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ABSTRAK 

Nama                    : Jaenab  

Nim                       : 90300120018  

Judul Skripsi     : Pengaruh IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum 
terhadap Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat  

  

 

  

             Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh IPM, 

Jumlah Penduduk dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder selama rentang waktu 15 tahun yaitu mulai tahun 2008-

2022 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear 

berganda dengan Aplikasi SPSS.  

             Hasil Penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh secara 

negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat, Jumlah Penduduk berpengaruh secara positif dan tidak 

signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan 

Upah Minimum berpengaruh secara positif dan tidak signifikan 

terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Kata Kunci: Kemiskinan IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum 
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BAB 1  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Tujuan dari sebuah negara adalah untuk menciptakan kesehjateraan 

dan bagi masyarakat. Upaya untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan lewat 

pembangunan ekonomi. Pemerintah menggelar berbagai program 

pembangunan ekonomi dengan fokus pada wilayah yang mempunyai taraf 

hidup penduduk yang tergolong rendah. 

Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara berkembang adalah 

kemiskinan. Khususnya di Indonesia, kemiskinan menjadi suatu 

permasalahan yang sangat serius dan masih sulit untuk diatasi. Kemiskinan 

terus menjadi masalah utuma dunia, dimana sebagian besar masyarakat yang 

hidup digaris kemiskinan ialah yang berdomisili di negara berkembang  

Indonesia tergolong kedalam negara berkembang dengan kemiskinan yang 

tinggi. Menurut data versi World Bank (2018), negara Indonesia termasuk 

dalam daftar 100 negara termiskin di dunia yang urutan ke-88 sebesar 11,612. 

Juta jiwa Sebagai wujud bentuk keseriusan negara-negara yang memiliki 

permasalahan kemiskinan, ditunjukkan dengan masuknya pengentasan 

kemiskinan kedalam salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (TPT) 

atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan 1 yaitu tanpa 

kemiskinan.  

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan  mendasar yang saat ini 

masih menjadi pusat perhatian pemerintah di semua negara. Kemiskinan 
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merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar kebutuhan dasar 

(Wulandari, 2018). Kebutuhan dasar yang dimaksud yaitu pangan (makanan), 

sandang (pakaian), papan (rumah), pendidikan serta kesehatan. Pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan 

serta program yang dapat menanggulangi kemiskinan, namun sampai sekarang 

hasil yang diperoleh masih belum maksimal (Sumarni et al., 2020) 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan 

salah satu provinsi yang masih mengalami permasalahan kemiskinan. Angka 

kemiskinan tinggi yang terjadi di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat diakibatkan oleh kondisi alam di Nusa Tenggara Barat yang sering 

mengalami kekeringan. Masalah lain seperti rawan pangan juga menjadi salah satu 

penyebab kemiskinan warga NTB. Salah satu indikasinya adalah stunting, 

angka putus sekolah, serta akses fasilitas kesehatan yang kurang memadai 

menjadikan mata rantai lanjutan dari permasalahan kemiskinan NTB. Namun, 

potensi setiap sektor belum berjalan secara optimal dan belum dapat 

memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap mensehjahterakan 

masyarakat daerah Provinsi NTB. Hal tersebut diakibatkan karena masih 

kurangnya investasi yang dilakukan oleh setiap sektor (Sumarti et al, 2020) 

Kemiskinan merupakan sebuah problematika yang melanda hampir 

disemua wilayah terutama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sumber 

kemunculan kemiskinan ini dapat ditelusuri pada ketidakmampuan sebagian 

penduduk dalam menjalani hidup mereka hingga mencapai standar hidup 

layak. Keadaan ini diakibatkan pada menurunnya mutu manusia, yang pada 
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gilirannya berdampak pada produktivitas dan pendapatan yang diterima oleh 

mereka yang cenderung rendah. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan 

yang komprehensif, kenaikan laju perekonomian yang signifikan serta 

penyebaran pendapatan uang lebih merata diseluruh elemen masyarakat 

menjadi hal yang sangat penting. Karenanya, parameter kesuksesan dalam 

pembangunan adalah menurunnya angka penduduk yang hidup pada garis 

kemiskinan (Sri et al., 2010). 

Unsur pokok yang menjadi penyebab awal kemiskinan dinyatakan 

dalam konsep lingkaran setan kemiskinan, yang menggambarkan sebuah 

siklus dimana faktor-faktor saling mempengaruhi untuk menjaga suatu negara 

dalam kondisi miskin dan menghambat kemajuan pembangunan. Kurangnya 

kemajuan dalam sumber daya manusia, yang tercermin pada indeks 

pembangunan manusia yang rendah, efek kegagalan pasar, kekurangan modal 

semuanya berdampak negatif pada taraf produktivitas. Kurangnya 

produktivitas mencerminkan rendahnya pendapatan, yang ditinjau dalam 

PDRB per kapita yang rendah. Pendapatan yang rendah. Kurangnya investasi 

mengakibatkan akumulasi modal yang rendah dan pada gilirannya akan 

menghasilkan tingkat pengangguran yang tinggi. Akumulasi modal yang 

minim dipicu oleh ketertinggalan dan seiring dengan itu, proses penciptan 

lapangan kerja yang sangat terhambat (Sofyan Nur et al., 2020). 

Dalam pandangan Islam, hal yang perlu ditekankan mengenai 

kemiskinan adalah upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap 

kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang dikategorikan sebagai 
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kelompok mampu, islam memberikan perhatian bahwa orang miskin harus 

mendapatkan perlakuan yang baik secara materi maupun secara  agama 

sebagaimana di dalam Q.S. Al-Isra/17:26 Allah berfirman: 

رْ تبَْذِيْرًا.  وَاتِ ذَالقرُْبىَ حَقَّهُ وَالمِسْكِيْنَ وَابنَ السَبيِْلِ وَلََ تبُذَِّ

Terjemahnya: 

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga  kepada orang miskin 
dan orang yang dalamnya perjalanan; dan janganlah kamu 
menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.  

Selain menjelaskan definisi terminolologi tersebut, pendapat para ahli 

agama juga beragam ketika datang ke penentuan standar kemiskinan dan 

kefakiran. Tidak ada petunjuk langsung dari Al-Qur’an atau hadis yang 

menguraikan angka tertentu atau parameter pasti sebagai acuan untuk 

mengukur kemiskinan Al-Qur’an hanya menggaris bawahi pentingya 

memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, melarang 

penindasan terhadap mereka, melarang diskriminasi, mengingatkan tentang 

bahaya menimbun kekayaan, dan sebagainya. 

Menurut (Todaro & Smith, 2015) kemiskinan terjadi bukan karena tidak 

memiliki komoditi tetapi karena masyarakat kurang mampu mengoptimalkan 

fungsi dan manfaat dari komiditi tersebut. Kemudian menurut (Dowling & 

Valenzuela, 2010), kemiskinan terjadi karena rendahnya modal manusia, seperti 

pelatihan, pendidikan, atau kemampuan membangun serta rendahnya modal fisik. 

Lebih lanjut (Kuncoro, 1997) mengidentifikasikan penyebab kemiskinan dari segi 

ekonomi. Pertama, pada tingkat mikro kemiskinan disebabkan oleh kepemilikan 

sumber daya yang tidak merata dan menimbulkan ketimpangan distribusi 
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pendapatan. Kedua, kemiskinan muncul dari perbedaan kualitas sumber daya 

manusia. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses permodalan 

(Okuputra, 2022) 

Teori kemiskinan Neoliberal memandang kemiskinan sebagai persoalan 

individual yang disebabkan oleh kelemahan, kegagalan, dan kekurangan dari 

individu itu sendiri. Orang menjadi miskin karena kombinasi dari beberapa alasan 

yaitu. mereka kekurangan kecerdasan, kompetensi, dan kemampuan, Mereka tidak 

cukup berpengalaman, terampil dan terpelajar, mereka kekurangan ambisi, tekad 

dan ketekunan, mereka memiliki hal yang buruk dalam sikap, dan nilai-nilai 

mereka membuat pilihan buruk dan terlibat dalam perilaku merusak diri, mereka 

tidak mampu atau tidak mau mengerahkan upaya yang diperlukan atau mengambil 

keuntungan dari kesempatan yang tersedia bagi mereka (Supriaman, 2015) 

Menurut Michaer Parkin (2020) kemiskinan adalah kondisi ketika 

pendapatan rumah tangga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 

dasarnya, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakain sehari-hari. Situasi ini 

sering disebabkan oleh ketidak setaraan pendapatan, yang berarti bahwa 

kemiskinan terjadi akibat ketimpangan pendapatan yang ada dalam suatu 

negara (Ginting & Dewi 2013). 

Dalam perspektif dari beberapa pakar yang telah dijabarkan 

sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa kemiskinan adalah kondisi 

kekurangan harta dan benda berharga yang dialami oleh individu atau 

kelompok yang tinggal di lingkungan yang kurang mampu atau kekurangan 

sumber daya, termasuk uang, pengetahuan, serta aspek-aspek sosial, politik, 
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hukum, dan akses ke fasilitas pelayananu umum, peluang berusaha, dan 

pekerjaan. 

Berikut adalah perkembangan kemiskinan beberapa tahun terakhir. 

Gambar 1.1  
Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018-

2022 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024   

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat  perkembangannya setiap 

tahun kemiskinan mengalami fluktuasi dan terendah diperoleh pada tahun 

2020 dan kemudian mengalami kenaikan karena adanya jumlah covid-19 

kemudian pada tahun 2021-2022 kemiskinan kembali mengalami 

penurunan 2021 kemiskinan mengalami peningkatan namun pada tahun 

2022 kemiskinan kembali mengalami penurunan. 

Salah satu indikator yang menentukan Kemiskinan adalah IPM. Salah 

satu indikator yang dapat mencakup ketiga sektor tersebut dikenal dengan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia pertama 

kali dikenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada 

tahun 1990 (UNDP, 2011; BPS, 2018). Indeks tersebut mengukur 

pembangunan suatu daerah melalui beberapa faktor, yaitu umur panjang dan 

sehat yang ditinjau dari segi kesehatan; angka harapan sekolah, partisipasi 

sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah untuk mengukur kinerja 

14.63

13.88

14.23

13.83 13.82

13
13.5

14
14.5

15

2018 2019 2020 2021 2022



7 

 

 

 

pembangunan apabila dilihat dari segi pendidikan; dan kemampuan 

masyarakat untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari ditinjau dari segi rata-rata besarnya pengeluaran 

perkapital. Selain IPM, paradigma pembangunan manusia di Indonesia juga 

identik dengan pengurangan kemiskinan dan peningkatan perekonomian (Saputra, 

2011; Yolanda, 2017; Nabila, 2021). Secara umum IPM berhubungan negatif 

dengan tingkat kemiskinan. Artinya semakin tinggi IPM penduduk maka semakin 

rendah tingkat kemiskinan. Sedangkan hubungan IPM dengan kondisi ekonomi 

pada umumnya juga berhubungan positif. Artinya semakin tinggi tingkat ekonomi 

maka semakin tinggi IPM (Maulana at., al 2022) 

IPM adalah  indikator diaplikasikan dalam menakar seberapa baik 

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu wilayah. Semakin tinggi  

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

kualitas SDM maka akan semakin besar pula potensi penduduk di wilayah 

tersebut untuk hidup sejahtera. Karena kualitas SDM yang baik  dapat 

menunjang produktifitas ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. 

Gambar 1.2  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

2018-2022 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024   

Berdasarkan dari gambar 1.2 menunjukkan selama periode 2018-

2022 IPM terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, Peningkatan capaian 

67.3
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IPM Nusa Tenggara Barat tahun 2022 disebabkan oleh meningkatnya 

pertumbuhan seluruh komponen pembentukan IPM, terutama rata-rata lama 

sekolah dan pengeluaran rill per kapita. Seluruh komponen pembentukan IPM 

Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami percepatan pertumbuhan, kecuali 

komponen harapan lama sekolah pada dimensi pengetahuan yang 

pertumbuhannya melambat dibandingkan tahun sebelumnya.  

Kedua, perubahan kemiskinan yang terjadi di Provinsi  Nusa 

Tenggara Barat dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk. Menurut Sadono 

Sukirno (1997), perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi faktor 

pendorong dan penghambat pembangunan. Faktor pendorong karena, 

pertama, memungkinkan semakin banyaknya tenaga kerja. Kedua, perluasan 

pasar, karena luas pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting 

yaitu pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Sedangkan penduduk 

disebut faktor penghambat pembangunan karena akan menurunkan 

produktivitas, dan akan terdapat banyak pengangguran. Dalam kaitannya 

dengan kemiskinan, jumlah penduduk yang besar justru akan memperparah 

tingkat kemiskinan. Fakta menunjukkan, di kebanyakan negara dengan 

jumlah penduduk yang besar tingkat kemiskinannya juga lebih besar jika 

dibandingkan dengan negara dengan jumlah penduduk sedikit. Banyak teori 

dan pendapat para ahli yang meyakini adanya hubungan antara pertumbuhan 

penduduk dengan kemiskinan, salah satunya adalah Thomas Robert Malthus. 

Malthus meyakini jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan maka suatu 

saat nanti sumber daya alam akan habis. Sehingga muncul wabah penyakit, 
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kelaparan dan berbagai macam penderitaan manusia jumlah penduduk di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat setiap tahun terus mengalami kenaikan 

(Widiastuti, 2010) 

Teori mengenai penduduk menurut model Malthusian yang 

dikemukakan oleh Mankiw (2006) menunjukkan bahwa semakin 

meningkatnya populasi akan semakin terus menerus membebani kemampuan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Malthus juga 

memperlihatkan bahwa pertumbuhan populasi akan membebani sumber 

daya alam yang diperlukan untuk memproduksi makanan. Jadi intinya, 

pertumbuhan populasi dianggap sebagai ancaman bagi peningkatan standar 

hidup. Lain halnya dengan Malthus, model Kremerian memberikan pendapat 

bahwa pertumbuhan populasi adalah kunci dalam memajukan kesejahteraan 

ekonomi. Dengan semakin banyaknya penduduk, maka akan semakin banyak 

pula ilmuwan, penemu, dan ahli mesin yang akan memberikan kontribusi 

pada inovasi dan kemajuan teknologi (Harjana, 2015) 

Upah merupakan salah satu sumber pendapatan, jika sumber 

pendapatan berkurang atau tetap sama, maka kesejahtaraan juga akan 

berkurang atau dipertahankan yang tentunya akan berpengaruh pada tingkat 

kemiskinan (Ningrum, 2017). Majikan mengakui upah dalam bentuk 

kompensasi kepada penerima pekerjaan, semakin rendah persayaratan 

tenaga kerja pekerja. Peningkatan bertepatan dengan penurunan jumlah 

pekerja yang dibutuhkan, yang mengarah pada peningkatan jumlah 

pengangguran. Upah minimum adalah standar minimum bagi pengusaha atau 
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pelaku industri untuk membayar pekerja di lingkungan usaha atau lingkungan 

kerja (Millenia & Zaini, 2021) 

Teori upah Berdasarkan peraturan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

nomor 07 tahun 2013 tentang Upah Minimum pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa 

upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok 

termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. 

Sedangkan “Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK 

adalah upah minimum yang berlaku diwilayah Kabupaten/Kota” (Lube, 2021) 

Menurut Simanjuntak (1985) apabila tingkat upah semakin tinggi 

maka dapat berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi. Guna tetap 

melakukan efisiensi, perusahan cenderung melakukan pengurangan tenaga 

kerja. Menurut Sukirno (2016) terdapat beberapa faktor penting yang 

menjadi sumber dari adanya perbedaan upah tersebut yaitu perbedaan corak 

permintaan dan penawaran tenaga kerja, perbedaan corak pekerjaan, 

perbedaan kemampuan, ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja 

(Citamaha, 2018) 

Dilihat dari beberapa penjelasan penelitian diatas, maka peneliti 

tertarik untuk mengkaji dan menganalisis judul penelitian “Pengaruh IPM, 

Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pengaruh IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat?  

2. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan di 

Provinsi  Nusa Tenggara Barat?   

3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap kemiskinan di Provinsi  

Nusa Tenggara Barat?   

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang dan tujuan penelitian di atas, maka 

manfaat penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap kemiskinan di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. 

2. Untuk mengetahu pengaruh  Jumlah Penduduk terhadap kemiskinan di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap kemiskinan di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

D. Manfaat Penelitian 

Bedarakan uraian latar belakang dan tujuan penelitian di atas, maka 

manfaat penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:  

a. Manfaat teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidanng ilmu 

pengetahuan ekonomi keuangan khususnya mengenai pengaruh IPM, 

Jumlah Penduduk dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan. 
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b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan dan bahan pertimbangan tentang IPM, Jumlah Penduduk dan 

Upah Minimum terhadap kemiskinan.  

c. Sebagai penelitian selanjutnya, sebagai bahan referensi dan gambaran 

dalam melakukan penelitian khususnya IPM, Jumlah Penduduk dan 

Upah Minimum terhadap kemiskinan. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORI  

1.  Landasan Teori  

A. Teori Kemiskinan 

Menurut teori Amarty Kumar Sen (1981) mulai terkenal di dalam 

bidang ekonomi politik melalui tulisannya dalam buku yang berjudul Poverty 

and Famine: An Essay on Entitlement and Deprivation. Menurut Sen, 

kemiskinan dan kelaparan tidak hanya diakibatkan oleh bencana alam tetapi 

juga kediktatoran dalam sistem politik suatu negara (Indro, 1980) 

Word Bank (1990) mendefinisikan kemiskinan sebagai 

ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimal kemudian pada 

tahun 2004, Word Bank menguraikan kembali definisi kemiskinan secara 

lebih detail yaitu “kemiskinan adalah kelaparan, ketiadaan tempat tinggal, 

sakit dan tidak mampu untuk periksa ke dokter, tidak mempunyai akses ke 

sekolah dan tidak mengetahui bagaimana caranya membaca, tidak 

mempunyai pekerjaan dan khawatir akan kehidupan di masa yang akan 

datang, kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak 

bersih, terakhir kemiskinan ketidakberdayan ketiadan keterwakilan dan 

kebebasan (Soleh, 2011) 

Soekanto (2009) menggambarkan kemiskinan sebagai kondisi dimana 

seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhannya sesuai dengan standar 

hidup masyarakat, serta tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan fisik 

dan tenaganya dalam konteks tersebut (Daud, 2021). 
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Menurut Djojohadikusumo (1995) kemiskinan dapat diklasifikasikan 

ke dalam beberapa jenis berdasarkan pola kemiskinan ada empat terdiri atas 

pertama adalah persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau 

turun temurun. Pola kedua adalah cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang 

mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah 

seasonal povery, yaitu kemiskinan musimam seperti dijumpai pada kasus 

nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah occidental poverty, 

yaitu kemiskinan karena terjadi bencana alam atau dampak dari suatu 

kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesehjateraan 

suatu masyarakat  (Annur, 2013) 

Perlu ditekankan bahwa pengertian kemiskinan ketidakmampuan 

memenuhi kebutuhan dasar yang disebabkan oleh langkanya alat  pemenuhan 

kebutuhan dasar, atau akses yang sulit terhadap pendidikan dan pekerjaan. 

Kemiskinan adalah salah satu masalah global. Kemiskinan dipahami  

kekurangan materi yang mencakup kebutuhan pangan sehari-hari sandang, 

tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan. Pandangan tentang kebutuhan 

sosial seperti dikucilkan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk 

berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini biasanya dibedakan karena 

mencakup masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi oleh ekonomi. 

Pandangan kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai (Sofian et al., 

2022) 

 



 

 

 

Menurut Chambers Bentuk dan Jenis kemiskinan antara lain: a) 

kemiskinan absolut, yakni merujuk pada kondisi dimana seorang dianggap 

miskin secara mutlak ketika pendapatan yang diterimanya berada dibawah 

ambang batas kemiskinan, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar 

dalam kehidupannya, seperti makanan, pakain, tempat tinggal, layanan 

pendidikan dan kesehatan. b) kemiskinan relatif, yakni merujuk pada kondisi 

dimana individu dapat mencukupi kebutuhan dasar mereka, namun tetap 

berada diposisi yang jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan standar 

kehidupan masyarakat disekitarnya. Konsep ini mengindikasikan bahwa garis 

kemiskinan akan berubah seiring dengan perubahan pada tingkat kehidupan 

masyarakat. c) kemiskinan kultural, yakni merujuk pada kondisi dimana 

individu dianggap miskin karena mereka atau sekelompok mereka tidak 

memiliki keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, meskipun 

ada upaya dari pihak lain untuk membantu mereka. Dengan kata lain, 

kemiskinan ini disebabkan oleh sikap apatis atau kurangnya motivasi untuk 

berusaha. d) kemiskinan struktural, yakni merujuk pada kondisi kekurangan 

ekonomi yang dipicu oleh keterbatasan dalam mengakses sumber daya, yang 

muncul sebagai akibat dari struktur sosial, budaya, serta politik yang tidak 

mampu mendorong upaya mengatasi kemiskinan. Sebaliknya, kondisi 

tersebut seringkali membuat lonjakan pada angka penduduk miskin 

(Adawiyah, 2020). 

Menurut Todaro (2011), ciri-ciri Kemiskinan yaitu sebagai berikut: a) 

perbedaan tingkat dalam hal kekuatan ekonomi dan politik antara negara-



 

 

 

negara yang berbeda. b) munculnya perubahan struktural dalam sektor 

industri. c) munculnya ketidak seimbangan dalam struktur kekuasan, politik 

dan institusi negara. d) keadaan geografis yang bervariasi, dengan perbedaan 

jumlah penduduk dan taraf pendapatan yang berbeda-beda. e) keadaan alam 

dan sumber daya manusia yang sangat buruk (Puji Tri Prawita, 2022). 

Menurut teori Jhon Maynard Keynes (1936) mengatakan bahwa 

masalah kemiskinan muncul karena adanya paradoks masalah ekonomi 

bernama “poverty in the midst of plenty” yang artinya kemiskinan di tengah 

kelimpahan, dimana Keynes memungkinkan ketidakstabilan endogen dan 

melihat bahwa fungsi tak tertekang tenaga kerja dan pasar modal 

menanamkan kuat kecenderungan kliring pasar. Penekanan Keynes pada 

ketidakmampuan dari sistem untuk membuat penyesuaian ototmatis menjadi 

penyebab ketidakseimbangan antara konsumsi masyarakat dan produksi 

permintaan masyarakat dan produksi permintaan masyarakat sehingga 

memunculkan ketimpangan yang mendorong kelompok terpinggirkan 

(Nunuk Triwahyuningtyas2, 2020) 

Teori lingkaran setan kemiskinan menurut Nurkse dalam kutipan  

(Lincolin;1999) ada dua lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu dari segi 

penawaran (supply) dimana tingkat pendapatan masyarakat yang rendah 

yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan 

kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Kemampuan untuk 

menabung rendah, menyebabkan tingkat pembentukan modal yang rendah, 

tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah menyebabkan 



 

 

 

kekurangan modal, dan dengan demikian tingkat produktivitasnya juga 

rendah dan seterusnya (Dwi Puspa Hambarsari1, 2016) 

Menurut Sharp (1996) kemiskinan dapat diklasifikasi ke dalam 

beberapa penyebab dalam Kuncoro ada tiga penyebab kemiskinan yaitu: 1) 

secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola 

kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang 

timpang. 2) kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya 

manusia. 3) kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal  

(Mulyana, 2017) 

B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  

Menurut United Nations Development Programme (1990), Indeks 

Pembangunan Manusia (Huma Development Index) adalah salah satu metode 

untuk menilai sejauh mana pencapaian dalam pembangunan manusia. 

Meskipun tidak dapat mengukur dimensi utama pembangunan manusia yang 

mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, indeks ini digunakan 

sebagai indikator tingkat keberhasilan pembangunan manusia (Yunita 

Mahrany ,2012) 

Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) BPS (2018) 

merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan 

manusia yang mendasar yaitu usia hidup, pengetahuan, dan standar hidup 

yang layak. Aspek usia hidup indikatornya adalah harapan lama sekolah rata-

rata lama sekolah, aspek standar hidup layak indikatornya adalah 

pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Menurut Davies dan Quinlivan 



 

 

 

(2006) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran 

perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup 

untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklarifikasikan 

apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara 

terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi 

terhadap kualitas hidup (Utami, 2024) 

Menurut Todaro dan Smith (2011) Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) adalah sebuah metrik gabungan yang mengukur kemajuan 

pembangunan dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, pendidikan, dan 

kesehatan masyarakatnya. Sisi sosial dinilai berdasarkan indikator 

pendidikan dan kesehatan, sementara sisi ekonomi diukur dengan 

pendapatan perkapita yang telah disesuaikan. Pendekatan ini memungkinkan 

IPM untuk memberikan gambaran menyeluruh yang akurat tingkat kemajuan 

pembangunan yang sesungguhnya (Varana Billa ,2019). 

Menurut (BPS, 2021) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan 

ukuran kondisi kualitas SDM pada suatu negara (United Nations Development 

Programme/UNDP, 1990). Konsep indeks pembangunan manusia 

menjelaskan bagaimana pembangunan manusia sebagai perluasan dalam 

memberikan pilihan bagi penduduk atau upaya tersebut. Disisi lain 

pembangunan melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan 

keterampilan  (Manurung & Hutabarat, 2021) 

 

 



 

 

 

C. Jumlah Penduduk 

Menurut teori Thomas Robert Malthus menentukan teori penduduk 

dan berpendapat bahwa jumlah penduduk akan melampaui jumlah 

persediaan bahan pangan yang dibutuhkan. Malthus sangat simpati melihat 

bahwa jumlah waktu yang dibutuhkan penduduk berlipat dan jumlahnya 

sangat pendek, apabila tidak dilakukan pembatasan penduduk cenderung 

berkembang menurut deret ukur. Dari deret ukur akan terlihat bahwa akan 

terjadi ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan persediaan 

pangan (Wibowo, 2022) 

Jumlah penduduk secara umum adalah total semua orang yang 

berdomisili  diwilayah geografis suatu negara selama jangka waktu tertentu 

serta sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan 

negara (K. Anwar, 2020) 

Teori kependudukan dikembangkan oleh dua faktor yang sangat 

dominan yaitu: yang pertama adalah  meningkatkan pertumbuhan penduduk 

terutama di negara-negara yang sedang berkembang dan hal ini menyebabkan 

agar para ahli memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan penduduk, sedangkan yang kedua adalah adanya masalah-

masalah yang bersifat universal yang menyebabkan para ahli harus lebih 

banyak mengembangkan dan menguasai kerangka teori untuk mengkaji lebih 

lanjut sejauh mana telah terjalin suatu hubungan antara penduduk dengan 

perkembangan ekonomi dan sosial (Harjanto, 2010) 



 

 

 

Perlu ditekankan bahwa penduduk merupakan faktor yang sangat 

penting untuk diperhatikan dalam perencanaan wilayah. Bahwah jumlah 

penduduk adalah faktor utama untuk menentukan banyaknya permintaan 

bahan konsumsi yang perlu disediakan, begitu juga banyaknya fasilitas umum 

yang perlu dibangun di suatu wilayah. Sementara yang dimaksud dengan 

penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada 

waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yang 

fertilitas, mortalitas, dan migrasi (Tumangkeng, 2023) 

Menurut Paul Erlich (1971) dalam bukunya “The Population Bomb” 

menggambarakan penduduk dan lingkungan yang ada di dunia dewasa ini  

yaitu: pertama, dunia ini sudah terlalu banyak manusia. Kedua, keadaan bahan 

makanan sangat terbatas. Ketiga, karena terlalu banyak manusia di dunia ini 

lingkungan sudah banyak yang tercermar dan rusak  (Dengah & Rumate, 

2014) 

Teori Konfusius membahas hubungan antara jumlah penduduk dan 

tingkat kesehjateraan masyarakat. Menurutnya jumlah penduduk yang 

terlampau besar akan menekan standar hidup masyarakat, terutama kalau 

jumlah penduduk dikaitkan dengan luas tanah atau lahan pertanian yang 

tersedia untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Konfusius menganggap ada 

suatu proposi yang ideal antara luas tanah dan jumlah penduduk. Sebagai 

pemecahan masalah kelebihan penduduk, ia mengajurkan agar pemerintah 

memindahkan penduduk ke daerah yang masih kekurangan penduduk 

(Muliza, 2020)       



 

 

 

Menurut lembaga BPS Jawa Tengah (2014) menjabarkan bahwa 

penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilaya geografis republik 

Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang 

dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Menurut Mahsunah (2012) 

penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah tertentu yang 

dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya proses kelahiran, kematian, dan 

perpindahan dari satu wilayah ke wilayah yang lain (Ollyviana, 2016) 

D. Upah Minimum  

Menurut teori upah efisiensi (efficiency wage) upah yang tinggi dapat 

membuat pekerja lebih produktif. Oleh karena itu, upah dapat digunakan 

sebagai pendorong produktivitas serta motivasi dan memperkuat hubungan 

kerja antara pengusaha dan pekerja (Mankiw, 2007) menjelaskan bagaimana 

upah mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Pertama, pekerja yang 

dibayar dengan upah memadai bisa membeli lebih banyak nutrisi, dan para 

pekerja yang lebih sehat akan lebih produktif. Teori ini berlaku di negara-

negara yang masih miskin dan berkembang. Kedua, teori yang lebih relevan 

bagi negara-negara maju, menyatakan bahwa upah yang tinggi menurunkan 

turnover rate pekerja. Artinya semakin besar perusahaan membayar 

pekerjanya, semakin besar insentif mereka untuk tetap bekerja dalam 

perusahaan tertentu. Dengan bayar upah yang tinggi, perusaan mengurangi 

frekuensi pekerja yang keluar dari pekerjaan, sekaligus mengurangi waktu 

yang dibutuhkan perusahaan untuk menarik dan melatih pekerja buru. Ketiga 

kualitas rata-rata dari tenaga kerja perusahaan bergantung pada upah yang 



 

 

 

dibayarkan kepada karyawannya. Jika perusahaan mengurangi upahnya maka 

pekerja terbaik bisa mengambil pekerjaan di tempat lain, meninggalkan 

perusahaan dengan para pekerja tidak terdidik yang memiliki lebih sedikit 

alternatif. Dan keempat, upah yang tinggi meninggalkan upaya pekerja. Teori 

ini menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat memantau dengan sempurna 

upaya para pekerja, dan para pekerja harus memutuskan sendiri sejauh mana 

mereka akan bekerja keras. Para pekerja dapat memilih untuk bekerja keras, 

atau mereka dapat memilih untuk bermalas-malasan dengan tetangkap basah 

dan dipecat (Rahmi, 2022) 

Menurut Kaufman (2000) tujuan utama ditetapkanya upah minimum 

adalah memenuhi kebutuhan standar hidup minimum seperti untuk 

kesehatan, efisiensi, dan kesehjateraan pekerja. Sedangkan menurut Sadono 

Sukirno (2005) upah adalah pembayaran atas jasa-jasa fisik yang disediakan 

oleh tenaga kerja kepada para pengusaha (Rahayu, 2023) 

Menurut Sadono Sukirno, (2005) upah adalah pembayaran atas jasa-

jasa fisik yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.  

Perbedaan antara dua pengertian upah yaitu: 1) upah nominal adalah jumlah 

uang yang diterima pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga 

mental maupun fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. 2) 

upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan 

upah tersebut membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan para pekerja.  



 

 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah, Heidjerachman 

Ranupanjodo dan Suad Husnah (1990) mengemukakan faktor penting yang 

mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah adalah: 1) penawaran dan 

Permintaan tenaga kerja. Untuk pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan 

tinggi dan jumlah tenaga kerjanya langka, maka upah cenderung tinggi. 

Sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai penawaran yang 

melimpah, upah cenderung turun. 2) organisasi buruh. Ada tidaknya 

organisasi buruh serta lemah kuatnya organisasi buruh akan ikut 

mempengaruhi terbentuknya tingkat upah. 3) kemampuan untuk membayar. 

Meskipun mungkin serikat buruh menuntut upah yang tinggi, tetapi pada 

akhirnya relasi pemberian upah tergantung juga kepada kemampuan 

membayar dari pengusaha. 4) produktivitas. Upah sebenarnya merupakan 

imbalan atas jasa atau prestasi kerja. Semakin tinggi prestasi kerja karyawan 

seharusnya besar pula tingkat upah yang akan diterima. Prestasi ini biasanya 

dinyatakan dengan produktivitas. 5) biaya hidup. Faktor lain yang perlu 

dipertimbangkan adalah biaya hidup di kota-kota besar, dimana biaya hidup 

tinggi upah cenderung juga tinggi, bagaimana nampaknya biaya hidup 

merupakan batas penerimaan upah dan karyawan. 6) pemerintah. Dengan 

peraturan-peraturannya mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Peraturan 

tetang upah minimum merupakan batas bawah dari tingkat upah (Zakinah et 

al., 2022)   

 

 



 

 

 

E.  Hubungan Antar Variabel 

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan  

Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran perbandingan dari 

harapan hidup melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan 

bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembanguna dalam 

memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Secara 

umum IPM berhubungan negatif dengan tingkat kemiskinan. Artinya semakin 

tinggi IPM penduduk maka semakin rendah tingkat kemiskinan (Maulana et 

al., 2022)  

2. Jumlah Penduduk dan Kemiskinan 

Jumlah Penduduk memberikan kontribusi besar terhadap tingkat 

kemiskinan. Dimana semakin banyak jumlah penduduk dalam suatu negara 

terutama bagi negara berkembang, maka angka kemiskinan akan bertambah 

(Dinamika dan Sidauruk, 2020). Hal yang sama dikatakan oleh Siregar dan 

Wahuniarti (2008) bahwa apabila jumlah penduduk semakin banyak, maka 

meningkatkan jumlah penduduk miskin (Nasution, 2023) 

3. Upah Minimum  dan Kemiskinan 

  Upah Minimum berfungsi guna memenuhi standar minimum 

kehidupan seperti kesehatan, efisiensi dan kesehjateraan pekerja sehingga 

dengan adanya upah minimum diharapkan akan mengangkat masyarakat 

yang berpendapat rendah. Menurut Marjit, Ganguly, & Acharyya (2020) 

semakin meningkat upah minimum maka akan semakin meningkatkan 



 

 

 

pendapatan masyarakat dengan meningkatnya kesehjateraan masyarakat 

maka akan mengurangi tingkat kemiskinan (A.F. Anwar, 2021) 

F. Penelitian Terdahulu  

 Ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan 

dalam penelitian ini, antara lain 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No   Peneliti  Judul Penelitian  Hasil  

1.  Sylviah Yasim 

(2018) 

Analisis pengaruh 
indeks pembangunan 
manusia, 
pertumbuhan 
ekonomi, 
pengangguran, inflasi 
terhadap tingkat 
kemiskinan di daerah 
istimewa Yogyakarta 
tahun 2007-2015 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa (IPM) 
menunjukkan kolerasi 
negatif serta menunjukkan 
kesignifikansian terhadap 
taraf kemiskinan di 
kabupaten/kota. 

2.  Bhawika, et., al 

(2021) 

Analisis pengaruh 

inflasi, indeks 

pembangunan 

manusia (IPM) 

terhadap tingkat 

kemiskinan di kota 

manado tahun 2004-

2019 

Inflasi mempengaruh 

angka kemiskinan dengan 

efek yang positif namun 

tidak signifikan. Di sisi lain, 

(IPM) mempunyai korelasi 

yang positif dan signifikan 

dengan tingkat 

kemiskinan. 

3.   Ardian & Bhakti 

(2021) 

Pengaruh 
Pertumbuhan 
Ekonomi, Indeks 
Pembangunan 
Manusia Dan Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka Terhadap 
Tingkat Kemiskinan 
Di Provinsi Jambi. 

Teknik yang digunakan 

dalam menganalisis data 

runtun waktu dari tahun 

2000 hingga 2017 adalah 

gabungan antara analisis 

deskriptif dan pendekatan 

kuantitatif. 



 

 

 

4.  Rapidah Azmi 

(2019) 

Pengaruh jumlah 
pengangguran, IPM 
dan PDRB terhadap 
tingkat kemiskinan di 
kabupaten Labuhan 
Batu. 

Ditafsirkan bahwa adanya 

korelasi positif secara 

kesignifikansian pada 

pengangguran dan tingkat 

kemiskinan. Di sisi lain 

PDRB juga berkolerasi 

positif serta menunjukkan 

kesignifikansian pada taraf 

kemiskinan di kabupaten 

Labuan batu. 

5.  Syahrur Romi 
dan Etik Umiyati 
(2018)  

 

Pengaruh 
Pertumbuhan 
Ekonomi Dan Upah 
Minimum Terhadap 
Kemiskinan Di Kota 
Jambi  

Variabel pertumbuhan 

ekonomi dan UMP secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap 

kemiskinan di kota jambi. 

Variabel UMP secara 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap 

kemiskinan di kota jambi. 

Variabel pertumbuhan 

ekonomi secara parsial 

tidak berpengaruh 

signifkan terhadap 

kemiskinan di kota jambi.  

6. Rizki Maulana 
Prasetyo (2022)  

Pengaruh Tingkat 
Pengangguran Dan 
Upah Minimum 
Regional Terhadap 
Tingkat Kemiskinan 
Kota Tasikmalaya 
Tahun 2017-2021  

Dalam penelitian ini pada 

variabel tingkat 

pengangguran dan upah 

minimum regional  

berpengaruh terhadap 

tingkat kemiskinan di kota 

taskmalaya  sebanyak 92% 

dan 8% dipengaruhi  oleh 

faktor lain diluar variabel.  



 

 

 

7. Lulu lavenia, 
syafri mandai, 
muhammad 
yudhi lutfi 
(2023)  

Pengaruh Produk 
Domestik Bruto 
(PDRB), Upah 
Minimum 
Pengangguran, 
Jumlah Penduduk dan 
Angka Melek Huruf 
Terhadap Kemiskinan 
Di Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2015-
2021  

Dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini 

menunjukkan bahwa upah 

minimum dan tingkat 

melek huruf tidak memiliki 

pengaruh terhadap 

kemiskinan, sedangkan 

pertumbuhan produk 

regional bruto, 

pengangguran dan jumlah 

penduduk semuanya 

berpengaruh positif 

terhadap kemiskinan.  

8. Ardian & Bhakti, 
(2021) 

Pengaruh 
pertumbuhan 
ekonomi, indeks 
pembangunan 
manusia, dan tingkat 
pengangguran 
terbuka terhadap 
tingkat kemiskinan di 
provinsi jambi. 

Terdapat pengaruh yang 

signifikan dari 

pertumbuhan ekonomi dan 

(IPM) terhadap taraf 

kemiskinan di provinsi 

jambi di sisi lain, taraf 

pengangguran terbuka 

tidak memperhatikan 

hubungan yang begitu 

signifikan pada angka 

kemiskinan di wilayah 

tersebut. 

9. Novi Silastri 
(2017)  

Pengaruh Jumlah 
Penduduk dan 
Pendapatan Domestik 
Bruto (PDRB) 
terhadap Kemiskinan 
di Kabupaten kuantan 
singing 

Variabel Jumlah Penduduk 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

kemiskinan. Variabel  

PDRB berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

kemiskinan di kabupaten  

kuantan singing. 



 

 

 

10. Ardhian 
Kurniawati, Beni 
Teguh Gunawan 
Dan Disty Putri 
Ratna Indrasari 
(2017)  

Dampak Upah 
Minimum terhadap 
Kemiskinan di 
Indonesia pada tahun 
2006-2014  

Variabel Upah Minimum 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

kemiskinan. Variabel PDRB 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

kemiskinan. Variabel 

angka partisipasi kasar 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

kemiskinan. Variabel 

pengangguran negatif dan 

signifikan terhadap 

kemiskinan.  

Sumber: Diolah, Peneliti (2024) 

Mengacu pada penelitian sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa 

penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kesenjangan berikut: 

1) Penelitian sebelumnya yang diteliti oleh penulis lain menunjukkan 

hasil yang beragam. Sehingga peneliti ingin lebih meyakinkan dan 

membuktikan sendiri dengan melakukan penelitian ini disertai dengan 

dari data yang di dapatkan dari website resmi BPS. 

2) Perbedaan atau pembaruan pada kajian studi ini adalah variabel yang 

diujikan satu variabel terikat yakni tingkat kemiskinan dan tiga 

variabel bebas diantaranya IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum. 

G. Kerangka Pikir  

Mengacu pada dasar teoritis dan juga hubungan diantara variabel yang 

telah di uraikan, maka kemudian penulis menyusun kerangka konsep yang 

memberi penjelasan tentang bentuk hubungan variabel independen pada 

variabel dependen. Kerangka pikir yang terdapat pada penelitian ini 



 

 

 

menyatakan kalau kemiskinan dipengaruhi oleh IPM, Jumlah Penduduk dan 

Upah Minimum. Skema Kerangka pemikir dalam gambar sebagai berikut:  

 

H. Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban sementara untuk rumusan masalah penelitian, 

di mana rumusan masalah penelitian disajikan sebagai kalimat pertanyaan. 

Berikut adalah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini,  diantaranya:  

a. Diduga IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Provinsi  Nusa Tenggara Barat.  

b. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.  

c. Diduga Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadapa kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Gambar 2.1 
Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian pustaka (libray 

research) penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang pengumpulan 

datanya dengan menghimpun data literature. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan 4 variabel yang dikategorikan menjadi 2 inti pembahasan 

yang selanjutnya akan dianalisis yaitu: 

a) Variabel independen 

Variabel independen  adalah variabel bebas yang dalam penelitian 

berkedudukan sebagai pemberi pengaruh terhadap variabel terikat. 

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari IPM, jumlah  

penduduk dan upah  minimum yang  dilambangkan dengan “X1, X2, X3”.  

b.) Variabel dependen 

Variabel dependen adalah variabel terikat yang dalam penelitian  

berkedudukan sebagai variabel yang dipengaruhi. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah kemiskinan yang dilambangkan dengan “Y”.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian untuk  mendapatkan data-data yang dibutuhkan (Suwarma Al 

Muchtar, 2015). Adapun lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
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B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuatitatif. Data kuantitatif terdiri dari data berbentuk angka dan perhitungan 

yang akan disajikan dalam bentuk tabel. Pendekatan kuantitatif deskriptif 

akan menggambarkan pengaruh IPM, Jumlah Penduduk dan upah minimum 

sebagai variabel bebas dan kemiskinan sebagai variabel terikat yang akan diuji 

secara empiris dan menggunakan data sekunder.  

C. Jenis Dan Sumber Data  

Jenis data dalam studi ini merupakan data sekunder secara dinamis 

dikumpulkan untuk mengilustrasikan bagaimana objek tertentu telah 

berubah di gunakan. Data sekunder adalah informasi yang telah diolah dan 

diterima tanpa keterlibatan langsung dengan menggunakan media sebagai 

jembatan komunikasi. 

Sumber data yang menjadi dasar penelitian ini didapatkan dari Badan 

Pusat Statistik dengan periode data yang digunakan adalah data tahun 2008-

2022, dan juga dari artikel dan jurnal dari penelitian terdahulu. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, maka 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk 

memperoleh data-data dan informasi terkait variabel penelitian yang 

digunakan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam 



 

 

 

penelitian ini adalah melalui studi pustaka dalam hal ini adalah Badan 

Pusat Statistik (BPS)  

2. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data time series 2009-

2023 berdasarkan dokumen-dokumen, studi pustaka, jurnal-jurnal ilmiah, 

skripsi dan laopran tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan 

kemiskinan, IPM Jumlah Penduduk dan Upah Minimum.  

E. Teknik Analisi Data 

Analisis kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Analisis regresi 

linier berganda adalah pendekatan analisis data. Analisis data tersebut 

mempunyai tujuan untuk mengubah bagaimana variabel independen. Seperti 

IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum, mempengaruhi variabel 

dependen, yang terdiri dari jawaban. Statical Program for Social (SPSS) telah 

dipilih sebagai perangkat analisis pada penelitian ini untuk menyelidiki 

dampak faktor independen terhadap variabel dependen. Dengan model 

regresi linear berganda. 

1. Model Regresi Linear Berganda 

Dalam memastikan bagaimana variabel independen IPM, Jumlah 

Penduduk, dan Upah Minimum mempengaruhi variabel dependen tingkat 

respons dilakukan metodologi statistik yang dikenal sebagai regresi linier 

berganda.  

Model statistik untuk regresi linear berganda pada penelitian ini 

dijelaskan pada persamaan berikut: 

Y = βₒ + β₁ X₁  + β₂ X₂  + β₃ X₃  +      



 

 

 

Ln Y= βₒ+ β₁ LnX₁ + β₂ LnX₂ + β₃ LnX₃ +    

Tujuan Ln di atas adalah untuk mendeteksi atau meminimalkan adanya 

asumsi normalitas dan asumsi klasik. Jika data yang digunakan terdistribusi 

normal atau menunjukkan kebocoran asumsi yang khas, hal ini dapat 

diperbaiki dengan memodifikasi bentuk Ln. 

Dimana :  

Y              = Kemiskinan   

X1             = IPM  

X2             = Jumlah Penduduk 

X3             = Upah Minimum Provinsi (UMP) 

βₒ            = Konstanta  

β₁ , β₂ , β₃ , = Koefisien Regresi  

                 = Standar Error  

Penelitian ini menerapkan analisis regresi linear berganda data 

memanfaatkan perangkat Statistical Program for Social Science (SPSS) untuk 

mengolah data. Selain itu, untuk mengetahui seberapa signifikan variabel 

bebas berupa IPM, Jumlah Penduduk, dan Upah Minimum merujuk terhadap 

variabel terikat, digunakan uji statistik, di antaranya:  

A. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yaitu metode analisisi data yang persyaratan 

statistiknya harus di penuhi dalam analisis regresi. Adapun jenis-jenis pada 

asumsi klasik ini sebagai berikut:   

1. Uji Normalitas 



 

 

 

Tujuan dari pengujian ini yakni untuk mengidentifikasi apakah data 

antar variabel yang digunakan, dalam artian memiliki data-data distribusi 

normal atau tidak. Pada studi kali ini, uji normalitas yang diterapkan yakni 

apakah variabel independen dalam hal ini variabel IPM, Jumlah Penduduk, 

dan Upah Minimum pembangunan manusia memiliki distribusi normal 

terhadap variabel dependen dalam hal ini yakni kemiskinan.  

2. Uji  Multikolineritas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi dapat 

menemukan adanyakorelasiantaravariabelindependendanvariabel dependen. 

Sebuah model yang baik seharusnya tidak menunjukkan korelasi yang tinggi antara 

variabel independen (Ghozali, 2018). Torelance mengukur variabilitas dari variabel 

yang dipilih, di mana variabel independen lainnya tidak dapat menjelaskan 

variabilitas tersebut. Nilai VIF (Variation Information Factor) digunakan untuk 

mendeteksi adanya multikolinearitas, Bila nilai tolerance >10 dan VIF <10, maka 

tidak terjadi masalah multikolonieritas pada model regresi. Namun, bila nilai 

tolerance <10 dan nilai VIF >10, maka terjadi masalah multikolonieritas pada 

model regresi. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah uji dalam suatu penelitian yang mempunyai 

tujuan dalam menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu 

pemeriksaan terhadap pemeriksaan lain melalui model regresi. Kriteria serta 

klasifikasi suatu keputusan dapat diambil apabila persebaran titik-titik melewati 

titik angka nol. 



 

 

 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan pengujian yang diterapkan dengan metode 

analisis statistika guna melihat adanya korelasi antara variabel dalam model 

prediksi terhadap perubahan waktu. Dengan demikian, terjadinya model 

prediksi melalui asumsi autokorelasi, maka hasilnya akan berpasangan secara 

autokorelasi, dalam artian hasilnya tidak berpasangan secara bebas. Metode 

yang digunakan dalam melakukan analisis data pada riset ini yakni analisis 

kuantitatif melalui pengukuran statistika. Program pengolahan data yang 

digunakan pada riset ini adalah perangkat lunak SPSS dengan teknik anaIisis 

regresi Iinear berganda. 

B. Uji Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban awal yang mewakili penyelidikan yang 

diakui atas masalah itu dalam perumusan masalah. Dari sini dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis diperoleh dengan memprediksi penelitian 

sebelumnya untuk refrensi dalam pembuktian. 

1. Uji Statistik T (t-test)  

Uji T (t-test) merupakan sebuah pengujian dalam suatu penelitian yang 

memiliki tujuan dalam mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen 

(IPM, Jumlah Penduduk, dan Upah Minimum) terhadap variabel dependen 

(Kemiskinan). Perbandingan antara nilai t hitung dengan nilai t tabel merupakan 

indikator yang dilakukan dalam uji t ini. Tingkat signifikasi antara variabel 

independen dengan variabel dependen mempunyai karateristik tertentu, yaitu 

apabila tingkat signifikansi > 0,5 ini mengindikasikan ketidak adanya hubungan 



 

 

 

variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika tingkat 

signifikansi < 0,5, artinya, ada korelasi antara variabel independen terhadap 

variabel dependen.    

2. Uji Statistik F (f-test) 

Uji F (f-test) merupakan suatu pengujian yang mempunyai arah dalam 

melihat atau mengevaluasi apakah ada korelasi antara variabel bebas secara 

serentak dengan variabel terikat. Tingkat signifikasi pada uji f memiliki kriteria 

tertentu yakni jika nilai probability di bawah 0,5 atau H1 = 5%  maka mampu 

ditafsirkan bahwa H0 di tolak dan H1 di terima. Sedangkan ketika tingkat 

probability di atas 0,5 atau H1 = 5 % , kondisi tersebut mengindikasikan bahwa 

menerima H0 dan menolak H1. Hal inilah yang menjadi indikasi bahwa variabel 

bebas secara serentak mempengaruhi varibel terikat atau justru sebaliknya 

(Kuncoro, 2003). 

3. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi adalah parameter yang menunjukkan seberapa 

besar variasi yang terdapat pada suatu variabel bebas tertentu. Mampu 

menerangkan ragam pada variabel terikat.   

F. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional yaitu pengertian pada variabel saat diamati dan 

diukur pada penelitian ini. Definisi operasional atas variabel pada penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. IPM (X1): variabel IPM dipilih sebagai variabel dependen (X3).  IPM 

yaitu ukuran perbandingan dari harapan hidup melek huruf, 

pendidikan dan standar hidup. IPM diukur dalam bentuk persentase 



 

 

 

tahunan (%). Datanya didapatkan melalui Badan Pusat Statistik (BPS) 

di Provinsi NTB periode 2008-2022. 

2. Jumlah Penduduk (X2): variabel Jumlah Penduduk dipilih sebagai 

variabel dependen (X2). yaitu jumlah orang yang bertempat tinggal di 

suatu wilayah pada waktu tertentu. Jumlah penduduk diukur dalam 

bentuk persentase tahunan (%). Datanya didapatkan melalui Badan 

Pusat Statistik (BPS) di Provinsi NTB periode 2008-2022. 

3. Upah Minimum (X3): variabel upah minimum dipilih sebagai variabel 

dependen (X3). Upah minimum (UMP) merupakan standar minimum 

upah bagi pekerja yang berlaku di suatu provinsi yang penetapannya 

wajib ditetapkan oleh gubernur dari upah minimum provinsi (UMP). 

Variabel ini dinyatakan dalam satuan Rupiah datanya didapatkan 

melalui Badan Pusat Statistik (BPS) di Provinsi NTB periode 2008-

2022. 

4. Kemiskinan (Y): variabel tingkat kemiskinan dipilih sebagai variabel 

independen (Y). kemiskinan adalah keadaan dimana kebutuhan 

mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan 

akses kesehatan tidak terpenuhi. Kemiskinan bisa timbul sebab tidak 

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan penting. Variabel ini dinyatakan 

dalam persentase tahunan (%). Datanya didapatkan melalui Badan 

Pusat Statistik (BPS) di Provinsi NTB periode 2008-2022. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1.  Letek Geografis 

 Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi dari negara 

kesatuan republik Indonesia yang secara formala dibentuk pada 14 Agustus  

1958, Ibu kota provinsi ini berada di kota Mataram. Pada tahun 2020, 

penduduk Nusa Tenggara Barat berjumlah 5.320.092 jiwa, dengan kepadatan 

264 jiwa/km. secara geografis terletak antara berada di antara 115°46’-119°5’ 

Bujur Timur dan 8°10’-9°.5’ Lintang Selatan. Nusa Tenggara Barat terdiri dan 

diantara 115°46’-119°05’ BT. Berdasarkan letak geografisnya, Provinsi 

mempunyai batas-batas: Utara: Selat Jawa dan Selat Flores Selatan: Hindia 

Samudra Barat: Selat Lombok Timur: Selat Sape. Nusa Tenggara Barat dari 10 

kabupaten/kota yang terdiri dari dua pulau besar. Pulau Lombok merupakan 

pulau yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis 

kabupaten ini terletak diantara 800 LS - 900 LS dan 11600 BT-11700 BT 

dengan luas wilayah mencapai 2.679,88 km2 yang terdiri dari 1.605,55 km2 

daratan dan 1.074,33 km2 lautan. Suhu udara di wilayah Lombok Timur 

bervariasi antara 20°-33°C dengan tingkat kelembapan nisbi berkisar antara 

70%-82%. Wilayah Kabupaten Lombok Timur sebagian besarnya beriklim 

tropis basah dan kering dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim 

penghuja. Musim kemarau di wilayah Lombok Timur biasanya berlangsung 

pada periode Mei-Oktober. Sementara itu, musim 
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penghujan 13 berlangsung pada periode bulan-bulan basah November-April 

dengan bulan terbasah adalah Januari yang curah hujan bulanannya lebih dari 

200 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Lombok Timur berkisar 

antara 900-1800 mm per tahun dengan berada pada di wilayah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat terletak di ujung barat Pulau Sumbawa pada posisi 116°42’ 

sampai dengan 117°05’ Bujur Timur dan 08°08’ sampai dengan 09°07’ Lintang 

Selatan.  

2. Kondisi Demografi 

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan suatu Provinsi dengan 

kepadatan penduduk banyak. Di Sulawesi Selatan, jumah penduduk yang 

tinggal di sana terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah penduduk Nusa 

Tenggara Barat diperkirakan jumlah 5.387.148 jiwa tahun 2021. Dan pada 

tahun 2022 akan bertambah hampir 5.473.970 jiwa. 

B.  Statistik Deskriptif Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel 

dependen, gambaran tentang perkembangan variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

     1. Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan keadaan dimana individu tidak mempunyai 

kemampuan ekonomi yang cukup dalam mencapai taraf hidup yang dianggap 

sebagai standar rata-rata di suatu daerah. Keadaan ini tercermin dari 

rendahnya pendapatan sehingga sulit menjangkau kebutuhan dasar seperti 



 

 

 

sandang, papan dan pangan. Kelangkaan pendapatan ini pula mengakibatkan 

berkurangnya kapasitas dalam menggapai standar kesehatan dan pendidikan 

yang biasanya diharapkan masyarakat. 

Kemiskinan mempunyai akar penyebab yang mendasar, termasuk 

kurangnya upah minimum, rendahnya kualitas hidup masyarakat, serta 

peningkatan taraf pengangguran yang terjadi setiap tahun tanpa adanya 

penambahan lapangan kerja. Terlebih lagi, pandemi Covid-19 juga turut 

berkontibusi terhadap peningkatan angka kemiskinan, dan hal ini menjadi 

fokus utama pemerintah dalam upaya penanggulangan permasalahan 

kemiskinan yang belum terselesaikan secara tuntas. Selain itu, kemiskinan 

juga tidak diimbangi dengan pemerataan penduduk dan kesempatan kerja 

yang memadai. 

Tingkat kemiskinan merupakan parameter yang mencerminkan 

tingkat kesehjateraan suatu penduduk dan mempengaruhi laju 

pertumbuhannya sebagai salah satu sasaran dalam pembangunan 

perekonomian suatu wilayah. Tingkat kemiskinan dapat diestimasi dengan 

melihat jumlah penduduk yang rerata pengeluaran perkapita perbulannya 

berada pada ambang batas kemiskinan yang rendah (yaitu nilai minimum 

pengeluaran yang dibutuhkan dalam menjangkau kebutuhan pangan dan 

non-makanan agar tidak dianggap miskin). 

 

 

 



 

 

 

Tabel 4.1  
Kemiskinan di Provinsi  Nusa Tenggara Barat Tahun 2008-2022 

Tahun Jumlah Penduduk 

 Miskin (Ribu Jiwa) 

Persentase Penduduk Miskin 

(%)  

2008 1.068.82 23.81 

2009 1.014.75 22.78 

2010 972.32 21.55 

2011 904.42 19.73 

2012 840,10 18.01 

2013 815.50 17.25 

2014 816.62 17.05 

2015 802.29 16.54 

2016 786.58 16.02 

2017 748.12 15.05 

2018 735.62 14.63 

2019 705.68 13.88 

2020 746.04 14.23 

2021 735.30 13.83 

2022 744.69 13.82 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 

Mengacu pada tabel 4.1 terlihat bahwa pada tahun 2008 hingga 2022, 

produktivitas mengalami penurunan namun pada tahun 2020 dan 2022 

produktivitas meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan pada 

tahun 2020 mengalami kenaikan akibat adanya Covid-19. Persentase 

kemiskinan tertinggi di Nusa Tenggara Barat tercatat pada tahun 2008 

sebesar 1.068.82 ribu jiwa atau 23,81% dari faktor penyebab angka 

kemiskinan dimaksud. Diantaranya adalah tingkat inflasi, distribusi 

pendapatan dan jumlah tenaga kerja, kelompok acuan tenaga kerja, jumlah 

konsumsi dan paket komoditi, harga pokok komoditi pangan, dan program 

kemiskinan. Di sisi lain, laju degradasi lahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

pada tahun 2019 sebesar 705,68 ribu jiwa atau 13.88% disebabkan oleh 



 

 

 

faktor sosial, baik di bidang usaha, pendidikan, maupun kesehatan. 

Diantaranya secara bebas, kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar 

(KIP), beras sejahtera (rastra), dan pemerintah bantuan pangan non tunai 

(BPNT).   

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia merupakan parameter dalam 

mengevaluasi keberhasilan upaya peningkatan potensi dan keterampilan 

sumber daya manusia atau peningkatan kapasitas kerja manusia di suatu 

daerah. Perbaikan Indeks Pembangunan Manusia berkontribusi dalam 

berkembangnya produktivitas yang pada gilirannya akan membuat perbaikan 

pada mutu hidup. Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Manusia menjadi 

komponen utama, ketika mutu sumber daya manusia tinggi maka akan 

memberikan dampak positif pada pendapatan. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki peran dalam mengurangi 

kemiskinan. Angka IPM yang semakin menigkat menandakan kualitas hidup 

manusia yang semakin tinggi yang digambarkan dengan adanya peningkatan 

kesehatan yang dicerminkan dari tingkat pendidikan serta peningkatan 

kehidupan yang layak, hal ini dapat meningkatkan pendapatan yang pada 

akhirnya masyarakat tersebut dapat keluar dari lingkungan kemiskinan. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 4.2  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tahun 2008-2022 

Tahun  IPM (%)  

2008 64,12 

2009 64,66 

2010 61,16 

2011 62,14 

2012 62,98 

2013 63,76 

2014 64,31 

2015 65,19 

2016 65,81 

2017 66,58 

2018 67,30 

2019 68,14 

2020 68,25 

2021 68,65 

2022 69,46 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 

Melihat pada tabel 4.2 yang tersaji diatas, bisa disimpulkan bahwa dalam 

IPM di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2008-2022 mengalami 

peningkatan. Dimana pada tahun 2010 terendah yaitu mencapai 61,16%. 

Sedangkan pada tahun 2008 merupakan IPM tertinggi yaitu sebesar 64,12% 

Peningkatan ini tidak lepas dari perbaikan berkelanjutan pada komponen 

IPM, seperti angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan 

lama sekolah, dan pengeluaran Per Kapita. Selain itu, tumbuhnya berbagai 

pusat bisnis juga turut berkontribusi terhadap peningkatan IPM di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. 

 



 

 

 

3. Jumlah Penduduk 

Menurut kaum Klasik, pada umumnya penduduk dipandang sebagai 

penghambat pembangunan apalagi dalam jumlah yang besar yang disertai 

dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dengan demikian penduduk 

dianggap sebagai beban pembangunan. Penduduk menurut Said (2001) 

penduduk adalah, jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada 

waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu 

fertalitas, mortalitas dan migrasi.  

Tabel 4.3  
Jumlah Penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008-2022 

Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) 

2008 4,363,756 

2009 4,434,012 

2010 4,500,212 

2011 4,545,650 

2012 4,587,562 

2013 4,630,302 

2014 4,773,795 

2015 4,835,577 

2016 4,896,162 

2017 4,955,578 

2018 5,013,687 

2019 5,070,385 

2020 5,299,870 

2021 5,387,148 

2022 5,473,970 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024 

Pada tabel 4.3 bisa disimpulkan bahwa perkembangan Jumlah Penduduk 

di Nusa Tenggara Barat dari tahun 2008-2022. Dimana peningkatan terbesar 

Jumlah Penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat tertinggi pada tahun 2020 



 

 

 

sebesar 5,299,870 jiwa. Kuantitas dan kualitas penduduk merupakan dua 

faktor utama dalam menganalisis masalah kependudukan di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, dimana keduanya bisa dikaji melalui tren, sebaran, 

pertumbuhan dan, komposisinya, sementara proses demografi seperti 

fertalitas, mortalitas dan migrasi atau mobilitas serta persebaran adalah 

faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan itu sendiri. 

Persebaran dan mobilitas penduduk ibarat dua sisi mata uang yang tidak 

dapat dipisahkan dan keduanya merupakan determinan penting dalam 

kerangka pengendalian penduduk. Dengan adanya mobilitas atau migrasi 

penduduk pembangunan di daerah Nusa Tenggara Barat semakin 

berkembang karena para migran umumnya adalah angkatan kerja dan 

biasanya memiliki semangat kerja dan semangat untuk maju yang besar 

dibandingkan dengan masyarakat local/tempatan. Disamping itu kehadiran 

para migran, dapat menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mendukung 

pertumbuhan ekonomi daerah. Selain berdampak terhadap peningkatan 

ekonomi dan kesehjateraan, adanya mobilitas atau migrasi penduduk juga 

menyebabkan terjadinya perubahan terhadap persebaran penduduk Nusa 

Tenggara Barat. 

4. Upah Minimum 

Upah Minimum Provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk 

seluruh kabupaten atau kota disuatu Provinsi. UMP merupakan suatu 

minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri dalam 

memberikan upah kepada pekerja di lingkungan usaha atau kerjanya. Disebut 



 

 

 

UMP karena pemenuhan kebutuhan yang layak disetiap Provinsi berbeda-

beda.   

Tabel 4.4  
Upah Minimum di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008-2022 

Tahun  Upah Minimum (Rp) 

2008 730,000 

2009 832,500 

2010 890,775 

2011 950,000 

2012 1,000,000 

2013 1,070,000 

2014 1,210,000 

2015 1,330,000 

2016 1,482,950 

2017 1,631,190 

2018 1,825,000 

2019 2,012,610 

2020 2,183,883 

2021 2,183,883 

2022 2,207,212 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024   

Tabel 4.4 yang menunjukkan pertumbuhan Upah Minimum di Nusa 

Tenggara Barat tahun 2008 hingga 2022. Dimana peningkatan terbesar Upah 

Minimum di tahun 2018 sebesar 1,825,000 juta rupiah atau naik 11,87% 

dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi Upah Minimum 

meningkat,  misalnya pertumbuhan ekonomi sudah bagus di tahun 2018 

makanya upah minimum meningkat dan kenaikan harga bahan pokok 

merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi perekonomian 

masyarakat secara umum. Ada juga faktor lain, seperti inflasi atau situasi 



 

 

 

perekonomian saat ini, yang cukup beralasan mengingat kenaikan harga pada 

tahun 2018.  

C. Analisis Penelitian  

Sebelum memulai proses regresi model data, harus dilakukan analisis 

yang lebih mendalam terhadap model regresi yang digunakan. Tujuannya 

adalah untuk melihat layak atau tidaknya untuk diregresi. Tahapan ini 

melakukan penerapan dengan empat cara pengujian yakni pengujian 

normalitas, multikolinearitas, autokolerasi dan heterokasiditas.  

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik diaplikasikan dalam melihat bagaimana estimsi 

model regresi dan memastikan keakuratan model.  

a. Uji Normalitas  

 Pengujian normaIitas dalam suatu penelitian tujuan utamanya untuk 

melihat dan menganalisa data antar variabel yang digunakan, apakah data-

data tersebut mempunyai distribusi normal ataupun tidak. daIam melihat 

apakah data terdistribusi normaI atau tidak dapat dilakukan melalui tiga cara 

yaitu uji pendekatan grafik histogram, P-P Plot dan KoImogorov Smirnov. 

Ketiga jenis pengujian ini mempunyai kriteria tertentu dalam menjelaskan 

setiap data penelitian. 

 

 

 

 



 

 

 

Gambar 4.1 Uji Normalitas 

 
                          Sumber: Output SPSS data diolah 2024 

Gambar 4.1 mengindikasikan bahwa grafiknya mengikuti atau 

mendekati kurva, yang artinya data tersebut distribusinya normal. Selain itu, 

datanya kurang bervariasi dan dapat dikategorikan baik. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya nilai mean yang lebih tinggi dari pada standar deviasi (0,886 < 

-2.14).  

Gambar 4.2 Normalitas P-P Plot 

 
Sumber: Output SPSS data diolah 2024 



 

 

 

  
             Gambar 4.2 mengindikasikan jika data tersebut terdistribusi normal, 

hal ini dibuktikan oleh adanya penyebaran titik P-P plot yang mengikuti garis 

diagonalnya. 

b.  Uji Multikolinearitas  

Multikolonearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Adapun cara 

mendeteksi terjadinya korelasi atau tidak adanya korelasi dengan dasar 

pengambilan keputusan sebagai berikut:  

a. Multikolonearitas diuji, jika nilai torance < 0,10 dan nilai VIF 

(Variance Inflation faktor) > 10,00, maka terdapat masalah 

Multikolonearitas. 

b. Multikolonearitas diuji, jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF 

(Variance Inflation faktor) < 10,00, maka tidak terdapat masalah 

multikolonearitas. 

Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

LN_X1 .142 7.024 

LN_X2 .035 1.000 

LN_X3 .027 1.000 

a. Dependent Variabel: LN_Y 
 

Sumber: Output SPSS data diolah 2024 

Tabel 4.5 ditarik kesimpulan yaitu ketiga variabel independen memiliki 

hasil olah data, meliputi:  



 

 

 

 Pada variabel IPM (X1) nilai tolerance sebesar 0.142> 0.10 dan VIF 

7.024< 10 maka variabel IPM (X1) dinyatakan tidak terdapat gejala 

multikolonearitas. 

 Pada variabel nilai Jumlah Penduduk (X2) tolerancenya sebesar 

0.035< 0.10 dan VIF 1.000< 10, maka variabel Jumlah Penduduk (X2) 

bebas dari gejala multikolonearitas. 

 Pada variabel Upah Minimum (X3) nilai tolerancenya sebesar 0.027< 

0.10 dan VIF sebesar 1.000< 10, maka dinyatakan variabel Upah 

Minimum (X3) bebas dari gejala multikolonearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas  

Pengujian jenis ini merupakan uji dalam suatu penelitian yang mempunyai 

tujuan untuk melihat terjadi ataupun tidaknya ketidaksamaan varians dari satu 

residual pengamatan terhadap pengamatan yang lainnya melalui model regresi. 

Untuk mencari terdapat atau tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu penelitian 

bisa melalui metode yaitu melalui grafik scatterplot.   

Analisis grafik scatterplot, apabila terdapat perbedaan varians data dari satu 

observasi terhadap observasi lainnya berarti terjadi heteroksiditas (antara prediksi 

dan residu membentuk sebuah pola). Sedangkan jika varians datanya tetap atau 

tidak berubah maka dapat diartikan terjadi homokedastisitas (nilai residu pada tiap 

nilai prediksi bervariasi dan variasinya cenderung konstan). Kriteria serta 

klasifikasi suatu keputusan dapat diambil dalam uji ini dengan berpatokan pada 

grafik scatterplot yaitu: 

 Jika terdapat persebaran titik-titik pada grafik scatterplot dengan 

bentuk pola teratur berarti data tergolong heteroskedastisitas. 



 

 

 

 Jika terdapat persebaran titik-titik pada scatterplot tidak terbentuk 

pola yang beraturan maka dapat diartikan data tersebut tergolong 

dalam homokedastisitas. 

Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber: Output SPSS data diolah 2024 

Gambar  4.3 dapat dilihat bahwa persebaran titik-titik tidak membentuk 

pola yang beraturan sehingga dapat disimpulkan data terbebas dari 

heteroskedastisitas.  

d. Uji Autokolerasi  

   Pengujian ini digunakan untuk menganalisis apakah dalam regresi 

linear terdapat korelasi terkait kesalahan pengganggu antara periode t dengan 

periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat 

dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW). Dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Jika angka DW dibawah -2 ataupun +2 berarti ada autokorelasi 

negatif atau autokorelasi positif. 

b. Jika angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak terdapat 

autokolerasi atau lolos uji autokorelasi. 



 

 

 

Tabel 4.6 Uji Durbin Watson 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin- 

Watson 

1 .620a .384 .216 540.59691 2.238 

a. Predictors: (Constant), LN_X3, LN_X1, LN_X2 

b. Dependent Variable: LN_Y 

Sumber: Output SPSS data diolah  Sumber: 2024  

Melihat data pada tabel 4.6 hasil uji Durbin Watson senilai 2.238. Dimana 

nilai tersebut kurang dari dua dan tidak lebih dari dua. Yang berarti bahwa 

penelitian ini tidak terjadi Autokorelasi. 

a. Uji Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda merupakan analisa statistik dengan tujuan untuk 

mengukur arah dan besar kecilnya korelasi variabel independen terhadap variabel 

dependen (Kemiskinan). 

Tabel 4.7 Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

 

 

Model 

 

Unstandardized Coefficients 

Standard ized 

Coefficients 

 

 

t 

 

 

Sig. B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1.3820.070 13049.534  -1.059 .312 

LN_X1 3.073 1.525 1.264 2.015 .069 

LN_X2 -.001 .002 -.528 -.420 .682 

LN_X3 -.001 .002 -1.019 -.712 .491 

a. Dependent Variable: LN_Y 

Sumber: Output SPSS data diolah 2024 

Berdasarkan tabel 4.7 maka diperoleh bentuk persamaan regresi linear 

berganda berikut:  

Y= βₒ + β₁ X₁ + β₂ X₂ + β₃ X₃ + e 
Ln Y = βₒ + β₁ LnX₁  + β₂ LnX₂  + β₃ LnX₃ +   
Ln  = -1,382 + 3,073X₁ - 0,001X₂ - 0,001X₃ +   



 

 

 

 Melalui persamaan regresi linear berganda yang digunakan sehingga 

dapat dijabarkan hasilnya, antara lain:  

Nilai konstanta yaitu sebesar -1,382 yang berarti jika IPM (X1), Jumlah 

Penduduk (X2) dan Upah Minimum (X3) nilainya 0 atau konstan maka tingkat 

kemiskinan (Y) nilainya sebesar -1,382.  

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  

                       Koefisien determinasi β1 sebesar 3,073 adanya korelasi positif hal 

antara pertumbuhan ekonomi dengan ambang kemiskinan. Artinya setiap, 

kenaikan IPM sebesar 1%  akan mengakibatkan peningkatan ambang 

kemiskinan sebesar 3,073% 

Jumlah Penduduk 

Tingkat Koefisien β2 sebesar -0,001 hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

korelasi negatif antara Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan, maka 

dapat dinyatakan bahwa setiap peningkatan 1% Jumlah Penduduk 

menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan sebesar -0,001% 

Upah Minimum 

            Tingkat Koefisien β3 sebesar sebesar -0,001 hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat korelasi negatif antara Upah Minimum terhadap tingkat kemiskinan, 

maka dapat dinyatakan bahwa setiap peningkatan 1% Jumlah Penduduk 

menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan sebesar -0,001%  

Uji Hipotesis 

Pengujian ini merupakan dugaan sementara terkait fenomena yang 

diteliti. Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen.  



 

 

 

a. Uji Parsial (Uji-t) 

  Uji parsial (Uji-t) merupakan uji regresi setiap variabel independen 

terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan ketentuan secara 

sederhana, dengan membandingkan nilai sig. t dengan α (0.05) jika nilai Sig. 

t < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen, begitupun sebaliknya. 

Tabel 4.8 Uji Parsial (Uji-t) 

Coefficientsa 

 

Model 

 

t 

 

Sig. 

1 

(Constant) -1.059 .312 

LN_X1 2.015 .069 

LN_X2 -.420 .682 

LN_X3 -.712 .491 

a. Dependent Variable: LN_Y 

Sumber: Output SPSS data diolah 2024  

Hasil uji parsial (Uji-t) pada tabel 4.8 terdapat beberapa analisis yaitu 

sebagai berikut: 

Variabel IPM (X1) memiliki nilai signifikan 0,069 < 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa IPM berpengaruh terhadap Kemiskinan. 

Variabel Jumlah Penduduk (X2) memiliki nilai signifikan  0,682 > 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk tidak berpengaruh 

terhadap Kemiskinan. 

Variabel Jumlah Produksi (X3) memiliki nilai signifikan 0,491 ˃ 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum tidak berpengaruh 

terhadap Kemiskinan. 



 

 

 

b. Uji Simultan (Uji-F) 

  Uji F digunakan untuk menguji variabel bebas (X) secara simultan 

terhadap variabel  terikat (Y). Uji F dapat dilakukan dengan ketentuan secara 

sederhana, dengan membandingkan nilai Sig. F dengan α (0.05). jika  nilai Sig. 

F < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara 

bersama-sama atau secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen, begitupun sebaliknya. 

Tabel  4.9 Uji Simultan (Uji-F) 

ANOVAa 

Model Sum of  

Squares 

 

df 

 

Mean Square 

 

F 

 

Sig. 

1 

Regression 2002485.377 3 667495.126 2.284 .136b 

Residual 3214695.203 11 292245.018   

Total 5217180.580 14    

a. Dependent Variable: LN_Y 

b. Predictors: (Constant), LN_X3, LN_X1, LN_X2Predictors: (Constant), LN_X3, LN_X1, LN_X2 

Sumber: Output SPSS  data diolah 2024 

Berdasakan tabel 4.9 nilai Sig. F sebesar 0,136 < 0.05, yang berarti 

variabel independen yang meliputi IPM, Jumlah Penduduk, Upah Minimum 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

yaitu Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.  

c. Uji Koefisien Determinan (R2)  

Aanalisis koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel 

dependen. Jika nilai (R2) kecil atau mendekati nol, maka kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variansi variabel 

dependen amat terbatas. Namun jika nilai (R2) mendekati 1 itu berarti 



 

 

 

variabel independen mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen. Nilai (R2) dapat dilihat pada tabel 4.9 

berikut ini: 

Tabel  4.10 Uji Koefisien Determinan (R2) 

Model Summaryb 

 

Model 

 

R 

 

R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin- 

Watson 

1 .620a .384 .216 540.59691 2.238 

a. Predictors: (Constant), LN_X3, LN_X1, LN_X2 

b. Dependent Variable: LN_Y 

Sumber: SPSS data diolah 2024 

                  Berdasarkan hasil  hasil SPSS pada tabel 4.10 menunjukkan hasil dari 

koefisien determinasi yang mana dilihat dari nilai Adjusted R Square 

(koefisien determinasi) sebesar 0.384. Hal  tersebut menunjukkan bahwa 

variabel IPM, Jumlah pendudu, Upah Minimum mampu menjelaskan variabel 

kemiskinan sebesar 38.4% adapun sisanya sebesar 61.6% dijelaskan oleh 

variabel lain diluar variabel penelitian ini.   

D. Hasil dan Pembahasan  

1.  Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia ( IPM) Terhadap 
Kemiskinan  

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai signifikan yang diperoleh 

lebih kecil dari probabilitas signifikansi, yaitu (0.069 < 0.05), berdasarkan 

hasil pengujian parsial (uji t) IPM. Hasil ini menunjukkan bahwa IPM 

berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Pengeluaran Perkapita, Angka Harapan 



 

 

 

Hidup, Harapan Lama Sekolah, Jumlah Penduduk Miskin dan Upah Minimum 

Provinsi secara simultan berpengaruh terhadap IPM hal ini mengindikasikan 

bahwa faktor faktor yang mempengaruhi IPM Provinsi layak untuk di analisa 

lebih dalam lagi agar dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan 

manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

IPM berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemiskinan di 

Indonesia. Dengan demikian keputusannya ialah hipotesis diterima. Artinya 

ada hubungan linier antara IPM dengan kemiskinan. Hasil ini sejalan  

berkurang. Penelitian ini sejalan juga dengan hasil penelitian di negara Nigeria 

yang dilakukan oleh Aiyedogbon (2012) yang mengemukakan bahwa inflasi 

memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Negeria (Hasibuan, 2023) 

Temuan penelitian jangka pendek dan jangka panjang ini bertentangan 

dengan teori Segoro dan Pou (2012). Menurut teori ini, kemiskinan akan 

berkurang seiring dengan meningkatnya taraf hidup sebagai respons 

terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun temuan 

penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak 

berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Indonesia antara tahun 2004 dan 

2023. Hal ini mungkin disebabkan karena indikator IPM suatu negara belum 

terpenuhi. Dimana IPM dapat tercapai apabila adannya ketiga indikator utama 

yaitu, Pendidikan, daya beli dan kesehatan. Maka tidak adannya pengaruh 

indeks Pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia disebabkan 

oleh tingkat Pendidikan, daya beli dan kesehatan belum tercapai dalam 



 

 

 

kondisi baik sehingga Ipm di Indonesia belum tercapai oleh ketiga indikator 

tersebut (Sihombing, 2024) 

Penelitian yang sama disampaikan oleh Fadillah dkk. (dalam Suritpo dan 

Subayil 2020) menyimpulkan IPM berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan. Desi Yulianti 2016 (dalam Ade et al., 2019) juga 

menunjukkan hasil yang sama. Dalam penelitian Suripto dan Subayil (2020) 

pada tahun 2010-2017 di 5 Kabupaten/kota di Provinsi Yogyakarta. Hasilnya 

variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan. Selaras pernyataan Arsyad (2010) yang mengatakan 

bahwa upaya dalam menurunkan tingkat kemiskinan salah satunya dengan 

pembangunan di bidang sumber daya manusia (Cahyono, 2022) 

            Berbeda dengan temuan penelitian (Linda 2017) dan (Shinta 2020) 

yang menjabarkan bahwa IPM berdampak signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan, IPM sebenarnya mencakup tiga dimensi krusial pembangunan. 

Hal ini mencakup aspek-aspek seperti meningkatkan mutu hidup dengan 

mencapai usia panjang dan menjaga kesehatan, serta memastikan ketersedian 

sumber daya yang cukup dalam mencapai standar hidup yang diinginkan. 

Dengan kata lain, ketiga aspek tersebut sangatlah pokok dalam pembangunan 

manusia karena memiliki dampak yang besar terhadap kemiskinan. 

2. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan 

        Jumlah Penduduk tidak berpengaruh dan signifikan terhadap 

tingkat kemiskinan, menurut hasil pengujian parsial (uji t) IPM. Hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 



 

 

 

probabilitas signifikansi, yaitu (0.682 > 0.05) sehingga kesimpulannya adalah 

Jumlah Penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.  

Faktor yang mempengaruhi Jumlah Penduduk atau sumber daya 

manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Persebaran penduduk yang  

timpang dan tidak merata di kedua pulau tersebut menyebabkan terjadinya 

perbedaan kuantitas dan kualitas SDM. Besar  kecilnya pendapatan yang 

diterima akan menentukan kemampuannya memenuhi berbagai kebutuhan 

hidup yang dilihat dari garis kemiskinan sekaligus mengindikasikan tergolong 

miskin atau tidak miskin. 

Menurut Nelson dan Leibstein (dikutip dari Sadono Sukirno, 1983) 

terdapat pengaruh langsung antara pertambahan penduduk terhadap tingkat 

kesehjateraan masyarakat. Nelson dan Leibstein menunjukkan bahwa 

pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan 

tingkat kesehjateraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti 

dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesehjateraan serta 

meningkatkan jumlah penduduk miskin. Selanjutnya menurut Whisnu Adhi 

Saputra (2011) mengungkapkan bahwa jumlah penduduk dalam 

pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar, 

karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan 

tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat 

serta menekan angka kemiskinan (Didu, 2016) 



 

 

 

3.  Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kemiskinan               

Menurut hasil pengujian parsial (uji t) Upah Minimum hasil pengujian 

memperlihatkan yaitu nilai signifikansi lebih besar dari pada probabilitas 

signifikansi (0.491 > 0.05) sehingga kesimpulannya adalah Upah Minimum 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat.  

Faktor yang mempengaruhi Upah Minimum meningkat karena 

pertumbuhan ekonomi sudah bagus misalnya,: tanah dan kekayaan alam 

lainnya, jumlah dan mutu penduduk dan tenaga karja, barang-barang modal 

tingkat teknologi sistem sosial dan sikap masyarakat. 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa peningkatan pada Upah 

Minimum Provinsi tidak selalu diiringi oleh penurunan angka kemiskinan. Hal 

ini mungkin disebabkan oleh fenomena yang memperlihatkan bahwa 

peningkatan pada upah minimum cenderung diikuti oleh terjadinya 

pemutusan hubungan kerja (PHK) pada gilirannya akan menyebabkan 

meningkatnya jumlah pengangguran. Pada perusahaan besar yang sudah 

dilengkapi dengan teknologi yang canggi, penggunaan teknologi akan lebih 

efektif dari pada memberikan kenaikan upah pada tenaga kerja. Saat upah 

mengalami peningkatan, perusahaan cenderung akan mengurangi tenaga 

kerja dan lebih menggunakan teknologi yang canggi. Hal ini akan berdampak 

pada meningkatnya pengangguran, sehingga kemiskinan bukan teratasi 

melainkan kemiskinan akan meningkat (Islami, 2006) 



 

 

 

Hasil penelitian ini diperkuat oleh (Kaufman, 2000) dan dalam 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Yaitu untuk meningkatkan kesehjateraan 

pekerja, sehingga terbebas dari kemiskinan. Penetapan upah minimum yang 

mendekati KHM (Kebutuhan Hidup Minimum) dan diatas garis kemiskinan 

telah tepat karena mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur 

(Aprilia, 2016) 

Hal ini sejalan dengan penelitian Ramirez, dkk (2015) yang juga 

menemukan bahwa upah minimum memiliki hubungan yang positif terhadap 

kemiskinan. Hal ini bisa dilihat dari model ekonomi makro, dimana kenaikan 

upah minimum mengarah ke peningkatan tingkat pengangguran.  

Sutikno, dkk (2019) juga menemukan bahwa upah minimum Provinsi 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan di 

Provinsi Sulawesi Utara. Menurut peneliti, kenaikan pada upah tidak selalu 

diikuti oleh penurunan pada tingkat kemiskinan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

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

signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

2. Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

3. Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

B. Saran 

Berdasarkan temuan kajian yang telah dilakukan, ada beberapa saran 

yang dapat disampaikan yaitu:  

1. Bagi Pemerintah  

       Untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan  
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pertumbuhan ekonomi, agar tidak terjadi ketimpangan. Selain itu, 

pemerintah juga diharapkan lebih fokus pada program pengentasan 

kemiskinan. untuk menurunkan angka kemiskinan.  

2. Penulis berharap  

  Di harapkan dapat memperluas kajian yang telah penulis lakukan 

untuk menggali aspek-aspek lainnya yang berkontribusi terhadap tingkat 

kemiskinan, selain variabel-variabel yang telah penulis pelajari pada tugas 

akhir ini. 
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