana 

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

mempengaruhi proses politik dan faktor lainnya yang penting bagi manusia. Dengan kata 

lain, UNDP memandang kemiskinan sebagai suatu masalah yang dapat ditinjau dari 

berbagai sisi yang tidak hanya terbatas pada kekurangan pendapatan dan sumber daya 

ekonomi.(Fakultas et al., 2014, p. 4). 

Pada tahun 2022 lalu dilansir dari situs badan statistika Indonesia jumlah kemiskinan 

di Indonesia mencapai 26,36 juta penduduk miskin, dimana dalam kurun waktu sembila 

tahun terakhir pada tahun 2022 lalulah yang merupakan kenaikan tertinggi dari peningkatan 

angka kemiskinan. Salah satu hal yang membuat kenaikan kemiskinan pada tahun 2022 

kemarin adalah karena adanya kenaikan bahan bakar minyak yang telah ditetapakan oleh 

pemerintah. Adanya kenaikan bahan bakar minyak itu juga berdampak pada harga bahan 
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pokok makanan yang dimana hal tersebut juga mempengaruhi daya beli masyarakat terlebih 

lagi bagi masyarakat miskin. 

Kemiskinan memiliki dampak yang sangat besar bagi generasi penerus bangsa dimana 

banyak dari mereka yang tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak bagaimana 

semestinya. Dalam Islam sendiri kemiskinan dapat didefinisikan orang atapun keluarga 

yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan juga tidak ada 

kemampuan untuk memenuhi kehidupan yang layak. Ditinjau dari perspektif islam sendiri 

menurut bahasa miskin bersumber dari bahasa Arab yang sebenarnya menggunakan 

menyatakan sebuah keadaan yang benar-benar fakir. Dalam salah satu ayat Al-Quran yaitu 

dalam surah al-balad ayat 5-16 
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Artinya:   

…Apakah dia (manusia) itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa 

atasnya?(5) Dia mengatakan, “Aku telah menghabiskan harta yang banyak.” (6) Apakah dia 

mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? (7) Bukankah Kami telah 

menjadikan untuknya sepasang mata, (8) dan lidah dan sepasang bibir?  (9) Dan Kami telah 

menunjukkan kepadanya dua jalan (kebajikan dan kejahatan),(10) tetapi dia tidak 

menempuh jalan yang mendaki dan sukar? (11) Dan tahukah kamu apakah jalan yang 

mendaki dan sukar itu? (12) (yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya), (13) atau 

memberi makan pada hari terjadi kelaparan (14) (kepada) anak yatim yang ada hubungan 

kerabat (15) atau orang miskin yang sangat fakir(16)…



13 
 

 
 

 

Dari segi etimologi, Al-Faqir atau fakir diartikan sebagai seseorang yang 

memiliki tulang belakang patah yang dimana  kata ini kemudian diperguankan 

untuk orang miskin. 

Ada beberapa hal yang sampai saat ini masih menjadi problem dalam 

pengentasan kemiskinana diantaranya yaitu, tidak adanya lapangan pekerjaan yang 

layak dan sesuai serta pengaloksian dana bantuan masyarakat miskin yang sampai 

saat ini belum tepat sasaran. 

Menurut Bradshaw  (2005)  menjelaskan ada lima penjelasan mengapa 

kemiskinan timbul, yaitu 1) Kelemahan-kelemahan individu (individual 

deficiencies) 2) Sistem budaya yang mendukung subkultur kemiskinan, 3) Distorsi-

distorsi ekonomi-politik atau diskriminasi Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif 

Islam dan Konvensional sosial-ekonomi, 4) Kesenjangan kewilayahan, dan 5) 

Asalusul lingkungan yang bersifat kumulatif.(Perspektif & Dan, n.d., pp. 12–13) 

Indikator kemiskinan dapat dilihat dari tingkat konsumsi masyarakat serta 

tingkat pendapatan masyarakat yang akan memperlihatkan seberapa tinggi tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Selain itu, indikator kemiskinan juga dapat ditinjau dari 

keterbatasan masyarakat dalam menggunakan faktor produksi, baik dari faktor 

produksi ilmiah maupun dari faktor produksi sendiri ataupun dari faktor luar. 

Berdasarkan pendapat dari Efendi (2006 : 14) mengemukakan beberapa solusi 

alternatif untuk mengatasi kemiskinan, yaitu:  

Pertama, didasarkan pada mobilitas tenaga kerja yang belum digunakan dalam 

rumah tangga para petani agar tidak terjadi pembentukan modal di pedesaan. Yang 
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ke dua, mengadakan  kerangka kelembagaan di pedesaan dengan tujuan pemupukan 

modal tanpa perlu adanya penambahan upah oleh tenaga kerja yang belum 

didayagunakan. Ketiga, memusatkan pada pemberian sumberdaya pertanian ke 

industri melalui mekanisme pasar. Keempat, model pertanian yang dibuka dengan 

kemampuan teknologi dan kemungkinana menjadi sektor pokok. 

Ada beberapa jenis kemiskinan, yaitu 

1. Kemiskinan Subjektif. Kemiskinan Subjektif adalah kemiskinan yang dimana 

suatu inividu memiliki sebuah pemikiran bahwa Ia tidak dapat memenuhi 

kebutuhannya. 

2. Kemiskinan mutlak. Kemiskinan mutlak adalah suatu keadaan kemiskinan 

dimana suatu individu atau keluarga tersebut memiliki pendapatan yang  berada 

dibawah rata-rata pendapatan. 

3. Kemiskinan relatif. Kemiskinan jenis ini merupakan suatu kemiskinan yang 

dimana kemiskinan ini merupakan dampak  dari adanya ketidakmerataan 

kebijakan pembangunan misalnya, tingkat pengangguran yang terus bertambah 

yang diakibatkan dari kurangnya lapangan pekerjaan. 

4. Kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang diakibatkan 

dari sumberdaya alam yang kurang sehingga terjadi penurunan produktivitas 

dari masyarakat. 

5. Kemiskinan struktural. Kemiskianan struktural berasal dari ketidakmampuan 

suatu masyarakat terhubung dengan sumberdaya alam yang ada. 
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6. Kemiskinan kultural. Kemiskinan jenis ini merupakan suatu keadaan 

kemiskinan yang dimana terjadi pada orang-orang dengan pemikiran hidup 

santai dan tidak ada keinginan untuk meningkatkan taraf hidupnya. 

b) Partisipasi Angkatan Kerja Wanita 

Partisipasi angkatan kerja adalah persentase banyaknya jumlah angkatan kerja 

yang dimana persentase tersebut sudah masuk kedalam usia kerja, yaitu 15 tahun 

keatas. Usia penduduk yang tergolong kedalam tenaga kerja adalah mereka yang 

berumur 15 sampai 65 tahun, sedangkan mereka yang masih berada di bawah usia 

15 tahun tergolong ke dalam usia bukan angkatan kerja. Begitupun dengam 

mereka yang berumur diatas 65 tahun tergolong kedalam usia bukan angkatan 

kerja. Angkatan kerja sendiri adalah persentase jumlah penduduk yang sedang 

dalam tahap mencari kerja atau sudah dalam keadaan bekerja. Mereka yang tidak 

termasuk kedalam angkatan kerja adalah penduduk yang penyandang status ibu 

rumah tangga dan mereka yang sedang menjalani pendidikan. 

Partisipasi angkatan kerja wanita sendiri adalah angkatan kerja yang sudah 

termasuk kedalam usia kerja yang berstatus sebagai wanita yang sedang dalam 

keadaan mencari kerja atau sudah dalam keadaaan bekerja. Menurut teori Easterline 

bahwa meningkatnya suatu perekonomian suatu negara tidak terlepas dari 

partisipasi angkatan kerja wanita, dimana ketika tingkat partisipasi angkatan kerja 

meningkat maka, perekonomian suatu negarapun juga akan ikut meningkat. Salah 

satu hal yang mempengarhi tingkat partisipasi angkata kerja wanita salah satunya 

adalah kebanyakan wanita pada masa sekarang ini memegang prinsip bahwa 

pendidikan dan juga karir yang memadai merupakan aset untuk masa depan. Hal 
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tersebut tidak lepas dari banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang 

akibatnya berujung pada perceraian yang juga menuntut seorang wanita menjadi 

wanita yang mandiri dan harus bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. 

Menurut menteri ketenagakerjaan Ida Fauziah (2021) hanya terdapat 40% dari 

144 juta angkatan kerja di Indonesia yang berstatus sebagai angkatan kerja wanita. 

Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan masih mengakarnya budaya patriarki. 

Patriarki sendiri adalah suatu keadaan sosial yang dimana sistemnya  masih 

menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama dan laki-laki memiliki tempat 

tertinggi dari perempuan ditinjau dari berbagai aspek. Berdasarkan pada laporan 

United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 2020 lalu bahwa 

skor indeks ketimpangan di Indonesia berada pada posisi 121 dari 162 negara. 

UNDP sendiri merupakan salah satu organisasi yang berada dibawah naungan PBB 

atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNDP adalah salah satu organisasi yang 

tujuannya adalah untuk memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. 

Tingkat partisispasi angkatan kerja wanita di Indonesia tergolong rendah. Pada 

tahun 2021 lalu persentase angkatan kerja wanita di Indonesia hanya sebesar 

51,81% saja,  jauh dari persentase angkatan kerja laki-laki yang sebanyak 82,27%.  

Pada saat ini masih banyak terjadi pelanggaran yang terjadi terhadap  tenaga 

kerja perempuan, mulai dari diskriminasi hingga pelecehan di tempat kerja, 

meskipun dalam undang-undang sudah ada yang mengatur tentang pekerja wanita 

yang tertuang di dalan Undang-undang no.13 tahun 2003 yang dimana di dalamnya 

menunjukkan pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja secara manusiawi 
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dan juga optimal. Meski begitu, masih banyak saja terjadi diskriminasi kerja 

terhadap tenaga kerja wanita. 

Rumus yang dapat digunakan untuk mencari tingkat psrtisipsi angkatan kerja 

wanita adalah 

 

TPAK.W=
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑤𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑤𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎 𝑢𝑠𝑖𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
x 100% 

 

c) Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) 

Kualitas sumber daya alam suatu negara dapat dilihat dari seberapa besar 

capain negara tersebut dalam meningkatkan pembangunan sumber daya 

manusianya. Tingginya capaian pembangunan sumber daya suatu negara dapat 

dilihat dalam tingginya indeks pembangunan manusia yang dimana indeks 

pembangunan manusia memuat capaian dalam dimensi kesehatan maupun dalam 

pengetahuan yang dimana dapat dilihat dalam data rata-rata lama sekolah suatu 

daerah atau negara. Indeks Pembangunan manusia sendiri diperkenalkan oleh 

UNDP atau United Nations Depelopment Programme pada tahun 1990 dan secara 

umum dipublikasikan dalam laporan tahunan Human Depelopment Report (HDR). 

Kamus bahsa  

Indeks Pembangunan Manusia adalah salah satu persentase angka capaian 

besaran pembangunan manusia yang dapat diukur melalui komponen-komponen 

tertentu, misalnya dasar kualitas hidup yang dimana komponen tersebut dapat 

mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Menurut Badan Pusat 

Statistik(BPS) IPM adalah salah satu data yang menerangkan tentang bagaimana 
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hasil pembangunan dapat di diperoleh, hal tersebut mencakup pendapataan, 

kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. 

Menurut Napitupulu (2007), indeks pembangunan manusia memuat tiga 

dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan 

kebutuhan akan hidup panjang umur dan hidup sehat, untuk mendapatkan 

pengetahuan dan mampu memenuhi standar hidup laya(Ekonomi et al., 2021) 

Pembangunan manusia merupakan salah satu komponen yang cukup penting di 

dalam pembangunan ekonomi suatu negara disebabkan karena tingginya tingkat 

Indeks Pembangunan Manusia dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih 

stabil. Tingginya pertumbuhan perekonomian suatu negara akan dapat 

memecahkan permasalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat serta 

kemiskinan. 

Ada beberapa komponen-komponen yang mempengaruhi IPM diantaranya 

adalah 

1) Kesehatan (Angka harapan hidup saat lahir) 

2) Pengetahuan (Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah) 

3) Standar hidup layak (Pengeluaran perkapita disesuaikan) 

Pada komponen IPM di atas adalah indikator IPM dengan menggunakan 

motode baru yang mulai digunakan pada tahun 2015. Perbedaan metode 

perhitungan IPM lama dan yang baru dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini. 
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Tabel 2.1 

Perbedaan indicator IPM lama dan baru 

Dimensi Metode lama Motode baru 

Kesehatan 

(Umur panjang dan 

hidup sehat) 

Angka harapan hidup 

saat lahir (AHH) 

Angka harapanhidup saat 

lahir (AHH) 

Penetahuan Angka melek huruf 

(AMH) 

Kombinasi angka 

partisipasi kasar (APK) 

Harapan lama sekolah 

(HLS) 

Rata-rata lama sekolah 

(RLS) 

Standar hidup layak PDB perkapita Pengeluaran perkapita 

disesuaikan 

 

  Pembentukan modal manusia adalah suatu proses memperoleh dan 

meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan 

pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi suatu negara. 

Pembentukan modal manusia karenanya dikaitkan dengan investasi pada manusia 

dan pengembangannya sebagai sumber yang kreatif dan produktif(Indeks et al., 

2018, p. 5)    

Ada berbagai hal yang bisa mempengaruhi turunnya persentase Indeks 

Pembangunan Manusia diantaranya adalah tingginya pengangguran di suatu daerah 

maupun tingginya angka kemiskinan. Dalam salah satu penelitian Arifatul (2019) 

menjelaskan bahwa PDRB sektor pertanian, Belanja langsung pemerintah, 

Investasi swasta serta tingkat pengangguran terbuka simultan atau bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia. Salah satu 

hal yang diharapkan mampu untuk meningkatkan produktivitas serta kualitas 

sumberdaya manusia adalah dengan adanya investasi pendidikan. Semakin tinggi 

pula kualitas sumberdaya manusia suatu negara sehingga penggalian potensi diri 

akan mudah tercapai serta dapat meningkatkan produktivitas kerja yang tinggi. 
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Tingginya produktivitas kerja maka mampu terjadi penyerapan tenaga kerja lebih 

banyak dan pengangguranpun akan menurun. 

 

D. Tingkat Pengangguran 

Dalam perekonomian suatu negara tidak lepas dari pengangguran yang 

merajalela. Pengangguran merupakan salah satu sebab tidak meningkatnya 

perekonomian suatu negara secara stabil. Dengan tingginya pengangguran yang ada 

di suatu negara maka akan membuat kemiskinan di negara tersebut akan meningkat 

yang berujung pertumbuhan ekonomi yang akan memburuk. 

Menurut Sukirno(2004), Efek buruk yang dapat ditimbulkan dari tingginya 

pengangguran adalah berkurangnya pendapatan masyarakat yang berakhir pada 

kurangnya pencapaian tingkat kemakmuran masyarakat. 

Pengangguran sendiri dapat diartikan sebagai mereka yang sudah memasuki 

usia kerja yaitu usia 15-65 tahun tetapi belum mendapatkan pekerjaan atau bahkan 

dalan proses mencari pekerjaan. Dalam pengertian secara umum pengangguran 

adalah seseorang yang sudah tergolong kedalam angkatan kerja dan secara aktif 

mencari kerja pada suatu tingkatan upah tertentu, namun belum bisa memperoleh 

pekerjaan yang diinginkan. 

Kurangnya lapangan kerja namun tidak sesuai dengan tingginya para pencari 

kerja menjadi alasan utama yang membuat tingginya pengangguran. Selain itu 

banyak pula dianatara para pencari kerja yang hanya mencari kerja sesuai dengan 

keinginan dan profesinya masing-masing terlebih lagi bagi mereka yang baru saja 

lulus dari jenjang pendidikannya. Upah juga menjadi salah satu alasan suatu 
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individu enggan untuk bekerja yang mana menurut mereka gaji yang ditawarkan 

tidak sesuai dengan harapan mereka. 

Menurut Sukirno (2006) dalam Ratih Probosiwi (2016)  penyebab 

pengangguran dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 

1) Pengangguran Terbuka. Yaitu mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang 

dalam keadaan mencari pekerjaan. 

2) Pengangguran Terselubung. Yaitu seseorang yang yang bekerja di bawah 

minimal jam kerja normal atau kurang dari 35 jam setiap minggunya. 

3) Setengah Menganggur. Yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal 

dan masih berusaha mencari kerja tambahan atau part time 

Sedangkan apa yang dipaparkan oleh Edward  (1978)  bahwa bentuk-bentuk 

pengangguran ada 4 macam, yaitu 

1) Pengangguran terbuka (Open Unemployment), yaitu mereka yang sangat ingin 

bekerja namun lapangan pekerjaan belum tersedia 

2) Setengah Pengangguran(Under Unemployment), yaitu mereka yang jam kerja 

berada di bawah 35 jam perminggunya dan tidak bekerja secara penuh atau part 

time. 

3) Tenaga kerja yang lemah(Impaired), adalah mereka yang memeiliki jam kerja 

penuh namun terkadang juga tidak bekerja secara penuh yang dikarenakan suatu 

alasan tertentu. 

4) Tenaga kerja yang tidak produktif, adalah mereka yang mampu bekerja secara 

penuh dan produktif namun tidak dapat menghasilkan output yang maksimal. 
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Tingkat pengangguran seringkali lebih tinggi di daerah perkotaan dibanding 

dengan daerah pedesaan, hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat 

pedesaan yang lebih memilih merantau ke daerah perkotaan dengan tujuan agar bisa 

mendapat pekerjaan. Pada tahun 2018 PBB melaporkan bahwa populasi dunia yang 

tinggal di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding masyarakat yang tinggal di 

daerah pedesaan. Seiring berjalannya waktu banyak dari mereka lebih memilih 

mengadu nasib ke daerah perkotaan dikarenakan di perkotaan merupakan tempat 

perputaran perekonomian yang paling besar dibanding di pedesaan. 

Berdasarkan dari laporan Badan Pusat Statistika,  pada tahun 2021 terdapat 

sebanyak 9,10 juta penduduk Indonesia yang menganggur. Berdasarkan dari apa 

yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistika, jumlah angkatan kerja 

Indonesia berada pada angkta 140,15 juta orang. Jika dilihat berdasarkan dari jenis 

kelamin, maka tingkat pengangguran berjenis kelamin laki-laki di Indonesia pada 

tahun 2021 lebih tinggi dibanding dengan penangguran berjenis kelamin 

perempuan. 

Dalam perumusan untuk mencari tingkat pengangguran dapat digunakan 

rumus  sebagai berikut 

Tingkat pengangguran =  
Jumlah yang tidak bekerja

Jumlah angkatan kerja
 x 100% 

B. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Antara Angkatan Kerja Wanita dengan kemiskinan 

Menurut Suyanto (2009) bahwa tenaga kerja wanita yang terjun ke dalam dunia 

kerja hanya separuh dari jumlah angkatan kerja pria. Jika dilihat dari data dan 

kenyataan yang ada di lapangan, memang jumlah partisipasi angkatan kerja wanita 
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lebih rendah dibanding dengan angkatan kerja pria, Sedangkan jumlah penduduk 

perempuan lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki. Todaro (2006) 

mengemukakan bahwa mayoritas kaum miskin di dunia adalah berjenis kelamin 

perempuan. Jika dilihat dari berbagai tempat, dapat dilihat bahwa mayoritas 

penduduk yang mengalami kemiskinan adalah perempuan terlebih bagi negara 

berkembang yang mayoritas penduduknya tergolong padat. Maka dari itu dapat 

disimpulkan bahwa semakin banyak tingkat pasrtisipasi angkatan kerja wanita 

maka kemiskinan pun akan menurun. 

2. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Kemiskinan 

Dalam Indeks pembangunan manusia terdapat beberapa komponen yang 

dimana diantaranya adalah rata-rata laam sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah 

lamanya seorang atau individu menamatkan pendidikan. Semakin tinggi pendidikan 

seseorang maka kesempatan untuk masuk ke dalam dunia kerja juga akan semkin 

besar, hal tersebut akan mengakibatkan tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja 

yang dimana semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, maka akan 

berkurang pula tingkat kemiskinan di suatu daerah atau negara. Berdasarkan hasil 

dari penelitian yang dilakukan oleh Cony Ayu Nurlita, Adnan Haris Musa,Rachmad 

Budi Suharto ( 2017) bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan 

terhadap kemiskinan, yang dimana penelitian yang dilakkan ini sejalan dengan teori 

dari Ravi Kanbur dan Lyn Squire (1999) yang dimana menyatakan bahwa tingkat 

kesehatan dan pendidikan yang juga merupakan bagian dan komponen dari Indeks 

Pembangunan Manusia juga mepengaruhi kemiskinan.  

3. Hubungan Antara Tingkat Pengangguran dengan Kemiskinan 
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 Selalu terjadi hubungan yang erat antara pengangguran dan juga tingkat 

kemiskinan. Dimana ketika terjadi peningkatan persentase tingkat pengangguran 

maka akan dipastikan bahwa persentase tingkat kemiskinan juga akan ikut 

meningkat. Selain itu kemiskinan dan juga pengangguran adalah dua masalah yang 

sering menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga masyarakat di semua keadaan. 

Tingginya pengangguran dan juga tingkat kemiskinan akan berpengaruh sangat 

besar terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Arsyad ( 1997), bahwa sebagian besar masyarakat yang yang 

tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja kurang dari jam kerja 

semestinya selama sepekan (part time) akan berada diatara kelompok masyarakat 

yang tergolong kedalam masyarakat miskin. 

C. Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul 

Penelitian 

Metode Penelitian Hasil 

Penelitian 

1 Radhitya 

Widyasworo 

(2014) 

Analisis 

Pengaruh 

Pendidikan, 

Kesehatan, dan 

Angkatan kerja 

wanita 

terhadap 

kemiskinan di 

Kabupaten 

Gresik. 

Metode penelitian 

pada penelitian ini 

menggunakan 

penelitian dengan 

metode OLS 

(Ordinary Least 

Square). 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah tingkat 

pendidikan, 

tingat 

kesehatan 

serta tingkat 

partisispasi 

angkatan kerja 

wanita 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

tingkat 

kemiskinan 
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2 Ari Kristin 

Prasetyoningru

m (2018) 

Analisis 

Pengaruh 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia, 

Pertumbuhan 

Ekonomi Dan 

pengangguran 

Terhadap 

Kemiskinan. 

Dalam penlitian ini 

teknik pengolahan 

data yang digunakan 

adalah path analisys 

dengan menggunakan 

softwer 

WarpWLS5.0 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan. 

Pemganggura

n memiliki 

pengaruh 

Positif 

terhadap 

tingkat 

kemiskinan  

3 Suryani, dkk 

(2023) 

Pengaruh IPM 

dan PDRB  

terhadap 

Jumlah 

Pendududuk 

Ekonomi 

Tingkat 

Rendah 

(Miskin) Di 

Sumatera Utara 

Model penelitian 

yang digunakan oleh 

peneliti adalah model 

penelitian regresi 

berganda dengan 

menggunakan jenis 

data sekunder. 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah IPM 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kemiskinan di 

Sumatera 

Utara tahun 

2017-2021 

4 Rama Bhaskara 

Praja, Dkk 

(2023) 

Analisis 

pengaruh 

indeks 

pembangnan 

manusia, laju 

pertumbuhan 

penduduk, dan 

tingkat 

pengngguran 

terbuka 

terhadap 

kemiskinan di 

DKI Jakarta 

Model penelitian 

yang diambil oleh 

peneliti adalah regresi 

berganda dengan 

jenis data penelitian 

sekunder. 

IPM memiliki 

pengaruh 

positif dan 

tidak 

signifikan 

terhadap 

jumlah 

penduduk 

miskin. 

5 Erik Sopian, 

Dkk (2020) 

Pengaruh IPM , 

Tingkat 

Pendidikan dan 

Tingkat 

Pengangguran 

terhadap 

Kmeiskinan di 

Penelitian ini 

menggunakan model 

penelitian kuantitatif 

dengan menggunakn 

metode deskriptif dan 

verifikatif dengan 

IPM 

berpengarh 

negative 

terhadap 

jumlah 

penduduk 
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Indonesia 

tahun 2015-

2018 

menggunakan alat 

bantu Eviews Versi 9 

miskin di 

Indonesia. 

6 Ridho Andika, 

Herniwati Retno 

Handayani, 

Nenik Woyanti 

(2018) 

Analis 

pengaruh pdrb, 

tingkat 

pengangguran, 

dan ipm 

terhadap 

tingkat 

kemiskinan di 

Jawa Tengah 

Pada penrlitian ini 

menggnakan analisis 

panel data yang 

diolah dengan 

menggunakanprogra

m eviews 9.  

PDRB, IPM 

dan 

Pengangguran 

berpengaruh 

signifkan 

secara parsial 

terhadap 

tingkat 

kemiskinan di 

Jawa Tengah 

7 Rizky Agung 

Kurnawan 

(2018) 

Pengaruh 

pendidikan dan 

pengangguran 

terhadap 

kemiskinan di 

Kota Surabaya 

tahun 2007-

2016  

Metode penelitian 

pada penlitian ini 

menggunakan 

penelitian asosiatif 

dengen pendekatan 

kuantitatif dengan 

analisis data regresi 

berganda 

Tingkat 

penganguran 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

tingkat 

kemiskinan di 

kota Surabaya 

8 Ahmad Ridho 

Rahmani (2021) 

Pengaruh 

gender ratio, 

dependency 

ratio, dan 

tingkat 

partisipasi 

angkatan kerja 

perempuan 

terhadap 

kemiskinan di 

Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 

Pada penelitian ini 

menggunakan 

metode deskriptif 

kuantitatif dengan 

dengan jenis data 

time series. 

Dalam hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa tingkat 

pertisipasi 

angkatan kerja 

perempuan 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

kemiskinan 

dengan nilai 

signifikasi 

sebesar 

0,0263 

9 Sayifullah, Tia 

Ratu Gandasari 

(2016) 

Pengaruh 

indeks 

pembangunan 

manusia dan 

pengangguran 

terhadap 

kemiskinan di 

provinsi 

Banten 

Data yang digunakan 

peneliti dalam 

penelitian ini adalah 

data sekunder dengan 

jenis data time series 

dan dengan analisis 

dengan menggunakan 

panel data. 

Dari hasil 

penelitian 

ditemukan 

bahwa indeks 

pembangunan 

manusia 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 
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terhadap 

kemiskinan. 

10 Rafi Tufik 

Ashari dan 

Moh. Athoilah 

(2023) 

Analisis 

pengaruh 

tingkat 

pengangguran 

terbuka, 

Tingkat 

Partisipasi 

angkatan 

Kerja, Upah 

Minimum, IPM 

Dan Jumlah 

Penduduk 

Terhadap 

Kemiskinan Di 

kawasan Tapal 

Kuda 

Metode penelitian ini 

menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif 

deskriptifdengan 

rentan tahun 2012-

2021 

Variabel 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Kemiskinan 

 

D. Kerangka Pikir 

 Berdasarkan dari apa yang dipaparkan oleh Sugiyono (2009) menyatakan 

bahwa kerangka pikir merupakan suatu gabungan antar beberapa bagian variabel 

yang memperlihatkan adanya keterkaitan antar variabel yang terdapat dalam suatu 

penelitian dan merupakan tuntutan dalam pemecahan masalah penelitian serta 

terdapat rumusan hipotesis penelitian yang dimana terdapat bagan berupa alur yang 

dilengkapi dengan penjelasan. Menurut Mujiman (2011) kerangka pikir merupakan 

suatu konsep yang mana konsep tersebut berisikan hubungan antar variabel bebas 

maupun variabel terikat yang mana hal tersebut dibuat untuk menggambarkarkan 

hubungan antar variabel tersebut yang mana hal tersebut bersifat sementara. Secara 

umum sendiri, kerangka pikir merupakan dasar alur dari sebuah penelitian yang 

tersusun dari fakta-fakta observasi serta dari kajian kepustakaan. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Hipotesis 

1. Diduga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan 

2. Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan 

3.   Diduga Tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kemiskinan 

Partisipasi 

Angkatan Kerja  

Wanita (X1) 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia (X2) 

Tingkat 

Pengangguran (X3) 

Kemiskinan 

(Y) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan lokasi penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah salah satu langkah awal yang diambil oleh peneliti guna 

mendapatkan hasil dari tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2018),  metode 

penelitian adalah salah satu cara ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data 

dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Sedangakan menurut Nazir (2014), 

penelitian merupakan salah sau kegiatan yang dimana bertujuan untuk mencari 

kebenaran dari sebuah keadaan yang berdasar pada suatu alasan yang disertai 

dengan konsekuensi terhadap suatu keadaan yang khusus dapat berupa fenomena 

ataupun berupa variabel. 

Di dalam penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian kuantitatif, 

yang dimana metode penelitian kuantitatif sendiri merupakan suatu model 

penelitian yang pengumpulan datanya berupa angka dan diolah berdasarkan teknik 

statistika. Menurut Sugiyono (2018), metode penelitian kuantitatif adalah metode 

penelitian yang didasarkan pada data yang konkrit yang berupa angka dan diukur 

menggunakan alat uji perhitungan statistika dengan tujuan menghasilkan suatu 

kesimpulan. 

2. Lokasi Penelitian 

Menurut Hamid Darmadi (2011), lokasi penelitian merupakan suatu tempat 

dimana proses studi digunakan untuk memproleh hasil dari penelitian masalah 

berlangsung. Menurut apa yang dipaparkan oleh Nasution (2003), Lokasi 
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Penelitian adalah lokasi sosial yang dicirikan pada tiga unsur yang berupa 

kegiatan observasi, pelaku dan tempat. Pada penelitian ini sendiri, peneliti 

melakukan penelitian di salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan yaitu 

Kabupaten Bulukumba. Ibu kota kabupaten ini bertempat di kecamatan Ujung Bulu 

dengan luas wilayah sebesar 1.154,58 km2 dan penduduk sebesar 437.610 jiwa. 

B. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data time series 

atau data runtut dari tahun 2005 hingga tahun 2022. Sumber datanya sendiri 

merupakan data sekunder yang diambil dari publikasi Badan Pusat Statistika 

provinsi Sulawesi Selatan dan juga Badan Pusat Statistika di kabupaten Bulukumba 

serta  yang dikumpulkan oleh tim survei yang kemudian diolah dan kemudian di 

publikasikan dengan tujuan menjadi referensi atau rujukan bagi masyarakat yang 

membutuhkan. Selain dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan dan juga Badan 

Pusat Statistik kabupaten Bulukumba, ada juga data maupun referensi yang berasal 

dari berbagai literatur jurnal maupun informasi yang berasal dari internet yang 

mana berkaitan degan penelitian ini. 

C. Metode Pengumpulan Data 

 Menurut Djamin Satori dan Aan Komariah (2011), teknik pengumpulan data 

adalah pengumpulan data yang terdapat di dalam suatu penelitian karya ilmiah yang 

dimana prosedurnya bersifat sistematis yang bertujuan untuk memperoleh data 

yang diperlukan di dalam sebuah pelitian. Sedangkan menurut Ridwan (2010), 

teknik pengumpulan data merupakan teknik ataupun cara-cara yang dapat 

digunakan oleh seorang peneliti guna memperoleh kumpulan data. Secara umum 
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sendiri, metode pengumpulan data dapat diartikan sebagai sebuah langkah dalam 

penelitian yang dimana bertujuan untuk mengumpulkan data ataupun sebuah 

informasi dari lapangan demi kepentingan penelitian. Metode pengumpulan data 

pada penlitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mengmpulkan data dengan 

mencari hal-hal yang berkaitan dengan variable seperti buku maupun jurnal. 

D. Metode Analis Data 

 Menurut apa yang disampaikan oleh Tylor (1975),  analisis data adalah proses  

yang memuat rincian usaha formal yang bertujuan menemukan tema serta 

merumuskan hipotesis penelitian berdasarkan apa yang telah disarankan dan juga 

sebagai salah satu bentuk usaha untuk pemberian bantuan serta tema ke dalam 

hipotesis. Analisis data sendiri merupakan langkah yang sangat penting yang ada 

dalam sebuah rangkain penelitian, dimana tujuannya adalah untuk memperoleh 

hasil dari proses penelitian. 

1. Uji Asumsi Klasik 

Melakukan uji asumsi sebelum melakukan uji hipotesis adalah salah satu syarat 

yang harus dilakukan pada penelitian kuantitatif. Jika, hasil dari uji asumsi tidak 

sesuai dengan hipotesis maka akan timbul bermacam-macam reaksi. Oleh karena 

itu, melakukan uji asumsi terlebih dahulu adalah hal yang penting dalam penelitian 

kuantitatif 

a)   Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah salah satu cara dalam proses penelitian kuantitatif yang 

menggunakan uji statistik dimana bertujuan untuk menguji suatu data apakah data 

tersebut terdistribusi secara normal atau apakah tidak terdistribusi secara normal. 
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Uji normalitas biasanya digunakan dalam metode penelitian kuantitatif yang 

dimana bertujuan untuk memastikan bahwa data yang telah terkumpul dan diamati 

memenuhi asumsi yang diperlukan dalam metode analisis statistik. 

Dalam penelitian ini, uji statistik yang digunakan adalah uji normal probability 

plot. Normal probablity plot adalah salah satu teknik grafis yang digunakan untuk 

mengidentifikasi penyimpangan substantis dari normalitas. Ada beberapa langkah 

yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan dalam uji normal probability 

plot yaitu jika titik-titik atau data berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya 

dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai residual telah terkontribusi secara normal. 

Sementara,  jika titik-titik menjauh dari garis diagonal maupun tidak mengikuti 

garis diagonal maka kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah nilai residual tidak 

terkontribusi secara normal 

b)   Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang dimana 

bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi  atau 

hubungan yang kuat antar variabel dependen terhadap variabel independen. 

Ada atau tidaknya korelasi antar variabel dapat dilihat pada hasil uji 

multikolinearitas yaitu jika nilai tolerannya >0,10 maka kesimpulannya tidak ada 

multikolinearitas yang terjadi. Namun, sebaliknya jika nilai toleransinya <0,10 

maka kesimpulannya adalah terjadi multikolinearitas antar variabel. 

c)   Uji Heterokedasisitas 

Uji heterokedasisitas adalah salah satu uji statistik yang bertujuan untuk 

menguji apakah terdapat ketidaksamaan dalam variasi dari nilai residual satu 
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pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Apabila variasi dari sebuah residual satu 

pengamatan terhadap pengamatan yang lain memiliki sifat yang tetap, maka disebut 

homoskedastisitas. Namun, apabila variasi dari nilai residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain memiliki sifat yang berbeda, maka dapat disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah ketika tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas.  

d). Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2017) auto korelasi merupakan salah satu rangkaian dalam 

uji statistic yang mana bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linar 

terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan periode 

sebelumnya. Autokorelasi sendiri adalah sebuah lagah pengujian dalam analisis 

statistic yang dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi pada variable 

yang ada. 

2. Model Regresi Linear Berganda 

Model regresi linear berganda merupakan suat model regresi yanag mana 

melibatkan 2 atau lebih variable independen. Regresi linear berganda dilakukan 

untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh yang ditnjukkan variable 

independen terhadap variable dependen (Ghozali, 2018). Hubungan antara Tingkat 

partisipasi angkatan kerja wanita, indeks pembangunan manusia dan tingkat 

pengangguran terhadap tingkat kemiskinan dapat diformulasikan sebagai berikut 

 

  

 

Y=α+β1X1 + β2X2 + β3X3 + е 
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Keterangan : 

Y            = Tingkat Kemiskinan 

α             = Konstan 

β1 β2 β3  =Koefisiensi Regresi 

X1          = Tingkat Partisispasi Angkatan Kerja Wanita 

X2           = Indeks Pembangunan Manusia 

X3           =Tingkat Pengangguran 

3.  Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisiensi determinan atau disimbolkan dengan R kuadrat adalah sumbangan 

pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat atau dapat 

diartikan koefisiensi determinsi ini berguna utuk memprediksi seberapa besar 

kontribusi atau pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas (X) secara simultan 

terhadap variabel terikat (Y). 

4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan pengujian jawaban dari dugaan sementara yang 

letaknya berada pada rumusan masalah dalam suatu penelitian. Uji hiotesis dalam 

penelitian ini mnegangakat uji hipotesis asosiatif. Dimana hipotesis asosiatif 

merupakan dugaan ataupun jawaban yang bersifat sementara yang dimana dugaan 

dan jawaban tersebut ditujukan untuk menjawab rumusan masalah yang 

mempertanyakan hubungan yang terjadi antar dua variabel. 

a. Uji F Simultan 

Uji hipotesis F adalah salah satu uji kebenaran hipotes yang berfungsi untuk 

menguji apakah ada pengaruh yang di berikan oleh variabel X terhadap variabel Y 
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secara terikat maupun terpisah. Dalam pengujian ini, keputusan diambil 

berdasarkan dari hasil pada pengujian hipotesis, dimana jika nilai signifikan <0,05 

maka hipotesis dapat diterima dan berarti X1 dan X2 secara simultan berpengaruh 

terhadap Y. Namun,  jika nilai signifikannya sebesar >0,05, maka hiptesis ditolak. 

b. Uji T Parsial 

Uji T parsial merupakan salah satu uji hipotesis penelitian yang dimana uji 

hipotesis ini merupakan uji hipotesis yang bertujuan untuk memberikan gambaran 

apakah variabel bebas atau independen  (X) secara parsial atau sendiri-sendiri 

memiliki pengaruh tehadap variabel terikat atau dependen atau tidak. Berdasarkan 

pada nilai signifikasinya, ada dua langkah yang digunakan dalam pengambilan 

keputusan, yaitu jika nilai t hitung memiliki hasil nilai < probabilitas 0,05, maka 

ada pengaruh yang terjadi antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) 

dan hipotesis dapat diterima. Namun, apabila nilai signifikansi > probabilitas 0,05 

maka tidak ada pengaruh yang terjadi yang terjadi variabel X terhadap Y dan 

hipotesis ditolak 

E. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2010) memberikan gambaran mengenai definisi 

operasional variabel, yaitu elemen ataupun nilai yang asalnya dari suatu obyek 

ataupun kegiatan yang memiliki beberapa ragam variasi tertentu yang dimana 

kemudian selanjutnya ditetapkan oleh peneliti untuk bahan pelajaran dan 

selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan 
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1. Kemiskinan 

Variabel tingkat kemiskinan (Y) adalah angka atau besaran jumlah penduduk 

miskin yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistika di kabupaten Bulukumba dan 

dipublikasikan dalam satuan persen mulai dari tahun 2005-2022. 

2. Tingkat Partisispasi Angkatan Kerja Wanita 

Tingkat partisipasi angkatan kerja wanita (X1) adalah jumlah besaran tingkat 

partisipasi angkatan kerja wanita yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistika di 

kabupaten Bulukumba dalam satuan jiwa periode2005-2022. 

3. Indeks Pembangunan Manusia 

Angka Indeks Pembangunan Manusia (X2) adalah variabel yang indikatornya 

diukur dari indikator kesehatan, pendidikan, dan tingkat kesejahteraan di kabupaten 

Bulukumba yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistika di kabupaten Bulukumba 

dengan satuan persen pada periode tahun2005-2022. 

4. Tingkat Pengangguran 

Angka tingkat pengangguran (X3) adalah angka atau besaran  tingkat 

pengangguran yang telah ditetapkan dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistika 

di kabupaten Bulukumba dalam satuan persen periode tahun2007-2022.
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A.   Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba 

       Secara astronomis, Kabupaten Bulukumba terletak antara 5ᵒ20` dan 5ᵒ40` 

lintang selatan. Serta 119ᵒ58’ dan 120ᵒ28’ Bujur Timur. Berdasarkan posisi 

geografisnya, Kabupaten Bulukumba memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten 

Sinjai; Selatan – Kabupaten Kepulauan Selayar; Timur –Teluk Bone; Barat – 

Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Bulukumba 

berada di ujung selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bulukumba terdiri 

dari 10 Kecamatan, yaitu: 

1. Kecamatan Gantarang 

2. Kecamatan Ujung Bulu 

3. Kecamatan Ujung Loe 

4. Kecamatan Bonto Bahari 

5. Kecamatan Bontotiro 

6. Kecamatan Herlang 

7. Kecamatan Kajang 

8. Kecamatan Bulukumpa 

9. Kecamatan Rilau Ale 

10. Kecamatan Kindang 

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba seluas 1.170,10 km2 atau sekitar 2,5
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persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan 

dan terbagi kedalam 27 kelurahan dan 109 desa. Ditinjau dari segi luas kecamatan 

Gantarang dan Bulukumpa merupakan dua wilayah kecamatan terluas masing-

masing seluas 175,84 km2 dan 173,63 km2 sekitar 30 persen dari luas kabupaten. 

Kemudian disusul kecamatan lainnya dan yang terkecil adalah kecamatan Ujung 

Bulu yang merupakan pusat kota Kabupaten dengan luas 14,63 km2 atau hanya 

sekitar 1 persen. Wilayah Kabupaten Bulukumba hampir 95,4 persen berada pada 

ketinggian 0 sampai dengan 500 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan tingkat 

kemiringan tanah umumnya 0-400. Terdapat sekitar 32 aliran sungai. Penduduk 

Kabupaten Bulukumba berdasarkan hasil proyeksi pendduk interim 2020-2023 

(pertengahan tahun/juni) sebanyak 440.090 jiwa penduduk dengan penduduk laki-

laki sebanyak 214.67 jiwa dan 225.441 jiwa penduduk perempuan. 

 

Tabel 4. 1 

Luas Daerah Kabupaten Bulukumba Menurut Kecamatan di 

Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 

No Kecamatan Luas (Km2) 

1 Gantarang 175,84 

2 Ujung Bulu 14,63 

3 Ujung Loe 146,25 

4 Bonto Bahari 110,06 

5 Bonto Tiro 79,39 

6 Herlang 69,71 

7 Kajang 130,79 

8 Bulukumpa 173,63 

9 Rilau Ale 119,11 

10 Kindang 150,67 

Sumber: Bulukumba Dalam Angka 2023 

         Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran 

tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai dan 

laut lepas. Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 25 
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meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan 

Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan 

Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. 

Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 sampai dengan 100 meter 

dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan 

Kindang, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, 

Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Dan daerah 

perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara dengan 

ketinggian 100 sampai dengan di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi 

bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. 

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi 

dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang 

dan dataran tinggi hampir berimbang, yaitu jika dataran rendah sampai 

bergelombang mencapai sekitar 50,28% maka dataran tinggi mencapai 49,72%. 

B.   Deskriptif Variabel 

1.  Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba 

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang mana data tersebut telah 

ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang mana jumlah penduduk yang ada di 

wilayah itu telah dibagikan dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Di 

Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 tingkat kemiskinan sebesar 7,39% dari 

443,292 total dari penduduk yang ada di Kabupaten Bulukumba. 

  Persentase tingakat kemiskianan tertinggi di Kabpaten Bulukumba dengan 

rentan waktu 2005 sampai 2022 adalah pada tahun 2005 yaitu 22,71% dengan data 
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lengkap dapat dilihat pada table di bawah ini 

Tabel 4. 2 

Persentase kemiskinan di Kabupaten Bulukumba 2005-2022 

Tahun Kemiskinan(%) 

2005 22,71 

2006 20,82 

2007 13,56 

2008 15,26 

2009 10,50 

2010 9,02 

2011 8,12 

2012 7,83 

2013 9,04 

2014 8,37 

2015 8,16 

2016 8,06 

2017 7,97 

2018 7,48 

2019 7,26 

2020 7,10 

2021 7,37 

2022 7,39 

Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba 2023 

Berdasarkan tabel di atas ditunjukkan hasil penyajian data yang menunjukkan 

tingkat kemiskinan di Kabupaten Bulukumba dalam persen. Hasil penyajian data 

menunjukkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bulukumba paling parah tahun 

2005 dengan jumlah 22,71%, namun tingkat kemiskinan berangsur turun dari tahun 

ke tahun hingga tahun 2022 menyentuh angka 7,39%. 

2.   Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Kabupaten Bulukumba 

Pada tahun 2022 angkatan kerja di Kabupaten Blukmba dalah sebesar 213.487 

jiwa, Pada era modern seperti saat ini banyak perempuan yang memutuskan 

untuk berpartisipasi dalam pasar kerja, namun tingkat partisipasinya lebih 
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rendah jika di bandingkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki. 

Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja  (TPAK)  wanita  merupakan  hubungan  

antara  tingkat  penduduk  yang berkerja pada Tingkat Pendidikan Wanita 

bekerja dalam pasar tenaga kerja. Pada tahun 2022 jumlah partisipasi angkatan 

kerja wanita menyentuh angka 85.941 wanita dari total 443,292 penduduk yang 

ada di Kabupaten Bulukumba. 

Tabel 4. 3 

Jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan kerja wanita Tahun 2005-2022 

Tahun TPAK Wanita (%) 

2005 14,35 

2006 18,09 

2007 29,25 

2008 33,05 

2009 30,36 

2010 27,59 

2011 22,95 

2012 23,29 

2013 23,79 

2014 27,52 

2015 28,61 

2016 28,61 

2017 22,78 

2018 23,65 

2019 28,17 

2020 29,42 

2021 27,41 

2022 26,27 

Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba 2023 

Berdasarkan penyajian data, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita 

menunjukkan nilai yang fluktuatif. Hasil tingkat partisipasi angkatan kerja wanita 

tertinggi adalah di tahun 2008 sebesar 33,05% dan terendah pada tahun 2005 

dengan nilai 14,35% 

 



42 
 

 
 

3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia di Kabpaten Bulukumba 

Komposisi IPM berdasarkan tiga indikator yaitu kesehatan, pengetahuan, dan 

standar hidup layak atau pendapatan. Terdapat perubahan pada indikator indeks 

pembangunan manusia yang berbeda sejak tahun 2015, yaitu angka harapan hidup 

saat lahir, angka melek huruf dan PDRB perkapita menjadi angka harapan hidup 

saat lahir, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah serta pengeluran 

perkapita yang disesuaikan. Peningkatan pendidikan seseorang sering dikaitkan 

dengan peningkatan pendapatan atau upah yang diperoleh. Apabila upah 

mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki tingkat 

pendidikan tinggi maupun pengalaman pelatihan, semakin tinggi produktivitasnya 

dan hasilnya ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi. 

Tabel 4. 4 

Persentase Indeks pembangunan manusia Tahun 2005-2022 

Tahun IPM (%) 

2005 68,44 

2006 68,91 

2007 69,30 

2008 69,20 

2009 70,60 

2010 62,73 

2011 63,36 

2012 63,82 

2013 64,27 

2014 65,24 

2015 65,54 

2016 66,46 

2017 67,08 

2018 67,70 

2019 68,28 

2020 68,99 

2021 69,62 

2022 76,34 

Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba 2023 
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Berdasarkan penyajian data, indeks pembangunan manusia di Kabupaten 

Bulukumba menunjukkan nilai paling tinggi di tahun 2022 dengan 76,34% dan 

terendah pada tahun 2010 dengan indeks pembangunan manusia sebesar 62,73%.    

    Pada tahun 2002-2014 menggunakan perhitungan pada indikator IPM yang 

lama sedangkan pada data tahun 2015-2022 menggunakan perhitungan indikator 

IPM yang baru yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah atau rata-rata lama 

sekolah dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. 

4. Tingkat Pengangguran di Kabupaten Bulukumba 

  Tingkat pengangguran terbuka di kabupaten Bulukumba sendiri pada tahun 

2022 adalah sebesar 2,698 yang dapat dikatakan bahwa sekitar 1-2 dari 100 

angkatan kerja yag ada di Kabupaten Bulukumba menganggur. 

  Pengaruh  buruk  dari  pengangguran  terhadap kemiskinan menurut Sukirno, 

(2004) dalam R. Bambang Budhijana 2020, pendapatan masyarakat berkurang 

karena tidak memiliki pekerjaan yang pada akhirnya mengurangi tingkat 

kemakmuran  yang  telah  dicapai  seseorang. jahteraan  masyarakat  semakin  

menurun  karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka  

terjebak  dalam  kemiskinan  karena  tidak memiliki pendapatan. Bila pengangguran 

yang terjadi  di  suatu  negara  sangat  buruk,  hal  ini  dapat berdampak  pada  

kekacauan  politik,  sosial,  menimbulkan  efek  yang  buruk  bagi  kesejahteraan 

masyarakat  dan  prospek  pembangunan  ekonomi. 
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Tabel 4. 5 

Persentase Jumlah Tingkat Pengangguran Tahun 2005-2022 

Tahun Pengangguran (%) 

2005 16,86 

2006 12,51 

2007 8,50 

2008 7,43 

2009 5,70 

2010 7,45 

2011 7,46 

2012 2,17 

2013 5,16 

2014 2,80 

2015 3,00 

2016 3,00 

2017 3,73 

2018 3,62 

2019 3,06 

2020 3,42 

2021 3,14 

2022 1,24 

Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba 2023 

  Berdasarkan hasil penyajian data, tingkat pengangguran di Kabupaten 

Bulukumba menunjukkan nilai yang fluktuatif. Tingkat pengangguran tertinggi 

berada pada tahun 2005 dengan tingkat pengangguran 16,86% dan terendah adalah 

tahun 2022 yaitu di angka 1,24%. 

C. Hasil Pengolahan Data 

1. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

   Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Hasil dari 

uji normalitas ditunkukkan pada gambar 4.1 berikut: 
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Gambar 4. 1 

Hasil Uji Normalitas 

 
Sumber: Output SPSS yang diolah tahun 2024 

  Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik berada 

disepanjang garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dan data 

penelitian yang digunakan terdistribusi normal yang mana hal tersebut  ditunjukkan 

oleh grafik p-plot. 

b. Uji Multikolinearitas 

  Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat ada atau 

tidaknya hubungan atau korelsi yang terjadi antar masing masing variabel yaitu 

variabel dependen dan variabel independen. Model regresi yang baik adalah ketika 

tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel Ghozali Imam (2005). Jika terjadi 

multikolinearitas antar variabel maka variabel tersebut dianggap tidak efisien dan 

dapat mengakibatkan regresi berganda menjadi bias. Ada atau tidak adanya 

multikolinearitas dengan memperhatikan nilai resistansi dan nilai VIF. Faktor tidak 

berhubungan jika nilai resistansi ≥ 0,10 dan nilai VIF dibawah 10 
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Tabel 4. 6 

Hasil Multikolineritas  
Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

TPAK Wanita .896 1.116 

IPM .944 1.059 

Tingkat Pengangguran .931 1.074 

a. Dependent Variable: Kemiskinan 

Sumber: Output SPSS Yang Diolah Tahun 2024 

 

  Tabel diatas menunjukkan nilai tolerance  ≥ 0,10 dan nilai VIF < 10. Dengan 

semikian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1) Pada variabel TPAK Wanita memiliki nilai tolerance sebesar 0,897 > 0,10 dan 

VIF 1,116<10 maka pada variabel TPAK Wanita tidak terjadi multikolinearitas 

2) Pada variabel IPM memiliki nilai tolerance sebesar 0,944 >0,10 dan VIF 1,059 

< 10 aka dapat disimpulkan bahwa pada variabel Indeks Pembangunan Manusia 

tidak terjadi multikolinearitas 

3) Pada variabel Tingkat Pengangguran memiliki nilai tolerance sebesar 0,931 > 

0,10 dan nilai VIF 1,074< 10 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat 

Pengangguran tidak terjadi multikolinearitas 

c. Uji Heterokedastisitas 

  Uji ini digunakan untuk menguji apakah ada keunikan kemajuan di mana 

ia tetap dimulai dengan satu ketajaman kemudian ke yang berikutnya dalam model 

backslide. Jika perubahan yang menetap disebut homoskedastisitas, dan jika unik 

disebut heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas 

yaitu dengan melihat pada hasil scatterplot. 
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Gambar 4. 2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber: Output SPSS yang diolah tahun 2024 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang terdapat pada diagram scatterplot 

tidak terdapat pola yang jelas, akan tetapi beberapa titik tersebar secara acak 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam 

penelitian. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah pengujian dalam ststistik yang mana bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu t-1 (sebelumnya). 

Adapaun, apabila terjadi permasalahan tersebut maka persamaan tidak layak 

digunakan sebagai prediksi. Adapun Model regresi yang yang baik ialah dimana 

tidak ada autokorelasi yang terjadi. Pengujian autokorelasi sendiri dapat dilihat 

dengan melihat nilai DW (Durbin Watson), yaitu: (1) jika nilai DW di bawah -2 

(DW < -2), maka terjadi autokorelasi pada penelitian; dan (2) jika nilai DW berada 

di antara -2 dan +2 (-2 < DW +2), maka tidak ada autokorelasi yang terjadi. Adapun 

hasil pengujian autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada dalam tabel 4.7 

berikut: 
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Tabel 4. 7 

Hasil Uji Autokorelasi 
 Model Summaryb 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .901a .811 .767 1.76823 1.705 

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pengangguran, IPM, TPAK Wanita 

b. Dependent Variable: Kemiskinan 

Sumber: Output SPSS Yang Diolah Tahun 2024 

 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan  pengujian Durbin-Watson dengan taraf signifikan 5% (0,05 Maka 

diketahui bahwa jumlah variabel (k=4) dan banyaknya data sampel (n=18).  Selain 

itu, untuk nilai batas luar (dL) sebesar 0,897 untuk nilai batas atas (du) sebesar 

1,710 sedangkan untuk nilai Durbin Watson sendiri sebesar 1,705 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini. Adapun dasar 

dalam penarikan kesimpulan, yaitu: apabila nilai Durbin-Watson di bawah 0,897 

berarti berkorelasi positif, sedangkan apabila nilai Durbin-Watson di atas 1,710 

maka berkorelasi negatif dan apabila nilai Durbin-Watson diantara nilai 0,897 dan 

1,710 maka tidak terjadi autokorelasi. 

2. Regresi Linear Berganda 

 

 

Tabel 4. 8 

Hasil Regresi Linear Berganda 

 Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1 (Constant) -15.164 9.314 

TPAK Wanita -.019 .128 

IPM .293 .137 

Tingkat Pengangguran 1.122 .158 

a. Dependent Variable: Kemiskinan 

Sumber: Output SPSS Yang Diolah Tahun 2024 
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Y = (-15,164) - 0,019X1 + 0,293X2 +1,122X3  

       Berdasarkan persamaan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Nilai koefisien β0 sebesar -15,164. jika TPAK Wanita (X1), IPM (X2) dan 

Tingkat Pengangguran (X3) tidak mengalami perubahan atau sama dengan 0, 

maka Kemiskinan (Y) sebesar -15,164. 

2) Hasil uji koefisien β1 sebesar -0,019. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 

peningkatan TPAK Wanita sebesar 1 persen  maka akan mengurangi 0,019 

Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba dengan asumsi  IPM (X2) dan Tingkat 

Pengangguran (X3) konstan. Tanda koefisien bertanda negatif yang 

menunjukkan bahwa TPAK Wanita berengaruh negatif terhadap Kemiskinan. 

3) Hasil uji koefisien β2 sebesar 0,293. Hal ini menunjukkan bahwa  jika terjadi 

peningkatan IPM sebesar 1 persen maka akan menambah Kemiskinan di 

Kabupaten Bulukumba sebesar 0,293 dengan  asumsi TPAK Wanita (X1) dan 

Tingkat Pengangguran (X3) konstan.  Tanda koefisien bertanda positif yang 

menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap Kemiskinan. 

4) Hab sil uji koefisien β3 sebesar 1,122. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan 

Tingkat Pengangguran (X3) sebesar 1 persen maka akan meningkatkan 

Kemiskinan (Y) di Kabupaten Bulukumba sebesar 1,122 dengan asumsi TPAK 

Wanita (X1) dan IPM (X2) konstan. Tanda koefisisen bertanda positif yang 

menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran berpengaruh positif terhadap 

Kemiskinan.  

b. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

   Pada dasarnya, koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur 
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kapasitas model dalam mengekspresikan keragaman variabel dependen. Untuk 

mengetahui efek samping dari pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah 

Tabel 4. 9 

Uji Koefisien Determinasi 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .901a .811 .767 1.76823 1.705 

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pengangguran, IPM, TPAK Wanita 

b. Dependent Variable: Kemiskinan 

 

  Tabel diatas menunjukkan besarnya R Square ialah 0,811. Yang berarti 

perubahan variabel bebas bisa menjelaskan perubahan variabel terikat sebesar 

81,1%. Sementara sisanya 23,3% dijelaskan oleh variasi variabel lain diluar model 

penelitian ini. 

3. Hasil Uji Hipotesis 

         Pengujian hipotesis adalah pengambilan keputusan dari sebuah penelitian 

yang mana hal tersebut bersifat sementara (asumsi), Dari pengujian hipotesis ini 

dilakukan guna menguji hubungan yang terjadi antar variabel dependen maupun 

pada variabel intervening. Dalam pengujian ini, peneliti mengambil keputusan 

sementara atau hipotesis dengan menggunakan uji signifikasi melalui penetapan 

hipotesis (Ho). Hipotesis nol atau Ho adalah hipotesis yang mana menyatakan 

bahwa variabel independen atau X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen atau Y. Adapun pengujian yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian 

hipotesis pada penelitian ini adalah uji f (simultan) dan uji t parsial. 
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a). Uji F (Simultan)  

 

Tabel 4. 10 

Hasil Uji F Model 

Anovaa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 174.434 3 58.145 18.596 .000b 

Residual 40.646 13 3.127   

Total 215.080 16    

a. Dependent Variable: Kemiskinan 

b. Predictors: (Constant), Tingkat Pengangguran, IPM, TPAK Wanita 
Sumber: Otput Spss Data diolah, 2024 

 

         Berdasarkan hasil uji F yang terdapat pada tabel di atas, secara simultan 

variable Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita (X1), Indeks Pembangunan 

Manusia (X2) dan Tingkat Pengangguran (X3) dengan nilai F hitung sebesar 18,596 

> 3,739 dengan tingkat signifikasi 0,000 > 0,05 yang mana hal ini berarti bahwa 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita, Indeks Pembangunan Manusia Dan 

Tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan secara simultan  terhadap 

Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba 

b). Hasil Uji t 

Hasil uji t dipakai sebagai uji untuk memutuskan apakah faktor bebas secara 

eksklusif berdampak pada variabel terikat. Langkah-langkah untuk melakukan uji-

t ialah dengan menganalisis nilai-nilai penting. Jika signifikan < 0,05 atau = 0,05, 

berarti faktor-faktor otonom secara bebas berdampak pada variabel terikat. Untuk 

melihat hasil uji-t bisa dilihat pada Tabel dibawah: 
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Tabel 4. 11 

Hasil Uji T 

Coefficientsa 

Model T Sig. Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant) -1.628 .127   

TPAK Wanita -.146 .886 .896 1.116 

IPM 1.143 .052 .944 1.059 

Tingkat Pengangguran 7.117 .000 .931 1.074 

a. Dependent Variable: Kemiskinan 
Sumber: Otput Spss Data diolah, 2024 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai t pada tabel di atas, dapat dijelaskan 

sebagai berikut sebagai berikut: 

a. Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita (X1) terhadap 

Kemiskinan (Y) diketahui nilai t hitung < t tabel (-0,146 < 1,753)  atau 0,886 

> 0,05   yang berarti Tingkat Partisispasi Angkatan Kerja Wanita(X1) 

berepengaruh  negatif dan tidak signifikan  terhadap Kemiskinan di Kabupaten 

Bulukumba. 

b. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (X2) Terhadap Kemiskinan (Y) 

diketahui nilai t hitung < t tabel (1,143 < 1,753)  atau 0,052 > 0,05 yang berarti 

Indeks Pembangunan Manusia (X2) terhadap Kemiskinan berpengaruh positif 

dan tidak signifikan.  

c.  Variabel Tingkat Pengangguran (X3) terhadap Kemiskinan (Y) diketahui nilai  

t hitung > t tabel (7,117 > 1,753) atau 0,000 < 0,05 yang berarti variabel Tingkat 

Pengangguran (X3) terhadap Kemiskinan (Y) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap  Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba. 
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E. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita Terhadap 

Kemiskinan 

  Berdasarkan pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa pengaruh TPAK Wanita 

terhadap kemiskinan memiliki nilai  t hitung < t tabel  (-0,146 < 1,753) atau 0,886 

> 0,05  dengan nilai hasil uji koefisien TPAK Wanita  -0,019 yang mana hal ini 

berarti jika terjadi peningkatan TPAK Wanita sebesar 1 persen  maka akan 

mengurangi 0,019 Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba. Dari hasil tersebut dapat 

diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita (X1) berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba. 

  Hal ini terjadi karena ketika TPAK Wanita meningkat maka akan terjadi 

peningkatan pendapatan sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-

hari dan akan terjadi perputaran ekonomi yang stabil dan kemiskinan akan 

berkurang. 

  Tenaga kerja wanita yang terjun ke dalam dunia kerja hanya separuh dari 

jumlah angkatan kerja pria. Jika dilihat dari data dan kenyataan yang ada di 

lapangan, memang jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Wanita lebih rendah 

dibanding dengan angkatan kerja pria, Sedangkan jumlah penduduk wanita lebih 

besar dari jumlah penduduk laki-laki. Todaro (2006) mengemukakan bahwa 

mayoritas kaum miskin di dunia adalah berjenis kelamin perempuan. Jika dilihat 

dari berbagai tempat, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk yang mengalami 

kemiskinan adalah perempuan terlebih bagi negara berkembang yang mayoritas 

penduduknya tergolong padat. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa semakin 
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banyak tingkat pasrtisipasi angkatan kerja wanita maka kemiskinan pun akan 

menurun.  

  Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cut Endang 

Kurniasih dan Dahlan Tanpubolon (2022) yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Indikator Pasar Tenaga Kerja Perempuan Terhadap Kemiskinan Antar Kabupaten / 

Kota di Provinsi Riau” dengan hasil penelitian yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja Wanita positif dan signifikan terhadap kemiskinan yang mana menurutnya 

peningkatan partisipasi perempuan harus disertai dengan kebijakan eksplisit untuk 

mengurangi ketidaksetaraan gender di pasar tenaga kerja. Hal ini akan mencegah 

kemiskinan dalam pekerjaan yang didorong oleh kualitas dan kuantitas pekerjaan 

yang buruk untuk perempuan. 

   Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Meyvi Rine Mirah, Paulus 

Kindangen dan Ita Pingkan F.  Rorong (2020) yang berjdul ”Pertumbuhan Ekonomi 

Dan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara”  dengan hasil penelitian yaitu tingkat 

partisipasi angkatan kerja wanita  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Asrahmaulyana 2022 yang berjudul “Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Perempuan Dan Bagaimana Dampaknya Terhadap Kemiskinan”  yang 

menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang ditunjukkan TPAK  Wanita terhadap 

kemiskinan 
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2.   Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan 

  Pada tabel 4.11 mennjukkan bahwa pengaruh Indeks Pembangunan Manusia 

terhadap kemiskinan memiliki nilai t hitung < t tabel  (1,143 < 1,753)  atau 0,052 > 

0,05 dengan nilai hasil uji koefisien 0,293 yang mana hal ini berarti jika terjadi 

peningkatan IPM sebesar 1 persen maka akan menambah Kemiskinan di Kabupaten 

Bulukumba sebesar  0,293 yang berarti Indeks Pembangunan Manusia terhadap 

Kemiskinan berpengaruh positif dan tidak signifikan. Hal tersebut karena tingginya 

IPM tidak mampu menjamin bahwa akan terjadi penurunan kemiskinan yang mana 

hal tersebut dapat disebabkan oleh IPM yang tidak memiliki dampak yang begitu 

besar terhadap kemiskinan. IPM memiliki beberapa indikator yang beberapa 

indikator IPM tersebut memiliki peningatan di Kabupaten Bulukumba salah 

satunya yaitu rata-rata lama sekolah yang mengalami peningkatan sebesar 0,19 

persen pada tahun 2022 lalu. 

         Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rama Bhaskara 

Praja dkk (2023)  yang berjudul “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, 

Laju Pertumbuhan Penduduk, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap 

Kemiskinan Di DKI Jakarta”  yang menemukan bahwa Indeks Pembangunan 

Manusia berpengaruh positif  dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. 

  Namun penelitian ini tidak sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan 

oleh Cony Ayu Nurlita, Adnan Haris Musa,Rachmad Budi Suharto (2017) yang 

berjudul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan 

Ekonomi terhadap Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin di Samarinda” 

bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, 
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yang dimana penelitian yang dilakukan ini sejalan dengan teori dari Ravi Kanbur 

dan Lyn Squire (1999) yang dimana menyatakan bahwa tingkat kesehatan dan 

pendidikan yang  juga merupakan bagian dan komponen dari Indeks Pembangunan 

Manusia yang juga mempengaruhi kemiskinan. 

3.   Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan 

  Berdasarkan pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa t hitung > t tabel  (7,117 > 

1,753)  atau 0,000 < 0,05 dengan nilai koefisien Tingkat Pengangguran adalah 

1,122 yang mana hal ini berarti jika terjadi peningkatan tingkat pengangguran 

sebesar 1 persen maka akan meningkatkan Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba 

sebesar 1,122. Ini berarti variabel Tingkat Pengangguran (X3) terhadap Kemiskinan 

berpengaruh positif dan signifikan.  

        Selalu terjadi hubungan yang erat antara pengangguran dan juga tingkat 

kemiskinan. Dimana ketika terjadi peningkatan persentase tingkat pengangguran 

maka akan dipastikan bahwa persentase tingkat kemiskinan juga akan ikut 

meningkat. Selain itu kemiskinan dan juga pengangguran adalah dua masalah yang 

sering menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga masyarakat di semua keadaan. 

Tingginya pengangguran dan juga tingkat kemiskinan akan berpengaruh sangat 

besar terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pengguran menjadi factor 

utama terjadi kemiskinan, yang mana jika terjadi pengangguran maka masyarakat 

tidak akan memiliki pekerjaan dan juga tidak memiliki penghasilan dan akan 

berdampak pada kebutuhan hidup yang tidak dapat terpenuhi.  Menurut mantan 

bupati Bulukumba A. M Sukri A Sappewali (2019) pengangguran yang cukup 

tinggi diakibatkan oleh kelulusan dan jumlah laju penduduk dimana rata-rata 
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penduduk setelah lulus sekolah cenderung menginginkan langsung bekerja. Di 

Kabupaten Bulukumba jumlah lulusan Sekolah Menengah Pertama lebih banyak 

dibanding anak yang melanjutkan Sekolah Menengah Atas. Bahkan tidak mencapai 

50 persen dari lulusan Sekolah Menengah Pertama. 

         Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Resky 

Mardiatillah, Rinol Sumantri (2021) yang berjudul “Pengaruh Pengangguran dan 

Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan Tahun 2015-2019“ bahwa 

tingkat pengangguran berpengaruh postif dan signifikan terhadap kemiskinan. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosyadi (2019) dalam jurnal yang 

berjudul “Pengaruh Daya Beli dan Jumlah Pengangguran Terhadap Tingkat 

Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012-2017” bahwa tingkat pengangguran 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Perbedaan hasil 

penelitian ini terjadi dikarenakan objek dan periode penelitian yang berbeda dari 

penelitian sebelumnya yang menyebabkan perbedaan arah hubungan antar variabel 

independen terhadap variabel dependen.
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BAB V 

PENUTUP 

A.   Kesimpulan 

         Berdasarkan dari pengujian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba tahun 2005-2022 

2. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba 2005-2022 

3. Tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba 2005-2022 

B.     Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dan juga hasil penelitian, maka saran yang dapat 

disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut: 

1. Dilihat dari data TPAK Wanita maka disarankan kepada pemerintah 

Kabupaten Bulukumba untuk lebih meningkatkan TPAK Wanita salah-

satunya dengan cara memberikan pelatihan umkm terhadap penduduk 

wanita 

2. Dilihat dari banyaknya anak yang tidak menamatkan jenjang pendidikan 

Sekolah Dasar di Kabupaten Bulukumba maka disarankan kepada 

pemerintah untuk memberikan edukasi kepada para anak-anak usia dini 

pentingnya menempuh pendidikan ntuk terus meningkatkan IPM
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3. Dilihat dari Tingkat Pengangguran di Kabupaten Bulukumba yang 

cenderung mengalami kenaikan, maka disarankan kepada pemerintah untuk 

memberikan pelatihan berwirausaha kepada masyarakat serta pelatihan 

pengelolaan hasil pertanian dengan baik 

4. Melihat dari jumlah kemiskinan yang terus meningkat, maka disarankan 

kepada pemerintah untuk memberikan latihan berwirausaha dan bantuan 

untuk umkm. 
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