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ABSTRAK 

 

 

Nama   :  Rahmat Maulana 

Nim   :  90300117095 

Judul  : Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat 

Pengangguran dan Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap 

Kemiskinan Di Kota Makassar 

  

 

 Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh 

manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri 

dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan 

manusia, walaupun seringkali tidak disadari kehadirannya sebagai masalah untuk 

oleh manusia yang bersangkutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh terhadap kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti indeks 

pembangunan manusia, tingkat pengangguran dan upah minimum kota.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan 

menggunakan data sekunder periode 2010-2021 di Kota Makassar. Hasil Penelitian 

ini menunjukkan bahwa secara simultan indeks pembangunan manusia, tingkat 

pengangguran dan upah minimum kota berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. 

Secara parsial indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran dan upah 

minimum kota tidak signifikan terhadap kemiskinan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan adalah suatu proses yang berjalan terus menerus. Untuk 

mencapai hasil maksimal, maka sumber pembangunan yang tersedia perlu digunakan 

secara berencana dengan memperhatikan skala prioritas pada kurun waktu tertentu. 

Dalam proses pembangunan berencana diusahakan agar setiap tahap memiliki 

kemampuan menopang pembangunan dalam tahap berikutnya. Karena itu di samping 

usaha meningkatkan kemajuan menjadi penting pula usaha memantapkan kemajuan 

yang sudah dicapai. 

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa 

dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai 

keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 tercantum tujuan bangsa Indonesia bahwa diantaranya yaitu untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaan 

pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama bagi negara-

negara sedang berkembang. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi berkaitan erat 

dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga 

dengan semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, maka kesejahteraan 

masyarakat akan meningkat. 

Indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut adalah petumbuhan yang semu 

(bubble economics). Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan di 



 

 

 

 

Indonesia meski pertumbuhan PDB dikatakan bagus. Kemiskinan sudah sejak 

lama menjadi masalah bangsa Indonesia, dan hingga sekarang masih belum 

menunjukkan tanda-tanda menghilang. Angka statistik terus saja memberikan 

informasi masih banyaknya jumlah penduduk miskin, 

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh 

manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri 

dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan 

manusia, walaupun seringkali tidak disadari kehadirannya sebagai masalah untuk 

oleh manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan 

merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena 

mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana mereka hidup dalam 

kemiskinan. Walaupun demikian belum tentu mereka itu sadar akan kemiskinan yang 

mereka jalani. Kesadaran akan kemiskinan yang mereka miliki itu, baru terasa pada 

waktu mereka membandingkan kehidupan yang mereka jalani dengan kehidupan 

orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan sosial yang lebih tinggi. 

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang serba kekurangan seperti barang 

dan uang yang dapat membiayai kebutuhan hidup. Adapun kemiskinan pada arti yang 

cukup luas, kemiskinan adalah keaadan yang multiface, menurut Chambers, 

kemiskinan merupakan konsep yang terintegrasi dan memiliki lima dimensi : (1) 

ketidakberdayaan (powerless), (2) kemiskinan (poverty), (3) kepekaan untuk 

mengatasi keaadan darurat (emergency), (4) isolasi dan (5) tergantung secara 

sosiologis atau geografis (dependence) (Kwalomine, 2021). 



 

 

 

 

Setiap provinsi di Indonesia sering terjadi masalah seperti ini, termasuk yang 

terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, dimana Kota Makassar sebagai kota 

metropolitan terbesar ke lima di Indonesia. Persoalan kemiskinan ini sangat 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menggunakan berbagai cara 

dalam mengurangi kemiskinan, akan tetapi masalah kemiskinan menjadi hambatan 

serta menjadi perhatian utama. Adapun syarat utama dalam menurunkan angka 

kemiskinan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Dalam 

menanggulangi masalah kemiskinan, perlu adanya strategi dan berbagai cara 

pemerintah yang wajib diselesaikan terlebih dahulu, seperti rata-rata lama sekolah, 

tingkat pengangguran dan upah minimum regional (Sulselprov.co.id, 2020). 

Tabel 1.1 

Kemiskinan, IPM, Tingkat Pengangguran dan UMK  

Kota Makassar 2017-2021 

 

Tahun 

 

Kemiskinan 

(Persentase) 

IPM 

(Persentase) 

Tingkat 

Pengangguran 

(Persentase) 

Upah 

Minimum Kota  

(Rupiah) 

2017 4,59 81,13 10,59 2.500.000 

2018 4,41 81,73 12,19 2.700.000 

2019 4,28 82,25 10,39 2.860.382. 

2020 4,54 82,25 15,92 3.191.572 

2021 4,82 82,66 13,82 3.254.908 

Sumber : Badan Pusat Stastistik Kota Makassar 2021 

Menurut Badan Pusat Statistik pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa besarnya 

tingkat kemiskinan di Kota Makassar pada lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. 

Pada tahun 2018 persentase kemiskinan mengalami penurunan sebesar 4,41% dari 



 

 

 

 

tahun sebelumnya, dan tahun 2019 kembali mengalami penurunan sebesar 4,28%. 

Kemudian pada tahun berikutnya 2020-2021 persentase kemiskinan terus meningkat 

sebesar 4,54% dan 4,82%. 

Salah satu factor yang mempengaruhi kemiskinan di Kota Makassar adalah 

kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks 

kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. 

Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga 

dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin 

(Saputra, 2011). Maka dari itu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

berkaitan dan berpegaruh terhadap kemiskinan, karena manusia bukan hanya 

merupakan obyek pembangunan tetapi diharapkan dapat menjadi subyek sehingga 

dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan suatu wilayah yang secara makro 

menjadi kemajuan suatu Negara, dengan peningkatan mutu sumber daya manusia 

dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. 

Pada Tabel 1.1 terlihat bawa data indeks pembangunan manusia (IPM) Kota 

Makassar selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 

tahun 2017 ke 2018 IPM meningkat sebanyak 0,6%. Tahun 2019 dan 2020 persentase 

IPM Kota Makassar konstan tidak berubah sebanyak 82,25%. Kemudian pada tahun 

2021 terus mengalami kenaikan sebanyak 82,66%. 

Terganggunya kestabilan perekonomian di Kota Makassar yang berakibat 

pada kesejahteraan masyarakatnya disebabkan dari tingginya angka pengangguran. 



 

 

 

 

Dengan memperbaiki pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, hal ini sebagai struktur penggerak pertumbuhan ekonomi yang bisa 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Pertumbuhan ekonomi 

menjadi patokan untuk menilai perkembangan pada negara-negara. Adapun disuatu 

negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi, akan membuka lapangan pekerjaan 

serta memberikan kesempatan kerja yang akan menambah pendapatan masyarakat, 

serta dapat mencukupi kebutuhan hidupnya (Tussa’Diah, 2019). 

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa persentase tingkat pengangguran 

di Kota Makassar pada lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 

mengalami kenaikan sebesar 12,19% pada tahun sebelumnya 2017. Sedangkan tahun 

2019 persentase tingkat kemiskinan kembali menurun sebesar 10,39%. Kemudian 

pada tahun 2020 kembali naik cukup tinggi sebesar 15,92%. 

Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu masalah 

pengupahan, adanya upah yang rendah yang diterima oleh masyarakat akan 

berpengaruh pada rendahnya pendapatan yang diterima masyarakat suatu daerah 

sehingga pendapatan tersebut tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari. Upah yang rendah dapat disebabkan karena adanya perbedaan dalam 

kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah secara 

otomatis akan mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakat. Kualitas sumber daya 

manusia sering dikaitkan oleh ketrampilan yang tinggi yang dimiliki oleh masyarakat. 

Adanya pelatihan serta pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya kualitas sumber daya 



 

 

 

 

manusia dapat mempengaruhi penentuan besar pendapatan yang diterima masyarakat, 

apabila faktor ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka masyarakat miskin akan 

terjebak dalam lingkaran kemiskinan secara turun temurun. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat mengangkat penelitian mengenai 

“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran dan Upah 

Minimum Kota (UMK) tehadap Kemiskinan Di Kota Makassar”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka masalah di rumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap 

kemiskinan di Kota Makassar? 

2. Apakah tingkat pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di 

Kota Makassar? 

3. Apakah upah minimum kota berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota 

Makassar? 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan 

di Kota Makassar. 

2. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Kota 

Makassar. 

3. Menganalisis upah minimum kota terhadap kemiskinan di Kota Makassar. 



 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat secara teoritis 

a. Adapun penelitian ini diperlukan bisa memperluas ilmu tentang 

penelitian kemiskinan serta usaha dalam menurunkan angka kemiskinan. 

b. Adapun hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah sebagai 

masukan agar dapat mengambil tindakan dalam memperhatikan 

keadaaan ekonomi masyarakat serta membentuk masyarakat sejahtera. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran 

kepada pemerintah agar dapat mengambil tindakan dalam 

memperhatikan keaadaan ekonomi masyarakat serta membentuk 

masyarakat sejahtera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kemiskinan 

Menurut World Bank (2020), menyatakan bahwa seseorang yang 

berpenghasilan dibawah garis kemiskinan disebut sebagai orang miskin. Kemiskinan 

yang dimaksud adalah kemiskinan standar global diukur dengan 1.90 USD perhari. 

Dari total penduduk dunia pada tahun 2017 dimana angka kemiskinan global 

diprediksi sudah mencari angka 9,2% (Anwar & Sari, 2021). 

Berbeda dengan pendapat Ragner Nurkse (1953), yang menyatakan bahwa 

kemiskinan disebabkan oleh rendahnya produktivitas dan modal yang juga 

mengakibatkan penghasilan yang diperoleh juga minim. Teori lingkaran setan 

(vicious circle of poverty) merupakan salah satu faktor terjadinya kemiskinan 

(Nasution et al., 2021). 

Menurut Amartya Sen (dalam Romadlon, 2021) mengatakan faktor 

kemiskinan serta kelaparan tidak hanya ditimbulkan oleh faktor alam, melainkan 

ditimbulkan oleh faktor strukturalis atau kebijakan pemerintah yang berakibat pada 

kemiskinan masyarakat, sebagai contoh dengan adanya kediktatoran pemimpin atau 

sistem suatu negara yang berakibat pada terkekangnya masyarakat.  

Shanon, Spicker, Cheyne, Belgrave, dan O’Brien mengemukakan pendapat 

dalam teori neo-liberal dimana kemiskinan ialah suatu persoalan individual karena 

adanya pilihan individu itu sendiri. Menurutnya, kemiskinan dapat hilang dengan 

diperluasnya kekuatan pasar serta pertumbuhan ekonomi dimaksimalkan setinggi – 



 

 

 

 

tingginya. Adapun berbagai macam pengentasan kemiskinan yang wajib bersifat 

residual sementara dimana hanya menyangkutpautkan kelompok swadaya, keluarga, 

serta lembaga keagamaan. Tugas pemerintah menjaga serta dapat berpartisipasi 

langsung jika lembaga – lembaga tersebut sudah tidak mampu melaksanakan tugas 

mereka (Manalu, 2021)  

Chamber dalam (Ningrum, 2020) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan 

suatu keaadan seseorang yang mengalami kekurangan yang serta barang dalam 

menjamin kebutuhan hidup. Kemiskinan dengan arti luas ialah sebuah integrate 

concept dengan terdapat beberapa segi: kemiskinan, ketergantungan, ketidak – 

berdayaan, rentan dalam menghadapi kondisi darurat, keterasingan berdasarkan 

geografis maupun sosiologis (Ningrum, dkk., 2020). 

Teori struktural dalam capitalism and the underdevelopment in Latin America 

yang di kemukakan Andre Gunder Frank (1967), bahwa terjadinya kemiskinan bukan 

disebabkan oleh pembangunan ekonomi dan suatu persoalan budaya, melainkan oleh 

politik-ekonomi dunia. Adapun asumsi lain dalam teori ini yaitu : [1] perekonomian 

tunggal mendominasi dunia sebagai akibatnya negara dikombinasikan pada 

lingkungan produksi kapitalisme dan mampu mengakibatkan keterbelakangan pada 

negara miskin. [2] Melalui sistem metropolis-satelit, negara – negara utama menyerap 

laba yang berasal dari negara miskin. [3] akibat dari hal tersebut negara – negara 

tergolong miskin akan menjadi semakin miskin, begitupun negara – negara kaya akan 

semakin kaya. (Windia, 2015).  



 

 

 

 

Dalam kehidupan seorang Muslim, tidak ada pemisahan antara komponen 

moral dan material, spiritual dan fisik, serta komponen duniawi dan eskatologis, 

berbeda dengan filsafat supranatural yang membagi keduanya. Demikian pula, saat 

mendefinisikan kemiskinan, kita harus mempertimbangkan kedua faktor tersebut. 

Individu yang miskin spiritual kurang memiliki pemahaman agama (ukhrawi) dan 

umum (duniawi) yang diperlukan untuk “berbudaya dan taqarrub” kepada Allah SWT 

dengan menekankan nilai-nilai akhlaqul karimah. Oleh karena itu, perpaduan kedua 

definisi kemiskinan ini menjadi definisi ideal kemiskinan Islam. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah QS.Al-Anfaal ayat 28: 

ْْوَٱعۡلمَُوٓا ْ دكُُمْۡفِتۡنَةْٞوَأنََّ لكُُمْۡوَأوَۡلََٰ َْأنََّمَآْأمَۡوََٰ  [ ٢٨]سورةْالأنفال,٢٨ْأجَۡرٌْعَظِيمْْْٞۥٓعِندهَُْْْٱللَّّ
 

Terjemahannya: Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu 

hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah 

pahala yang besar. 

 

Saat ini kemiskinan menjadi masalah besar bagi pembangunan yang 

multidimensi. Kemiskinan juga dapat dengan mudah diidentifikasi dengan melihat 

kondisi keterbelakangan, ketidakmampuan ekonomi dan ketidakberdayaan, serta 

jumlah penduduk yang menjadi penyebab pendapatan dan ketimpangan serta 

kesenjangan antara penduduk (Nawawi et al., 2020). 

B. Indeks Pembangunan Manusia 

Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS) 2009 IPM merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis 

sejumlah komponen dasar kualitas hidup, IPM dihitung berdasarkan data yang dapat 



 

 

 

 

menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf 

dan rata-rata lamanya bersekolah, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap 

sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita 

sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang 

pembangunan hidup layak. IPM mengukur dimensi pokok pembangunan manusia 

yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk. 

IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu 

angka harapan hidup, melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah, serta 

kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok. 

IPM terdiri dari tiga komponen yang mempengaruhi tingkat keberhasilan 

pembanguna manusia yakni;  

a. Komponen Kesehatan  

Dalam indeks pembangunan manusia, komponen kesehatan ini tercemin 

dalam usia harapan hidup masyarakat yaitu rata-rata perkiraan banyak tahun yang 

dapat ditempuh seseorang selama hidup. Ada dua jenis data yang digunakan dalam 

penghitungan Angka Harapan Hidup yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih 

Hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan 

nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai 

batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun.  

b. Komponen Pendidikan  

Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) komponen pendidikan diwakili 

oleh Angka Melek Huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf 



 

 

 

 

adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat 

membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas . Batas 

maksimum untuk angka melek huruf adalah 100 sedangkan batas minimum adalah 0 

(standar UNDP). Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat 

mampu membaca dan menulis, dan dari nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya. 

Sedangkan rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh 

penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan 

formal yang pernah dijalani. Batas maksimum untuk ratarata lama sekolah adalah 15 

tahun dan batas minimum adalah sebesar 0 tahun (standar UNDP). 

c. Komponen Daya Beli  

Dalam Indeks Pembangunan Manusia kompomen daya beli diwakili oleh 

Pendapatan Perkapita Riil yang disesuaikan yaitu ratarata pengeluaran perkapita 

penduduk yang sudah distandarkan dengan mendeflasikan melalui indeks harga 

konsumen. Berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UNDP membagi 

status pembangunan manusia suatu Negara atau wilayah ke dalam tiga golongan, 

yaitu;  

1. IPM < 50 (rendah)  

2. 50 ≤ IPM < 80 (sedang)  

3. IPM ≥ 80 (tinggi) 

C. Tingkat Pengangguran 

Teori klasik tentang pasar makro yang dikemukakan oleh Adam Smith pada 

teori ekonomi makro (GSEP 308) mengatakan bila harga (upah) tenaga kerja relatif 



 

 

 

 

fleksibel, maka selalu seimbang antara permintaan pada tenaga kerja dengan 

penawaran terhadap tenaga kerja. Dimana mustahil kemungkinan dapat 

mengakibatkan terjadinya pengangguran suka rela, yang berarti tingkat upah (rill) 

yang disetujui dalam berbagai pasar tenaga kerja bila seluruh masyarakat mau bekerja 

dengan taraf upah tersebut akan mendapatkan pekerjaan. Lain halnya desngan 

masyarakat yang memilih untuk menganggur, yaitu masyarakat yang tidak mau 

bekerja pada taraf yang telah berlaku (pengangguran sukarela) (Ningtias & Anwar, 

2021). 

Dari teori Klasik (dalam Meilani & Alam, 2020), menyatakan bila 

pengangguran bisa dihindari dengan melihat dari bagian penawaran serta prosedur 

harga pada pasar bebas agar bisa menjamin terbentuknya permintaan yang dapat 

menarik seluruh penawaran. Dapat diartikan jika suatu saat terjadi kelebihan 

penawaran tenaga kerja, maka jumlah upah yang diterima bisa menurun. Hal ini bisa 

menyebabkan terjadinya produksi di perusahaan menurun. 

Namun berbeda dengan Marx (dalam Ningtias & Anwar, 2021), mengatakan 

jika kapitalis telah timbul, maka bisa memunculkan persaingan antarindustri. 

Kemudian industri paling kuat akan membentuk sistem monopoli, dimana akan 

terdapat sebuah perusahaan yang akan mengendalikan perusahaan lainnya pada 

bisang perekonomian kapitalis, termasuk dalam memilih upah para buruh yang sangat 

murah. Berdasarkan konsep analisis Marx mengenai kelas buruh. Pada sistem seperti 

ini, pemilik modal akan melakukan penindasan terhadap para buruh.  



 

 

 

 

Teori Keynes (dalam Yuliana, 2021), mengatakan pengangguran dapat terjadi 

ditimbulkan oleh permintaan yang rendah, akibatnya laju pertumbuhan ekonomi 

terhambat, hal ini tidak disebabkan oleh produksi melainkan minimnya konsumsi. 

Keynes juga beropini hal itu tidak dapat dilimpahkan ke dalam mekanisme pasar 

bebas. Bila mengalami peningkatan dalam tenaga kerja, jumlah pada upah bisa 

menurun pada hal ini dapat merugikan bukan menguntungkan, sebab penurunan 

tingkat upah berarti rendahnya daya beli penduduk pada suatu produk. Akibatnya, 

pengusaha menjadi rugi serta penyerapan  pekerja tidak dapat dilakukan. 

Beberapa jenis-jenis pengangguran sesuai dengan penyebabnya, sebagai 

berikut: (1) Pengangguran friksional, dimana masyarakat tidak memeliki pekerjaan 

namun tetap cari kerja yang terbaik (2) Pengangguran struktural, dimana ditimbulkan 

oleh adanya faktor perubahan perekonomian (3) Pengangguran siklus, dimana 

ditimbulkan oleh turunnya permintaan agregat sehingga perusahaan akan mengurangi 

pekerja (4) Pengangguran teknologi, dimana terjadi karena tenaga mesin serta bahan 

kimia menjadi pengganti dari tenaga manusia (Sejati, 2020). 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah QS. At-Taubah ayat 105: 

 

Terjemahannya : Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan 

melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-

orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 

Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu 



 

 

 

 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.” 

 

Pengangguran adalah sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi menjadi penyakit 

yang terus menyebar di banyak negara karena berbagai alasan yang 

mempengaruhinya. Berbagai macam pengangguran terdiri dari sebab-sebab, dan 

pengangguran merupakan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Cara agar 

mengurangi angka pengangguran dengan diperlukan kerja sama dari pemerintah, 

lembaga pendidikan, masyarakat setempat serta lain-lain. Adapun faktor penyebab 

pengangguran; kurangnya info, yang dimana mereka yang mencari pekerjaan tidak 

mempunyai peluang untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan yang sedang 

mencari tenaga kerja. Banyaknya warga yang tidak mempunyai keterampilan 

menjadikan salah satu sebab meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. 

Minimnya lapangan pekerjaan. Kurang maksimalnya upaya pemerintah untuk 

memberikan pelatihan dalam upaya meningkatkan softskill masyarakat (Khodijah, 

2018). 

D. Upah Minimum Kota 

Upah minimum sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Menteri Tengaa 

Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013 adalah upah bulanan terendah yang 

terdiri datas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur 

sebagai jaring pengaman. Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan 

besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan pada pekerjaannya. Undang-undang 

upah minimum menetapkan harga terendah tenaga kerja yang harus dibayarkan 



 

 

 

 

(Mankiw, 2006). Tujuan penetapan upah minimum dapat dibedakan secara mikro dan 

makro. Secara mikro tujuan penetapan upah minimum yaitu :  

a. Sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot  

b. Mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan  

c. Pemerataan pendapatan  

d. Peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja  

e. Perubahan struktur biaya industri sektoral  

f. Peningkatan etos dan disiplin kerja 

 Teori upah efisiensi (efficiency-wage) menyatakan upah yang tinggi membuat 

pekerja lebih produktif. Jadi, meskipun pengurangan upah akan menurunkan tagihan 

upah perusahaan, itu juga akan menurunkan produktivitas pekerja dan laba 

perusahaan. Teori upah-efisiensi yang keempat menyatakan bahwa upah yang tinggi 

meningkatkan upaya pekerja. Teori ini mengaskan bahwa perusahaan tidak dapat 

memantau dengan sempurna upaya para pekerja, dan para pekerja harus memutuskan 

sendiri sejauh mana mereka akan bekerja keras. Semakin tinggi upah, semakin besar 

kerugian bagi pekerja bila mereka sampai dipecat. Dengan membayar upah yang 

lebih tinggi, perusahaan memotivasi lebih banyak pekerja agar tidak bermalas- 

malasan dengan demikian meningkatkan produktifitas mereka. Meskipun keempat 

teori upah-efisiensi ini secara rinci berbeda, namun teori-teori tersebut menyuarakan 

topik yang sama karena perusahaan beroperasi lebih efisien jika membayar 

pekerjanya dengan upah yang tinggi, maka perusahaan dapat menganggap bahwa 



 

 

 

 

memertahankan upah di atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan 

permintaan adalah menguntungkan. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada QS. AL-Baqarah ayat 233: 

 

Terjemahannya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada 

Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang 

kamu kerjakan”. 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus 

sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang 

telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada 

wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian 

harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak 

sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam 

pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang 

dirugikan dari kedua belah pihak. 

E. Penelitian Terdahulu 

Suripto dan Subayil (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks 



 

 

 

 

Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di D.I.Yogyakarta Priode 2010-2017” 

hasilnya menunjukkan bahwa IPM berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, 

sehingga perlu adanya peningkatan IPM dengan cara melalui perbaikan kualitas 

sumber daya manusia dibidang pendidikan, bidang kesehatan, dan perbaiakan 

penunjang dibidang lainnya. Dengan kata lain kesejahteraan masyarakat akan lebih 

baik dan jumlah penduduk miskin akan semakin berkurang. 

Ridho Andykha dkk., (2018) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh 

PDRB, Tingkat Pengangguran, Dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi 

Jawa Tengah” yang hasilnya menunjukkan bahwa IPM yang direpresentasikan oleh 

IPM tahunan berpengaruh secara negatif terhadap tingkat Kemiskinan pada 35 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. IPM berkaitan dengan produktivitas. IPM 

yang baik akan meningkatkan daya kerja sehingga akan meningkatkan output. 

Oktaviana dkk., (2021) menurut penelitian hubungan pembangunan ekonomi, 

upah minimum, dan pengangguran di Kabupaten Madiun dengan kemiskinan. Hasil 

yang diperoleh menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan secara statistik 

terhadap variabel kemiskinan di Kabupaten Madiun selama periode 2002-2019, 

sedangkan variabel pengangguran tidak berpengaruh selama periode waktu yang 

sama. 

Robby Achsyansyah Ishak dkk., (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan 

di Kota Makassar” yang menunjukkan bahwa Variabel pengangguran dilihat dari 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 



 

 

 

 

terhadap tingkat kemiskinan. Jadi, apabila variabel pengangguran naik maka jumlah 

kemiskinan pun akan naik begitupun sebaliknya.  

Novia Rahmawati dkk., (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional (UMR), Dan Tingkat 

Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 

2017-2021 (Studi Kasus 34 Provinsi Di Indonesia)” hasilnya menunjukkan bahwa 

Upah Minimum Regional (UMR) dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin pada 34 Provinsi di 

Indonesia tahun 2017- 2021. 

Fiky Nila Mustika (2019) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Zis 

(Zakat, Infaq, Dan Shadaqah), Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum 

Regional Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2012 – 

2016” hasil penelitiannya adalah upah minimum regional berpengaruh positif 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2012-2016. 

F. Kerangka Konseptual 

Pendekatan teori menawarkan solusi secara sistematis untuk masalah 

dijelaskan dalam kerangka konseptual. Faktor-faktor independen penelitian, seperti 

Indeks Pembangunan Manusia, tingkah pengangguran, dan upah minimum kota yang 

berkorelasi langsung terhadap variable dependen yaitu Kemiskinan di Kota Makassar 

dijelaskan oleh kerangka ini. Rencana studi ini ialah sebagai berikut: 

 

 



 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah (2022) 

G. Hipotesis 

Hipotesis berikutnya akan diuji dalam penelitian ini berdasarkan penjelasan ini: 

1. Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di 

Kota Makassar 

2. Diduga tingkat pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota 

Makassar 

3. Diduga Upah Minimum Kota berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota 

Makassar 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada pendekatan metode 

ini yaitu dengan menggunakan data dan selanjutnya diolah sebagai informasi dalam 

mengambil kesimpulan. Untuk mengolah datanya, menggunakan SPSS 22 dengan 

perangkat lunak yang digunakan.  

B. Lokasi dan Waktu  

Penelitian Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang berada dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi lokasi penelitian. Dengan 

kemiskinan sebagai variabel dependen, penelitian ini mengkaji bagaimana IPM, 

tingkat pengangguran dan Upah Minimum Kota mempengaruhi Kemiskinan. Jangka 

waktu penelitian ini adalah dari Januari 2022 hingga Agustus 2022.  

C. Jenis dan Sumber Data  

Penelitiann Kriteria informasi yang dipakai pada penelitian ini ialah data 

kuantitatif dengan karakteristik runtun waktu yang disusun berdasarkan urutan waktu 

yang meliputi data perkembangan kemiskinan, IPM, tingkat pengangguran dan upah 

minimum kota tahun 2010-2021. Sumber informasi bersumber dari data sekunder 

dalam bentuk laporan tahunan yang telah disiapkan serta di publikasikan oleh BPS 

Kota Makassar, dan data lainnya yang bersangkutan dengan penelitian.   

 

 



 

 

 

 

D. Metode Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan data yang tidak langsung dikumpulkan sendiri, 

tetapi menggunakan data atau dokumen yang dihasilkan oleh otoritas untuk 

memberikan informasi tambahan, penjelasan tambahan, atau untuk digunakan untuk 

pemrosesan lebih lanjut. 

E. Metode Analisis Data 

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh IPM, tingkat pengangguran, dan 

upah terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar maka akan dianalisis dengan 

menggunakan model uji statistik linear berganda. Uji statistik linear berganda 

digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan lebih dari dua variabel 

melalui metode regresi. Dimana regresi linear berganda yaitu regresi linear yang 

melibatkan lebih dari dua variabel, yaitu satu variabel terikat (Y) dan lebih dari dua 

variabel bebas (X1,X2,X3,…Xn). Uji analisis ini digunakan untuk menganalisa 

hubungan antar variabel-variabel bebas dalam hal ini IPM (X1), tingkat 

pengangguran (X2) dan upah minimum kota (X3) dengan variabel terikatnya dalam 

hal ini tingkat kemiskinan (Y). Semua variabel tersebut dapat dirangkum dalam suatu 

hubungan fungsional sebagai berikut: 

𝐘 = 𝐟 ( 𝐗𝟏 , 𝐗𝟐 , 𝐗𝟑 ) ...................................................................... (1) 

Hubungan fungsional di atas dapat dirumuskan dalam suatu fungsi linear 

sebagai berikut: 

 



 

 

 

 

𝐘 = 𝛂𝟎 + 𝛂𝟏𝐗𝟏 + 𝛂𝟐𝐗𝟐 + 𝛂𝟑𝑳𝒏𝐗𝟑 + 𝛍 ............................................. (2) 

Keterangan:  

Y  : Kemiskinan  

X1  : Indeks Pembangunan Manusia 

X2  : Tingkat Pengangguran 

 X3  : Upah Minimum Kota  

α0  : Konstanta  

α1α2α3 : Variabel  

μ : Error Term 

Sedangkan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing 

koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen maka dapat 

menggunakan uji statistik diantaranya : 

1. Uji Asumsi Klasik 

Tujuan pengujian hipotesis tipikal adalah untuk menunjukkan model akurat 

dari fakta-fakta yang mendukung analisis regresi linier. Untuk melihatnya dengan 

cara lain, model yang direalisasikan tidak boleh menyimpang dari hipotesis. Uji 

hipotesis tradisional meliputi uji yang mengevaluasi linearitas, multikolinearitas, 

heteroskedastisitas, dan normalitas. 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas adalah sejenis metode pendeteksian yang menentukan apakah 

data yanggdigunakan dalam model regresiiberdistribusi normallatau tidak. Tujuan 

darii metode deteksi ini adalah untuk menentukan apakah model itu akurat atau tidak.  

 



 

 

 

 

b. Uji Heterokedastisitas  

Heteroskedastisitas adalah varians variabel pada model tidak sama atau 

konstan. Uji Heteroskedastisitas ini digunakan untuk melihat apakah pada model ada 

ketidaksamaan varians pada residu, dimana pada analisi tidak boleh ada masalah pada 

grafik heteroskedastisitas. Konsekuensi dari terdapatnya heteroskedastisitas pada 

analisis adalah estimasi yang diperoleh tidak efisien. Untuk mengetahui terdapat 

heteroskedastisitas dalam pengujian ini adalah dengan menggunakan grafik dalam 

menganalisisnya (Sari, 2012).  

c. Uji Autokorelasi  

Autokorelasi menyiratkan bahwa ada hubungan antara individu-individu 

contoh yang diatur oleh waktu. Penyimpangan ini biasanya muncul dalam persepsi 

yang memanfaatkan informasi deret waktu. Konsekuensi dari aurokorelasi adalah 

perbedaan contoh tidak dapat menggambarkan fluktuasi populasi. Uji autokorelasi 

dipakai untuk mengetes model relaps jika variabel yang salah untuk setiap variabel 

otonom memiliki pengaruh yang berbeda. Apabila tidak terjadi regresi maka model 

regresi tersebut dikatakan baik. Dasar pengambilan keputusan dari ada tidaknya 

autokorelasi dapat memakai nilai Durbin Watson (Husna, 2015). 

d. Uji Multikolinieritas  

Uji Multikolinealitas dipakai untuk memeriksa apakah terdapat hubungan 

antar variabel bebas (independen). Dikatakan adanya gejala multikolinearitas jika 

terjadi hubungan dari antar faktor-faktor yang dimaksud sehingga dampaknya akan 

sulit untuk melihat dampak dari faktor independen terhadap variabel dependen. 



 

 

 

 

Analisis terhadap punya atau tidak punya gejala multikolinearitas dilakukan dengan 

metode Variance Inflation Faktor (VIF) dengan aturan: jika nilai VIF lebih besar dari 

10 maka ada multikolinearitas, namun jika VIF lebih kecil dari 10 maka tidak 

terdapat multikolinearitas (Supriyadi dkk., 2017). 

2. Uji Hipotesis 

a. Analisis Statistik R2 (Koefisien Determinasi)  

Uji statistik, seperti uji simultan (uji f), uji parsial (uji t), dan analisis statistik 

R2 (koefisien determinasi), dapat digunakan untuk menetapkan tingkat kepentingan 

setiap variabel.  

b. Uji Simultan (Uji F)  

Untuk memastikan sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen, digunakan uji simultan (Uji F). Dengan menggunakan tingkat 

kepercayaan tertentu (level of significant). Ketika Fhitung > Ftabel, akibatnya Ho 

ditolak yang artinya variabel independent yang digunakan mempengahui variabel 

dependen secara signifikan.  

Aturan yang digunakan:  

1. Jika Fhitung > dari Ftabel : Ho ditolak. Artinya variabel independent 

bersama-sama menunjukkan adanya pengaruh signifikan pada variabel 

dependen  

2. Jika Fhitung ≤ dari Ftabel : Ho diterima. artinya, variabel independent 

secara bersama-sama tidak mempunya pengaruh pada variabel dependen.  

 



 

 

 

 

c. Uji Parsial (Uji t)  

Uji parsial dipakai untuk mengukur tingkat signifikansi setiap variabel 

independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen secara parsial atau 

individual. 

Asumsi yang dipakai:  

1. Ho : β1 < 0, berarti variabel independen tidak memiliki pengaruh pada 

variabel dependen.  

2. Ha : β1 > 0, berarti variabel independent mempunyai pengaruh pada 

variabel dependen.  

Apabila probabilitas kurang dari 0,005, maka mampu dikatakan signifikan. 

F. Definisi Operasional 

Tiga variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

bebas (X), dan variabel terikat (Y). Dimana variabel dependennya adalah tingkat 

kemiskinan, variabel independennya adalah Indeks Pembangunan Manusia, tingkat 

pengangguran dan upah minimum. Mengingat hal-hal berikut: Seperti yang akan 

dijelaskan dibawah ini: 

1. Indeks Pembangunan Manusia (X1) adalah menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk 

mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di 

suatu wilayah. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari 

pembangunan manusia, namun mampu mengukur dimensi pokok 

pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan 



 

 

 

 

dasar (basic capabilities) penduduk, dimana data ini diperoleh di Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar dalam satuan persen. 

2. Tingkat pengangguran (X2), merupakan masyarakat yang termasuk dalam 

golongan angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan serta sedang 

mencari pekerjaan di Kota Makassar, dimana data ini diperoleh di Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar dalam satuan persen. 

3. Upah Minimum Kota (X3) adalah standar minimumyangdigunakan oleh 

para pengusaha atau pelaku industri untukmemberikan upah kepada 

pegawai, karyawan atau buruh di dalamlingkungan usaha atau kerjanya di 

Kota Makassar, dimana data ini diperoleh di Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kota Makassar dalam satuan rupiah. 

4. Kemiskinan (Y) yaitu suatu fenomena dimana penduduk tidak memenuhi 

kebutuhan sehari-hari atau masyarakat berada pada keadaaan standar 

hidup layak di Kota Makassar,dimana diukur dalam satuan persen serta 

didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Gambar 4.1 

Peta Kota Makasar 

 
      Sumber: www.scribd.com 

Kota Makassar meliputi wilayah seluas 175,77 km2 dan dapat ditemukan pada 

119o 18’27’97” Bujur Timur dan 5o8’6’19” Lintang Selatan. Terbagi menjadi 14 

kelurahan. Menurut batas administrasinya, Kota Makassar di sebelah selatan berbatas 

dengan Kabupaten Gowa, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkaje’ne 

dan kepulauannya, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros, serta di 

sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. 

Topografi Kota Makassar umumnya merupakan sebuah daerah pantai. 

Adapun Kota Makassar memiliki ketinggian yaitu 0,5-10 (meter) dari permukaan 

laut.adapun Kota Makassar mempunyai kepulau yang dapat dilihat pada pesisir Kota 

http://www.scribd.com/


 

 

 

 

Makassar. Kepulauan yang dimiliki pun merupakan bagian dua wilayah lainnya 

yakni: ujung pandang, Ujung Tengah, dan Ujung Tanah. Kepulauan berasal dari 

kumpulan asal 12 pulau karang atau biasa dikenal sebagai kepulauan Pabbiringang 

atau juga Spermonde.  Pulau yang ada di Makassar yakni pulau lanjukang (jatuh), 

pulau Langkai, Pulau Kodingareng, Pulau Barrang Lompo, Pulau Lumu-lumu, Pulau 

Samalona, Pulau Bone Tambung, Pulau lele, Pulau kayangan yang terdekat, Pulau 

Barrang Caddi, Gusung, dan pulau Kodingareng keke. 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Makassar Tahun 2010-2022 

Tahun Jumalah Penduduk (Jiwa) 

2010 1,338,663 

2011 1,364,955 

2012 1,387,033 

2013 1,408,072 

2014 1,429,242 

2015 1,447,677 

2016 1,467,947 

2017 1,485,941 

2018 1,503,664 

2019 1,521,091 

2020 1,423,877 

2021 1,427,619 

2022 1,571,814 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 

Menurut BPS Provinsi Sulawesi Selatan jumlah keseluruhan penduduk 

menurut Kabupaten/Kota Makassar, mulai pada tahun 2010-2019 penduduk Kota 

Makassar memiliki peningkat setiap tahunnya sebesar 1,338,663 jiwa hingga 

1,521,091 jiwa. Sedangkan tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Makassar menurun 



 

 

 

 

hingga ke angka 1,423,877 jiwa.  Kemudian di 2 tahun selanjutnya tahun 2021 dan 

2022 jumlah keseluruhan penduduk pada Kota Makassar kembali mengalami sebuah 

peningkatan sebesar dan 1,427619 jiwa dan 1,571,814 jiwa. 

B. Deskripsi Data Penelitian 

1. Kemiskinan 

Menurut Nugroho (1995), status mereka yang tergolong miskin dapat 

ditentukan dari kemampuan mereka untuk menutupi biaya hidup pokok. Standar 

hidup masyarakat terpenuhi tidak hanya dalam kaitannya dengan gizi, tetapi uga 

kesehatan dan pendidikan. Berikut adalah persentase penduduk miskin dari tahun 

2005 menuju tahun 2021. 

Tabel 4.2 

Kemiskinan di Kota Makassar Tahun 2010-2021 

Tahun Persentase Kemiskinan 

(Persen) 

2010 5,86 

2011 5,29 

2012 5,02 

2013 4,7 

2014 4,48 

2015 4,38 

2016 4,56 

2017 4,59 

2018 4,41 

2019 4,28 

2020 4,54 

2021 4,82 

  Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 

  Tabel  4.1 (BPS), Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan memperlihatkan 

persentase penduduk miskin selama 12 tahun terakhir menunjukkan bahwa persentase 



 

 

 

 

penduduk miskin dari tahun 2010-2012 menunjukkan di angka 5% kemudian pada 

tahun persentase kemiskinan di tahun 2013 – 2021 mengalami fluktuasi di angka 4% 

dan angka kemiskina terjadi paling tinggi ditahun 2021 sebesar 4,82%. 

2. Indeks Pembangunan Manusia  

  Penduduk Kota Makassar yang berjumlah besar dapat menjadi modal 

pembangunan bila memiliki kualitas yang memadai. Hal ini mengacu pada konsep 

bahwa manusia adalah pelaku, pelaksana dan penikmat pembangunan. Artinya 

dengan kualitas penduduk yang rendah, maka manusia akan lebih besar berperan 

sebagai penikmat dan kurang berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. 

Dimensi sumber daya manusia meliputi jumlah, komposisi, karakteristik (kualitas), 

dan persebaran penduduk (Effendi, 1991). Dimensi tersebut saling terkait satu dengan 

yang lain. 

  Menurut UNDP (United Nations Development Programme), embangunan 

manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk sekaligus sebagai taraf 

upaya yang dicapai dari upaya tersebut. Pembangunan manusia juga dapat dilihat 

sebagai 39 pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, 

pengetahuan dan keterampilan penduduk. 

  Berdasarkan data dari BPS, secara umum angka Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) Kota Makassar selama kurun waktu 2010-2021 menunjukkan trend 

peningkatan. Pada tahun 2010-2015 terus meningkat di angka 70-an%, dan tahun 

2016-2021 kembali mengalami peningkatan di angka 80-an%.  



 

 

 

 

Tabel 4.3 

IPM di Kota Makassar Tahun 2010-2021 

Tahun IPM 

(Persen) 

2010 77.63 

2011 77.82 

2012 78.47 

2013 78.98 

2014 79.35 

2015 79.94 

2016 80.53 

2017 81.13 

2018 81.73 

2019 82.25 

2020 82.25 

2021 82.66 

    Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 

3. Tingkat Pengangguran 

  Proporsi angkatan kerja yang mencari pekerjaan yang tinggi, yang diukur 

dengan tingkat pengangguran terbuka, menjelaskan pengangguran (TPT). Rasio 

individu yang menganggur terhadap keseluruhan angkatan kerja dikenal sebagai 

tingkat pengangguran terbuka. Hal ini dilakukan untuk menentukan persentase 

angkatan kerja yang tidak dapat memasuki pasar tenaga kerja. Tabel di bawah ini 

menggambarkan tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2004-2021.  

  Berdasarkan Tabel 4.4 Badan Pusat Statistik selama 12 tahun mengalami 

fluktuasi pada tahun 2010 sampai tahun 2015 sebesar 13,34% sampai dengan 

12,01%. Sedangkan pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka mengalami 

peningkatan sebesar 15,92% disebabkan oleh pandemic Covid-19 kemudian di tahun 

2021 kembali mengalami penurunan 13,82%. 



 

 

 

 

Tabel 4.4 

Tingkat pengangguran Terbuka Di Kota Makassar  

Tahun 2010-2021 

Tahun Tingkat Pengangguran 

(Persen) 

2010 13,34 

2011 8,4 

2012 13,72 

2013 9,53 

2014 10,93 

2015 12,02 

2016 12,07 

2017 10,59 

2018 12,19 

2019 10,39 

2020 15,92 

2021 13,82 

   Sumber: Badan Pusat Statistik Di Kota Makassar, 2021 

4. Upah Minimum Kota 

  Kebijakan pemerintah tentang penetapan upah minimum dapat berpengaruh 

terhadap angka Upah Minimum Kota. Oleh karena itu, pemerintah harus benarbenar 

mempertimbangkan dengan baik kebijakan dalam menetapkan tingkat upah. Secara 

umum, kondisi upah minimum di Kota Makassar mengalami peningkatan dari tahun 

ke tahun seiring dengan semakin tingginya harga berbagai macam kebutuhan hidup 

masyarakat. Namun yang terjadi, besarnya upah yang ditetapkan tersebut belum 

mampu mencukupi kebutuhan hidup para tenaga kerja. Perkembangan tingkat Upah 

Minimum Provinsi Sulawesi Selatan yang berlaku juga di Kota Makassar terlihat 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut: 

 

 



 

 

 

 

Tabel 4.5 

UMK Terbuka Di Kota Makassar 

 Tahun 2010-2021 

Tahun UMK 

(Rupiah) 

2010 1.000.000 

2011 1.100.000 

2012 1.200.000 

2013 1.440.000 

2014 1.800.000 

2015 2.000.000 

2016 2.316.625 

2017 2.500.000 

2018 2.700.000 

2019 2.860.382 

2020 3.191.572 

2021 3.254.908 

 Sumber: Badan Pusat Statistik Di Kota Makassar, 2021 

  Dari data upah minimum di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2010, 

upah minimum pertahun yang berlaku di Kota Makassar sebesar Rp 1.000.000, pada 

tahun 2011, meningkat menjadi Rp 1.100.000. Pada tahun 2013, kembali meningkat 

menjadi Rp 1.440.000. Pada tahun 2014, meningkat menjadi Rp 1.800.000 . Tahun 

2015, meningkat lagi menjadi Rp 2.000.000. Pada tahun 2018, kembali mengalami 

peningkatan sebesar Rp 2.700.000. Kemudian ditahun 2020, meningkat lagi 

mencapai  Rp 3.191.571. Hingga pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 

Rp 3.254.908. 

 

 

 

 



 

 

 

 

C. Hasil Analisis dan Pengujian 

1. Uji Asumsi Klasik  

  Uji asumsi klasik digunakan untuk memilih model yang berkualitas tinggi, 

dan model yang dipilih harus menghindari hal yang menyimpang. Normalitas, 

heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi adalah model asumsi klasik.  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas menentukan apakah variabel dependen dan variabel 

independen dalam suatu model regresi berdistribusi normal atau mendekati normal 

dengan memeriksa sebaran data (titik) sepanjang sumbu diagonal grafik. 

Memanfaatkan grafik P-Plot standar dan memeriksa penyebaran data adalah metode 

khas untuk menentukan apakah data tersebut normal. Data dikatakan berdistribusi 

teratur jika tersebar dalam garis lurus pada grafik.  

Titik-titik tersebut berada di sepanjang garis dan mengikuti garis diagonal, 

seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 4.2. Dengan demikian, dapat disimpulkan dari 

grafik p-plot bahwa model regresi ada dan data penelitian berdistribusi normal. 

Gambar 4.2 

Uji Normalitas Data 

 
Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021 



 

 

 

 

b. Uji Multikolinearitas 

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah variabel 

bebas dalam suatu model regresi memiliki derajat korelasi yang tinggi. Seharusnya 

tidak ada tanda-tanda multikolinearitas atau korelasi antara variabel independen 

dalam model regresi yang baik. 

Tabel 4.6 

Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021 

Berdasarkan Tabel 4.6, jelas bahwa terjadi multikolinearitas dalam 

penelitian ini karena setiap satu dari tiga indicator IPM, tingkat pengangguran, upah 

minimum kota, dan memiliki nilai toleransi di atas 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 

10. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas berusaha menjawab pertanyaan apakah residual 

satu pengamatan dalam model regresi memiliki varians yang berbeda dari 

pengamatan lainnya. Menyelidiki grafik scatterplot merupakan salah satu pendekatan 

yang dapat digunakan untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas. 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Indeks Pembangunan 

Manusia 
.028 35.198 

Tingkat Pengangguran .868 1.152 

Upah Minimum Kota .029 34.576 



 

 

 

 

Tidak ada indikasi heteroskedastisitas apabila gambar scatterplot tidak 

menunjukkan pola yang jelas dan titik-titik tersebar di atas, bawah, kanan, dan kiri 

angka 0 pada sumbu y. menurut Imam Ghozali (2011). 

Gambar 4.3 

Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021 

Dari Gambar 4.3 terlihat jelas bahwa tidak ada tanda-tanda 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini karena ploting atau titik-titik tidak mengikuti 

pola tertentu. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji asumsi autokorelasi berusaha untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

dalam model regresi linier. Nilai Durbin Watson diperiksa untuk memastikan 

hubungan dalam model regresi. 

 

 

 



 

 

 

 

Tabel 4.7 

Uji Autokorelasi 

                                     Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Durbin-

Watson 

1 .856a .733 .633 1.364 

a. Predictors: (Constant), Upah Minimum Kota, Tingkat Pengangguran, 

Indeks Pembangunan Manusia 

b. Dependent Variable: Kemiskinan 

Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021 

Berdasarkan Tabel 4.7, terlihat bahwa nilai Durbin-Watson penelitian 

sebesar 1,364 berkisar antara -2 hingga +2, menunjukkan tidak adanya gejala 

autokorelasi. 

2. Uji Hipotesis 

Derajat signifikansi atau besarnya pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen, serta sejauh mana variabel X dan variabel Y 

terkait erat, semuanya ditentukan oleh pengujian hipotesis. Untuk menguji hipotesis 

ini, peneliti mendefinisikan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif menggunakan 

uji signifikan (Ha).  

Adapun uji yang digunakan yaitu uji simultan (uji F), uji parsial (uji t) dan 

koefisien determinasi (R2). 

a. Uji Simultan (Uji-F)  

Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan apakah faktor-faktor 

seperti inflasi, partisipasi angkatan kerja, dan pengeluaran pemerintah memiliki 



 

 

 

 

pengaruh besar terhadap ekspansi ekonomi atau tidak. Hasil investigasi disajikan 

dalam tabel berikut ini:  

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji statistic F bahwa nilai Sig. Sebesar 0,011, 

yang dimana apabila nilai Sig. 0,011<0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan 

putusan uji F, yang artinya bahwa hipotesis pada model Y1 di terima, yang berarti 

IPM (X1) tingkat pengangguran (X2), upah minimum kota (X3) secara simultan 

memiliki pengaruh terhadap kemiskinan (Y). 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Simultan (Uji-F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.654 3 .551 7.328 .011b 

Residual .602 8 .075   

Total 2.256 11    

a. Dependent Variable: Kemiskinan 

b. Predictors: (Constant), Upah Minimum Kota, Tingkat Pengangguran, Indeks 

Pembangunan Manusia 

Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021 

 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial digunakan untuk menilai apakah masing-masing variabel 

independen IPM (X1), tingkat pengangguran (X2), dan upah minimum kota (X3) 

memiliki pengaruh secara parsial atau individual terhadap variabel dependen yaitu 

kemiskinan (Y). 

 

 

 



 

 

 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021 

Berdasarkan Tabel 4.9, masing-masing variabel bebas yang berpengaruh 

terhadap kemiskinan adalah sebagai berikut: 

1) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (X1) 

Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap kemiskinan, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi 

0,210 > 0,05 untuk variabel ini. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 

penelitian tidak terbukti atau ditolak. 

2) Pengaruh Tingkat Pengangguran (X2) 

Tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

kemiskinan, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi 0,175> 0,05 

untuk variabel ini. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian tidak 

terbukti atau ditolak. 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.863 6.169  1.599 .149 

Indeks Pembangunan 

Manusia 
.373 .274 1.477 1.364 .210 

Tingkat Pengangguran .063 .042 .292 1.487 .175 

Upah Minimum Kota -2.473 1.153 -2.304 -2.145 .064 



 

 

 

 

3) Pengaruh Upah Minimum Kota (X3) 

Upah Minimum Kota berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

kemiskinan, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi 0,064> 0,05 

untuk variabel ini. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian tidak 

terbukti atau ditolak. 

c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Dengan menggunakan metode ini, kita dapat mengetahui tentang cara lain 

di mana dependensi dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ketika R2 

kecil mendekati 0 tercapai maka variabel independen sangat terbatas dalam 

menjelaskan masih memiliki peluang untuk dipengaruhi oleh variabel dependen. 

Namun, jika nilaii R2 mendekati 1 maka hal ini menunjukkan bahwa variabel 

independensi dapat memberikan informasi yang relevan dengan penentuan variabel 

dependen. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

                                      Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .856a .733 .633 .27428 

a. Predictors: (Constant), Upah Minimum Kota, Tingkat Pengangguran, 

Indeks Pembangunan Manusia 

b. Dependent Variable: Kemiskinan 

Sumber: Output SPSS 25, data diolah tahun 2021 

Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui nilai R Square sebesar 0,733, artinya 

ketiga variabel IPM, tingkat pengangguran dan Upah Minimum Kota memberikan 



 

 

 

 

kontribusi sebesar 73,3% terhadap kemiskinan sisanya sebesar 26,7% dijelaskan oleh 

variabel tambahan yang tidak tercantum dalam penelitian ini. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai nilai koefisien sebesar 

0,373 dan memiliki nilai signifikan 0,210 > 0,05 yang berarti bahwa Indeks 

Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

kemiskinan. Artinya apabila Indeks Pembangunan Manusia naik sebesar 1% maka 

tingkat kemiskinan akan naik sebesar 0,210. Pengaruh tersebut tidak sesuai dengan 

teori dan tidak signifikan secara statistic. Secara teori apabila indeks pembangunan 

manusia meningkat kemiskinan akan turun. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IPM bukan merupakan salah satu 

faktor penentu kemiskinan di Kota Makassar. Hal ini karena kenaikan IPM di Kota 

Makassar meliputi komponen IPM seperti kualitas kesehatan dan pendidikan serta 

pengeluaran perkapita. Indeks Pembangunan Manusia memuat tiga dimensi penting 

dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup 

panjang umur (Longevity) dan hidup sehat (healthy life), untuk mendapatkan 

pengetahuan (the knowledge) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa 

memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia 

tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. 

Penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh M Palenewen dkk., (2018) juga 

menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Walaupun 



 

 

 

 

kenaikan IPM didorong oleh berbagai program pemerintah di bidang kesehatan, 

pendidikan dan ekonomi di Jawa Timur, serta peningkatan kualitas infrastruktur 

daripada sumber daya manusia. Keberhasilan program tersebut juga tergantung pada 

cara pandang masyarakat terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan (Suliswanto, 2010) menunjukkan bahwa hasil 

analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kemiskinan di Indonesia, penelitian tersebut dilakukan di satu negara yaitu 

Indonesia.  

2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan 

Tingkat pengangguran mempunyai nilai koefisien sebesar 0,063 dan memiliki 

nilai signifikan 0,175 > 0,05 yang berarti bahwa pegangguran mempunyai pengaruh 

positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Artinya setiap kenaikan Tingkat 

Pengangguran sebesar 1% akan memberikan dampak naiknya Tingkat Kemiskinan 

sebesar 0,063. 

Senada dengan teori Sukirno (2011) bahwa efek negatif dari pengangguran 

adalah mengurangi pendapatan masyarakat dan pada akhirnya terjadi penurunan 

kesejahteraan masyarakat yang memungkinan jatuh ke dalam perangkap kemiskinan. 

Banyaknya pengangguran di Kota Makassar disebabkan oleh pertumbuhan angkatan 

kerja dengan kesempatan kerja yang tidak merata, kesempatan kerja yang terbatas 

dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan pandemi Covid-19, angkatan kerja yang 

buruk, kesenjangan pasokan tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja yang tidak 



 

 

 

 

memadai, dan motivasi kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih 

rendah. 

Variabel pengangguran berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat 

kemiskinan. Hasil ini tidak sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa 

pengangguran merupakan salah satu penyebab bertambahnya jumlah penduduk 

miskin. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Whisnu Adhi Saputra (2011) yang menemukan bahwa variabel pengangguran tidak 

berpengaruh terhadap variabel kemiskinan, hal ini disebabkan karena seperti halnya 

penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka ada beberapa 

macam penganggur, yaitu mereka yang mencari kerja, mereka yang mempersiapkan 

usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin 

mendapatkan pekerjaan dan yang terakhir mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi 

belum mulai bekerja. 

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariasih & Yuliarmi 

(2021) juga menemukan bahwa hal itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemiskinan. Dengan demikian pengangguran tentunya tidak memiliki penghasilan 

dari pekerjaan yang pada akhirnya akan mengurangi kekayaan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Ketika kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, mereka 

dimasukkan dalam kategori orang miskin. 

3. Pengaruh Upah Minimum Kota Terhadap Kemiskinan 

Upah minimum kota mempunyai nilai koefisien sebesar -2,473 dan memiliki 

nilai signifikan 0,064 > 0,05 yang berarti bahwa upah minimum kota mempunyai 



 

 

 

 

pengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Artinya setiap kenaikan 

1 tahun pada UMK akan memberikan dampak turunnya Tingkat Kemiskinan sebesar 

2,473%. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang telah dijelaskan bahwa 

upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, semakin tinggi upah yang 

diperoleh maka mampu menurunkan kemiskinan yang ada. Menurut teori Boediono 

(2014) menaikkan upah minimum sebagai mekanisme untuk meningkatkan 

pendapatan penduduk dalam kesejahteraan pekerja dan pada akhirnya upah minimum 

dapat mengurangi kemiskinan. Senada dengan pernyataan dari Disnaker (2021) upah 

minimum membantu mencegah upah pekerja jatuh ke level terendah sebagai akibat 

dari ketidakseimbangan pasar tenaga kerja di Makassar, dengan memperhatikan 

aspek produktivitas dan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai keberlangsungan 

usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. 

. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Islami 

(2013). Sebesar apapun UM kota/ kabupaten yang diatur oleh pemerintah baik kota 

ataupun kabupaten, jika sumber daya manusia pada daerah tersebut tidak memiliki 

skill atau pendidikan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri, maka sebesar 

apapun UM kota/ kabupaten tidak akan berpengaruh pada kemiskinan. 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Demikian kesimpulan temuan penelitian ini, yang didasarkan pada hasil 

analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang disampaikan: 

1. Variabel Indeks Pembangunan Mansuai (IPM) berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar 

2. Variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap kemiskinan di Kota Makassar 

3. Variabel Upah Minimum Kota (UMK) berpengaruh negative dan tidak 

signifikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitain yang dilakukan, maka peneliti memberikan 

sedikit saran yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan indikator ekonomi yang 

mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Pemerintah juga harus 

meningkatkan pembangunan infastruktur di sektor pendidikan sehingga 

mampu memberdayakan SDA (sumber daya manusia) serta dapat 

meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, dalam melakukan analisis fenomena terkait 

kemiskinan di Kota Makassar diupayakan dapat melihat variabel yang lain 

selain pada variabel independen dalam penelitian ini. 
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