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ABSTRAK 

Nama : Muhammad Akram Khalid 

NIM : 90300120076 

Judul : Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat 

Pengangguran dan Jumlah Penduduk Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah indeks 

pembangunan manusia, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk memiliki 

pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini 

menggunakan Teknik pengolahan data dengan bantuan program eviews 12. 

Model ini menunjukkan seberapa besar pengaruh yang terjadi antara variabel 

independen dan variabel dependen dengan pendekatan OLS (Ordinary Least 

Square). Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat data time 

series dalam kurun waktu 2009-2023 yang diperoleh dari laporan yang telah 

dipublikasikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan 

manusia dan tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan, jumlah penduduk 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Sulawesi Barat. 

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, 

Tingkat Pengangguran dan Jumlah Penduduk. 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi di suatu daerah melibatkan partisipasi 

masyarakat, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya 

alam yang ada dan menjalin kerjasama dengan sektor swasta untuk 

menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi 

daerah yang bermanfaat. Salah satu tujuan utama pembangunan adalah 

mendorong pertumbuhan ekonomi, yang merupakan indikator penting dalam 

menganalisis perkembangan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi 

yang signifikan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Evaluasi 

pertumbuhan ekonomi daerah dilakukan berdasarkan kemampuan kegiatan 

ekonomi di wilayah tersebut untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi 

masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Selain sebagai alat analisis 

perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi juga memberikan informasi 

mengenai tingkat keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan menjadi 

dasar untuk menentukan arah pembangunan di masa mendatang (Arianto, 

2015). 

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses di mana kondisi ekonomi 

suatu negara atau daerah terus mengalami perbaikan selama periode waktu 

tertentu. Ekonomi dianggap tumbuh apabila ada peningkatan dalam produksi 

barang dan jasa dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan 

ekonomi yang menunjukkan besaran dari hasil kegiatan perekonomian 
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memberikan pengaruh terhadap tambahan pendapatan kepada masyarakat 

dalam periode tertentu. Suatu perekonomian juga dianggap mengalami 

pertumbuhan jika total pendapatan riil dari penggunaan faktor-faktor 

produksi dalam suatu tahun lebih besar dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur 

pertumbuhan ekonomi di suatu daerah adalah laju pertumbuhan produk 

domestik regional bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan (Utami, 2023). 

Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu provinsi baru di Indonesia. 

Sebelumnya, wilayah ini merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan 

hingga akhirnya diresmikan sebagai provinsi tersendiri pada bulan Oktober 

2004. Provinsi yang masih terbilang baru ini perlunya perhatian lebih dalam 

mengenai bagaimana pertumbuhan ekonominya. Dimana pertumbuhan 

ekonomi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat dapat dikatakan sedang 

mengalami perubahan, hal tersebut dapat diliat pada tabel 1.1 dibawah ini: 

Tabel 1.1 
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat  

Tahun 2019-2023 
Tahun Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 

2019 5,56 

2020 -2,34 

2021 2,57 

2022 2,31 

2023 5,25 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat 2024 

Berdasarkan tabel 1.1, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi 

Barat menunjukkan fluktuasi. Dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2020 

pertumbuhan ekonomi di provinsi ini mengalami penurunan drastis hingga 
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mencapai -2,34% akibat pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2023 

terdapat tren peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,25%. 

Meskipun ada peningkatan pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Provinsi 

Sulawesi Barat mengalami kesenjangan antara harapan pemerintah dan 

realitas yang terjadi selama periode 2020-2022, terutama pada tahun 2022 

dimana pertumbuhan ekonominya berada di angka 2,31% menunjukkan tren 

yang menurun dibanding tahun sebelumnya di angka 2,57%. hal ini tidak 

sejalan dengan target pencapaian pemerintah Sulawesi Barat mengenai 

pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yang ditargetkan dapat mencapai 

angka 7,63% sesuai yang tercantum dalam Perda Provinsi Sulawesi Barat No. 

2 Tahun 2020. Namun diketahui bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 hanya sebesar 2,31%.  

Situasi tersebut menunjukkan bahwa dalam konsep pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat masih terdapat kesenjangan antara 

harapan pemerintah dan kenyataan yang terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya 

solusi serta identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. 

Perubahan dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat 

tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendorong 

peningkatan atau penurunan angka pertumbuhan ekonomi, seperti Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, dan jumlah penduduk. 

IPM adalah indeks gabungan yang dihitung sebagai rata-rata dari indeks 

harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak (Nurasiah, 
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2022). Pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi saling 

berhubungan dan mendukung satu sama lain. Tingkat pembangunan manusia 

yang tinggi atau rendah di suatu daerah sangat mempengaruhi kualitas dan 

kemampuan masyarakat dalam menyerap serta mengelola sumber-sumber 

pertumbuhan ekonomi, baik dari segi teknologi maupun kelembagaan yang 

menjadi elemen penting untuk pertumbuhan ekonomi (Utami, 2023). 

Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Arifin & Fadllan, 

2021)  diperoleh bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki 

pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode baru yang 

digunakan dalam pengukuran IPM berbeda dari metode lama terutama pada 

komponen pendidikan. Dalam metode lama, yang diukur adalah angka melek 

huruf dan partisipasi sekolah, sedangkan metode baru menggantinya dengan 

harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Sari & Setyowati, (2022) diperoleh hasil yang berbeda 

yaitu varibel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi.  

Selain Indeks Pembangunan Manusia, ada faktor lain yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu tingkat pengangguran. 

Pengangguran merupakan salah satu masalah ekonomi yang paling penting. 

Pengangguran merujuk pada individu yang tidak memiliki pekerjaan atau 

yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran biasanya dikategorikan 

sebagai mereka yang belum pernah bekerja selama karir kerjanya dan berada 

dalam usia kerja. Tingkat pengangguran yang tinggi mencerminkan 
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pemborosan sumber daya dan potensi yang tersedia. Pengangguran 

merupakan permasalahan dalam perekonomian karena menyebabkan 

berkurangnya pendapatan para penganggur sehingga memiskinkan 

kesejahteraan suatu daerah atau negara. Badan Pusat Statistik (BPS) 

memberikan penjelasan dimana presentase dari jumlah pengangguran yang 

termasuk dalam angkatan kerja ditunjukkan melalui Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT). TPT memberikan gambaran mengenai proporsi angkatan 

kerja yang sedang mengalami pengangguran. Kategori angkatan kerja 

mencakup individu yang berusia 15-64 tahun. Namun, tidak semua orang 

dalam rentang usia ini dianggap sebagai angkatan kerja. Hanya mereka yang 

berusia 15-64 tahun yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan yang termasuk 

dalam angkatan kerja, sementara mereka yang tidak mencari pekerjaan 

karena alasan seperti mengurus keluarga atau bersekolah tidak digolongkan 

sebagai angkatan kerja (Arifin & Fadllan, 2021). 

Dari Penelitian yang dilakukan oleh (Arifin & Fadllan, 2021; Pamungkas 

& Hayati, 2023) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki dampak 

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, temuan ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (S. D. Sari & Setyowati, 2022) yang menemukan 

bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah 

jumlah penduduk. Secara umum, jumlah penduduk merupakan seseorang 

yang menetap di suatu wilayah untuk jangka waktu yang panjang. 
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Permasalahan kependudukan bukan hanya persoalan jumlah saja, 

permasalahan kependudukan juga termasuk dari kepentingan pembangunan 

dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pertumbuhan penduduk memberikan 

perkembangan terhadap perekonomian, karena dengan jumlah penduduk 

yang bertmbah maka peranan sumber daya manusia juga meningkat (Datu, 

Engka & Rorong, 2021). 

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh (Arianto, 2015; Salsabila, 

Imanigsih & Wijaya, 2021) menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki 

dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini 

sejalan dengan teori Adam Smith, yang menyatakan bahwa manusia adalah 

salah satu faktor produksi utama yang menentukan kesejahteraan suatu 

negara. Adam Smith juga menyebutkan bahwa distribusi sumber daya 

manusia memicu pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi 

bergantung terhadap pertumbuhan penduduk. Seiring bertambahnya jumlah 

penduduk, produksi pun bertambah dan hasilnya pun bertambah. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh (Datu et al., 2021) menemukan hasil yang 

berbeda, dimana jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan gambaran umum mengenai ketiga faktor tersebut, 

tentunya perlu diperhatikan bagaimana data mengenai Indeks Pembangunan 

Manusia, Tingkat Pengangguran dan Jumlah Penduduk di Provinsi Sulawesi 

Barat pada tabel 1.2 berikut ini. 
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Tabel 1.2 
IPM, Tingkat Pengangguran dan Jumlah Penduduk di Provinsi 

Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 
Tahun IPM Tingkat Pengangguran (%) Jumlah Penduduk (Jiwa) 

2019 65,73 2,98 1.380.256 

2020 66,11 3,32 1.419.229 

2021 66,36 3,13 1.436.842 

2022 66,92 2,34 1.458.606 

2023 67,55 2,27 1.481.077 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat 2024 

Berdasarkan data pada tabel 1.2 diatas, data mengenai IPM, tingkat 

pengangguran, dan jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Barat selama lima 

tahun terakhir menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 

wilayah tersebut terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2023, IPM 

mencapai 67,55 yang termasuk dalam kategori menengah atas. Peningkatan 

ini disebabkan oleh perkembangan dalam dimensi-dimensi pembentuk IPM, 

seperti umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup 

layak.  

Selanjutnya data mengenai tingkat pengangguran, dimana tingkat 

pengangguran di Provinsi Sulawesi Barat hanya satu kali menunjukkan 

terjadinya peningkatan yang mencapai angka 3,32% karena dampak 

pandemic covid-19 pada tahun 2020 yang membuat banyak pekerja 

mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemudian pada tahun 

berikutnya menunjukkan tren yang menurun sampai pada tahun 2023 

mencapai angka sebesar 2,27%. 

Sedangkan mengenai data jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Barat 

selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada 



8 
 

 

 

tahun 2019, jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.380.256 jiwa yang 

kemudian meningkat di tahun berikutnya sampai dengan tahun 2023 

sebanyak 1.481.077 jiwa. 

Oleh karena itu fenomena dalam penelitian ini berfokus pada masalah 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini penting 

dilakukan karena pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut cenderung 

mengalami penurunan. Ada penelitian relevan mengenai pengaruh Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, dan jumlah penduduk 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Memahami hubungan antara IPM, tingkat 

pengangguran, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi memungkinkan 

perumusan tindakan strategis dan kebijakan efektif untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tigkat 

Pengangguran dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Sulawesi Barat”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, yang 

menjadi rumusan masalah adalah: 

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat? 

2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat? 
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3. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

di Provinsi Sulawesi Barat? 

C. Hipotesis 

Hipotesis dalam sebuah penelitian bisa di artikan sebagai pernyataan 

atau praduga sementara yang dimana bisa benar dan bisa juga salah. 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebelumnya, penulis 

mengambil kesimpulan sementara, yaitu: 

1. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. 

2. Tingkat Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. 

3. Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. 

D. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian, variabel dapat dibagi menjadi dua jenis: variabel 

dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang 

nilainya dipengaruhi oleh variabel independen, sementara variabel 

independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab 

perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel dependen 

yang digunakan adalah Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan variabel 

independennya meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat 

Pengangguran, dan Jumlah Penduduk. Untuk lebih jelasnya terkait variabel 
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yang akan digunakan, definisi operasional dari variabel-variabel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan Ekonomi (Y): Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi 

Sulawesi Barat periode 2009-2023 dihitung dalam satuan persen. 

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X1): Indeks Pembangunan Manusia 

di Provinsi Sulawesi Barat priode 2009-2023 dihitung dalam satuan 

angka. 

3. Tingkat Pengangguran (X2): Tingkat Pengangguran di Provinsi Sulawesi 

Barat periode 2009-2023 dihitung dalam satuan persen. 

4. Jumlah Penduduk (X3): Jumlah Penduduk di Provinsi Sulawesi Barat 

periode 2009-2023 dihitung dalam satuan juta jiwa. 

E. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah tentunya diperlukan informasi 

yang lebih baik seperti teori, materi, dan hasil penelitian yang relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Untuk itu, beberapa penelitian terdahulu 

digunakan sebagai perbandingan dan referensi dalam penelitian ini, antara 

lain sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Fadllan, (2021) dengan judul 

penelitian “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat 

Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2016-2018” diperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa 

variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Tingkat 
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Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas dan Hayati (2023) dengan 

judul penelitian “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN), Tenaga Kerja dan Pengangguran Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 

– 2019” diperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa variabel Indeks 

Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Pengangguran berpengaruh negative dan 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Maulana et al., (2022) dengan judul 

penelitian “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten Tahun 2019-2021” diperoleh hasil 

penelitian yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Salsabila et al., (2021) dengan judul 

penelitian “Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Pengangguran Dan Tingkat 

Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Gerbang 

Kertosusila” diperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa variabel 

Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Jumlah Pengangguran berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Datu et al., (2021) dengan judul 

penelitian “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Jumlah Penduduk 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara” diperoleh hasil 

penelitian yang menyatakan bahwa variabel Jumlah Penduduk Berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Setyowati, (2022) dengan judul 

penelitian “Analisis Pengangguran, Pendapatan Perkapita, Dan IPM Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2017- 2020” diperoleh hasil 

penelitian yang menyatakan bahwa variabel Pengangguran berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan variabel 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurasiah, 2022) dengan judul 

penelitian “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan 

Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Banten Periode 

Tahun 2017-2021” diperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa Indeks 

Pembangunan Manusia dan Pengangguran memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arianto, (2015) dengan judul penelitian 

“Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Angka Pengangguran Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember” diperoleh hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan variabel Pengangguran 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Najiya dan Hasri, (2023) dengan judul 

penelitian “Pengaruh Jumlah Penduduk , Indeks Pembangunan Manusia , 

Upah Minimum Regional dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Provinsi Nusa Tenggara Barat” diperoleh hasil penelitian yang menyatakan 

bahwa variabel Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aprilya dan Juliprijanto, (2022) dengan 

judul penelitian “Pengaruh Jumlah Penduduk, Umr, Dan TPT Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia” diperoleh hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa variabel Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran 

Terbuka memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Alkhoiriyah & Sa’roni, (2021) dengan 

judul penelitian “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan 

Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banjarmasin” 

diperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa variabel Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan variabel Pengangguran berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banjarmasin. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Utami, (2023) dengan judul 

penelitian “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan dan 
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Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh” diperoleh 

hasil penelitian yang menyatakan bahwa variabel Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) dan Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Damanik & Purba, (2022) dengan 

judul penelitian “Pengaruh Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan 

Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Pematangsiantar” 

diperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa variabel Jumlah Penduduk 

Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, 

sedangkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Darma, (2021) dengan judul 

penelitian “Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten Tebo Tahun 2016-2020” diperoleh hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Abdul Rajab, (2021) dengan judul 

penelitian “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Jumlah Penduduk Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat” diperoleh hasil penelitian 

yang menyatakan bahwa variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 
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Dari hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan inkonsisten, adapun 

kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggabungan tiga variabel 

independen, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran, dan 

jumlah penduduk, terhadap satu variabel dependen, yaitu pertumbuhan 

ekonomi. Penulis juga memilih lokasi penelitian yang berbeda dari penelitian 

sebelumnya, yakni di Provinsi Sulawesi Barat, dengan periode waktu dari 

tahun 2009 hingga 2023. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Diharapkan penelitian ini bisa menyediakan informasi mengenai 

pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran dan 

Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di provinsi Sulawesi 

Barat. 
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2. Diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan terhadap 

pemerintah maupun instansi yang dapat membantu mengurangi 

penurunan Pertumbuhan Ekonomi. 

3. Diharapkan dapat memberikan masukan serta pemahaman bagi peneliti 

lainnya dalam meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi di daerah ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Todaro, 2005 (dalam Maulana, Farhan & Desmawan, 2022), 

merupakan salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan sebuah 

negara. Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika aktivitas ekonomi di suatu 

negara atau daerah berkembang, yang menyebabkan peningkatan dalam 

produksi barang dan jasa. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, 

jumlah barang yang tersedia juga meningkat, sehingga berkontribusi pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator penting untuk menilai 

kemajuan perekonomian suatu daerah. Perekonomian dianggap mengalami 

peningkatan apabila ada kenaikan dalam produksi barang dan jasa 

dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi 

di suatu daerah mencerminkan seberapa besar aktivitas ekonomi dapat 

meningkatkan pendapatan tambahan atau memperbaiki kesejahteraan 

masyarakat dalam periode tertentu. Secara mendasar, kegiatan ekonomi 

melibatkan proses produksi yang menggunakan faktor-faktor produksi, yang 

pada akhirnya menghasilkan aliran imbalan bagi faktor-faktor produksi yang 

dimiliki masyarakat. Dengan perekonomian yang bertumbuh, diharapkan 

pendapatan yang diperoleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga 

akan meningkat (Utami, 2023).  
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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan 

adalah salah satu indikator untuk mengukur perekonomian suatu daerah, 

baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Perubahan dalam 

PDRB dari tahun ke tahun mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan 

merupakan indikasi nyata dari pembangunan suatu daerah, menunjukkan 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan daerah baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah 

menerapkan kebijakan makroekonomi yang dapat menciptakan keadaan 

yang memungkinkan peningkatan kegiatan produksi pelaku ekonomi 

(Athaillah, Hamzah & Masbar, 2022). 

Menurut pandangan Islam pertumbuhan ekonomi melibatkan berbagai 

nilai penting. Pertumbuhan yang terjadi karena faktor-faktor produksi tidak 

dapat dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut 

terkandung jenis barang-barang yang mempunyai dampak merugikan 

masyarakat (Muttaqin, 2018).  

Menurut Widiaty (2019) perhatian para ahli, terutama dalam diskusi 

mengenai pemikiran ekonomi Islam klasik, seringkali terfokus pada 

pertumbuhan ekonomi. Diskusi ini berangkat dari firman Allah Subhanahu 

Wa Ta’ala dalam Surat Hud ayat 61: 
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Terjemahannya: Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka 

Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada 

bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan 

menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, 

kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat 

(rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)". 

Kata yang paling penting untuk ditekankan dari ayat di atas adalah 

“pemakmuran”. Istilah “pemakmuran bumi” ini mencakup konsep 

pertumbuhan ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib 

kepada gubernur Mesir: 

“Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran bumi dengan 

perhatian yang lebih besar dari pada orientasi pemungutan pajak, karena 

pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran bumi. Barang 

siapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran bumi, negara 

tersebut akan hancur.” 

Menurut ilmu ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi juga berkaitan 

terhadap bagian moralitas maupun kualitas akhlak dan juga hubungan antara 

tujuan duniawi dan spiritual. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak hanya 

diukur dari pencapaian materi atau hasil kuantitatif semata, tetapi juga dilihat 

dari peningkatan perilaku keagamaan, sosial, dan bermasyarakat. Apabila 

terjadinya suatu pertumbuhan ekonomi yang benar-benar mengakibatkan 

keterlambatan, suatu kekacauan ataupun tidak mencerminkan nilai-nilai 
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keadilan dan kemanusiaan, maka pertumbuhan tersebut dapat dianggap tidak 

sesuai dengan prinsip ekonomi syariah Islam (Widiaty, 2019). 

Dalam Sari dan Nita (2020) menyatakan bahwa pertumbuhan tidak 

hanya sekedar mengenai ekonomi, tetapi suatu kegiatan masyarakat yang 

ditujukan untuk merangsang kemajuan baik dari sisi material dan spiritual 

masyarakat. Sebagaimana digambarkan dalam QS. Al-Jumuah Ayat 10: 
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Terjemahannya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah 

kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak supaya kamu beruntung”. 

Dari uraian tersebut dapat kita pahami dimana kesejahteraan dan 

kebahagiaan kehidupan bisa kita dapatkan asalakan mau utntuk rajin 

beristighfar (memohon ampunan). Allah telah berjanji memberikan rezeki 

berlimpah untuk suatu kaum, apabila mereka ingin terbebas dari bentuk 

kemaksiatan dan selalu mengikuti bentuk-bentuk ketakwaan dan keimanan. 

Namun apabila suatu bentuk kemaksiatan sudah menyebar serta manusia 

tidak menunjukkan bentuk ketaatan terhadap Tuhannya, maka tidak dapat 

diperoleh suatu kedamaian maupun keseimbangan pada hidupnya. Dalam 

islam memiliki pengertian yang berbeda mengenai pertumbuhan ekonomi. 

Dimana suatu pertumbuhan suatu perekonomian harus dilandasi oleh bentuk-

bentuk nilai seperti keimanan, ketakwaan maupun ketekunan dan juga tekad 
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dalam mengatasi semua bentuk nilai dan perbuatan kemaksiatan (Sari & Nita, 

2020). 

Seiring berkembangnya pertumbuhan ekonomi, berbagai teori 

bermunculan mengenai hal ini, yang tujuan umumnya untuk memberikan 

penjelasan mengenai proses dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

secara langsung terhadap peningkatan yang terjadi dalam perekonomian, 

berikut beberapa teori diantaranya. 

a. Teori Pertumbuhan Klasik 

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John 

Stuart Mill. Dalam teori tersebut, pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi 

oleh empat faktor utama: jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah 

dan sumber daya alam, serta teknologi yang digunakan. Teori ini menekankan 

pada pengaruh pertumbuhan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan 

ekonomi, dengan asumsi bahwa luas lahan, sumber daya alam, dan teknologi 

tetap tidak berubah (Syahputra, 2017). 

Hukum hasil tambahan yang mengalami pengurangan akan berdampak 

pada pertumbuhan ekonomi. Artinya, apabila penduduk mengalami 

pengurangan, maka produksi marginal akan menunjukkan perbandingan yang 

lebih besar dari pendapatan perkapita. Dengan demikian pertumbuhan 

penduduk akan menaikkan tingkat pendapatan per kapita. Semakin 

bertambahnya penduduk, pendapatan tambahan yang terus mengalami 

pengurangan akan berdampak pada fungsi produksi, yaitu produksi marginal 

mulai menurun. bertambahnya penduduk yang mengakibatkan jumlah 
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penduduk tertentu yang produksi marginal sesuai dengan pendapatan per 

kapita. Dalam situasi tersebut mencapai nilai maksimal dari pendapatan per 

kapita. Populasi pada saat itu disebut populasi optimal (Safrianto, 2012). 

b. Teori Pertumbuhan Neo Klasik 

Sejak tahun 1950-an, teori neoklasik terus berkembang berdasarkan 

analisis pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh ekonomi klasik. Para 

pionir dalam pengembangan teori ini meliputi Robert Solow, Edmund Phelps, 

Harry Johnson, dan J.E. Madu. Dalam analisis neoklasik, pertumbuhan ekonomi 

dipengaruhi oleh peningkatan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi, 

karena perekonomian cenderung mencapai tingkat pekerjaan penuh serta 

memanfaatkan alat-alat modal secara maksimal dari waktu ke waktu. 

Teori yang dikaji dari segi penawaran ini telah diperluas oleh 

Abramovitz dan Solow, yang merumuskan persamaan sebagai berikut:  

∆𝑌 =  𝑓(∆𝐾, ∆𝐿, ∆𝑇)  

∆𝑌 = angka pertumbuhan ekonomi  

∆𝐿 = angka pertumbuhan Penduduk  

∆𝐾 = angka pertumbuhan Modal  

∆𝑇 = angka Perkembangan Teknologi 

Teori ini kemudian dikembangkan dengan rumus matematika tersebut 

serta melakukan penelitian empiris untuk menarik kesimpulan. Tambahan 

modal serta tambahan tenaga kerja bukanlah faktor penting yang 

mempengaruhi perekonomian tetapi teknologi serta keterampilan maupun 
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kemampuan pengetahuan tenaga kerja yang menjadi faktor terpenting 

(Maulana et al., 2022). 

B. Indeks Pembangunan Manusia 

Pembangunan manusia adalah suatu proses yang memperluas pilihan-

pilihan masyarakat yang pada dasarnya pilihan tersebut ada banyak dan 

sering berubah. Namun dalam tingkat pembanguan terdapat tiga pilihan 

dasar, seperti pilihan untuk berumur panjang dan hidup sehat, pilihan untuk 

mendapatkan Pendidikan serta pilihan untuk memperoleh kehidupan layak 

dari sumber daya yang diperlukan. Apabila belum mempunyai salah 

satunya, maka pilihan akan sangat terbatas (BPS, 2022). 

UNDP (United Nation Development Programme) mengatakan bahwa 

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan suatu metode pengukuran 

tingkat pembangunan manusia. Meskipun tidak dapat mengukur seluruh 

aspek-aspek dari pembangunan,  tetapi  dapat memberikan ukuran mengenai 

hal yang menjadi aspek-aspek utama dalam pembangunan manusia yang 

dianggap dapat memberikan gambaran keadaan keterampilan dasar suatu 

penduduk (Yoon, 2014). 

Todaro, 2006 (dalam Maulana et al., 2022) Indeks Pembangunan 

Manusia dilihat dari beberapa segi baik dari segi perluasan cakupan, segi 

pembagian penerimaan dan hak yang setara atas kesehatan, pendidikan dan 

kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Kurangnya pengembangan IPM 

dapat menyebabkan rendahnya pendapatan dan meningkatkan jumlah 

penduduk yang kurang mampu. Dalam hal ini IPM sebagai indeks komposit 
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yang digunakan dalam mengukur kualitas dari pencapaian pembangunan 

manusia. 

Nilai IPM pada suatu wilayah memberikan gambaran sejauh manakah 

wilayah tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti angka 

harapan hidup 85 tahun, tingkat aspirasi konsumsi dan pengeluaran yang 

mencapai taraf hidup layak, dan perolehan pendidikan dasar pada seluruh 

penduduk tanpa terkecuali. Nilai IPM tersebut berkisar antara 0 sampai 

dengan 100, dimana semakin mendekati angka 100 berarti semakin 

mendekati target. Capaian IPM dalam skala internasional dibagi dalam 

beberapa kategori, seperti kategori tinggi dengan angka IPM sebesar 80-100, 

kategori menengah atas dengan angka IPM sebesar 66-79, kategori menengah 

bawah  dengan angka IPM sebesar 50-65, dan kategori rendah dengan angka 

IPM sebesar 0-50 (Yektiningsih, 2018). 

Yektiningsih, (2018) menyatakan bahwa ada empat permasalahan 

penting yang harus diperhatikan untuk memastikan tercapainya tujuan dari 

pembangunan manusia, yaitu:  

a. Produktivitas: Penduduk dapat menambah peningkatan produktivitas 

serta berpartisipasi dalam menghasilkan penghasilan atau 

pendapatan. Dalam hal ini pembangunan ekonomi termasuk bagian dari 

model pembangunan manusia. 

b. Kesetaraan: Masyarakat berkesempatan untuk mendapat kesempatan 

terhadap sumber daya ekonomi dan sosial yang sama. Semua hambatan 

terhadap kesempatan itu harus dihilangkan agar masyarakat bisa 
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memanfaatkan peluang yang tersedia serta ikut serta dalam 

kajian produktif untuk memberikan peningkatan atas kualitas hidup 

c. Berkesinambungan: Menjamin ketersediaan akses terhadap sumber daya 

ekonomi dan sosial untuk sekarang dan generasi mendatang. Selalu 

memperbaharui seluruh sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan. 

d. Pemberdayaan: Penduduk harus terlibat sepenuhnya dalam pengambilan 

keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka serta 

berkontribusi dan membuat keputusan dalam proses pembangunan. 

Terdapat beberapa teori yang menggambarkan teori-teori 

pembangunan manusia yaitu seperti Teori Pertumbuhan Endogen yang 

diajukan oleh Romer (1986), Lucas (1988), dan Grossman-Helpman (1991). 

Mereka menekankan pentingnya modal manusia dan penelitian serta 

pengembangan (R&D) sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. 

Dalam perspektif ini, manusia dianggap sebagai faktor endogen yang berperan 

penting dalam pertumbuhan ekonomi, di mana modal manusia diperlakukan 

sebagai modal fisik yang menjadi penggerak utama ekonomi dan menentukan 

tingkat pertumbuhan ekonomi (Y. Sari et al., 2024). 

Selanjutnya, konsep Modal Manusia (Human Capital) dimana Todaro 

dan Smith (2006) mengatakan bahwa modal manusia merupakan suatu 

kemampuan secara terampil, kecakapan, perolehan cita-cita, kondisi 

kesehatan, dan sebagainya yang merupakan hasil investasi di bidang 

pendidikan, kesehatan, dan program-program seperti pelatihan kerja. Secara 

umum, modal manusia merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan 
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kompetensi yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat yang berhubungan 

dengan ekonomi. Manusia adalah faktor utama yang menentukan 

kemakmuran suatu bangsa, karena sumber daya alam tidak memiliki nilai 

tanpa adanya orang yang terampil mengelolanya. Dengan kata lain, modal 

manusia adalah salah satu faktor penentu dalam peningkatan pertumbuhan 

ekonomi, di mana tanpa modal manusia yang berkualitas, modal fisik tidak 

akan memiliki arti yang signifikan.(Fikri, 2017). 

IPM dijadikan sebagai acuan untuk mengukur pembangunan sumber 

daya manusia yang dirumuskan secara konstan. Meskipun IPM merupakan 

alat pengukuran untuk pembangunan sumber daya manusia, diakui bahwa 

IPM tidak pernah memberikan gambaran lengkap secara sempurna mengenai 

pengembangan sumber daya manusia (Yektiningsih, 2018). 

Yektiningsih, (2018) menyatakan bahwa terdapat tiga komposisi 

indikator yang digunakan dalam mengukur besar indeks pembangunan 

manusia suatu daerah dalam konsep Indek Pembangunan Manusia, yaitu:  

a. Tingkat kesehatan diukur dengan melihat Angka Harapan Hidup (AHH) 

saat lahir, yang merupakan perkiraan rata-rata jumlah tahun yang 

diharapkan dapat ditempuh oleh seseorang sepanjang hidupnya. 

b. ingkat pendidikan diukur melalui Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata 

Lama Sekolah (RLS). AMH adalah persentase penduduk berusia 15 tahun 

ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin ataupun huruf 

lainnya. RLS menunjukkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk 

berusia 15 tahun ke atas dalam pendidikan formal. 
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c. Standar kehidupan layak diukur dengan rata-rata pengeluaran per kapita 

yang disesuaikan atau melalui Produk Domestik Bruto (PDB) riil per 

kapita. 

C. Tingkat Pengangguran 

Menurut Sukirno, 1994 (dalam Alghofari, 2010) Pengangguran 

merujuk pada situasi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi 

sedang aktif mencari pekerjaan. Hal ini terjadi ketika individu yang termasuk 

dalam angkatan kerja ingin bekerja namun belum berhasil memperoleh 

pekerjaan. Pengangguran dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan di pasar 

tenaga kerja, di mana jumlah pekerja yang tersedia melebihi jumlah pekerjaan 

yang tersedia. 

Berdasarkan indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah 

penduduk yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari 

pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru. Tingkat pengangguran diukur 

dengan membandingkan persentase jumlah orang yang menganggur terhadap 

total angkatan kerja (Hartati, 2020). 

Tingkat Pengangguran =
Jumlah Pengangguran

Jumlah Angkatan Kerja
× 100% 

Menurut Mankiw, 2003 (dalam Ningrum, Khairunnisa & Huda, 2020) 

Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang serius dengan 

dampak langsung pada kehidupan individu. Bagi banyak orang, kehilangan 

pekerjaan dapat mengakibatkan penurunan standar hidup dan menyebabkan 

penderitaan psikologis. 
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Menurut Sukirno, 2000 (dalam Yanti, 2014) pengangguran dalam 

perekonomian modern terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: 

a. Pengangguran Normal atau Friksional, yaitu jenis pengangguran yang 

terjadi karena pekerja sedang mencari pekerjaan yang lebih baik atau 

yang lebih sesuai dengan keinginan mereka. 

b. Pengangguran Struktural, yaitu jenis pengangguran yang ada karena 

adanya perubahan struktur dalam perekonomian. Adanya perubahan 

struktur suatu ekonomi akan menciptakan perubahan yang tidak selalu 

berdampak baik terhadap penggunaan tenaga kerja. 

c. Pengangguran Konjungtur, yaitu jenis pengangguran yang diakibatan 

karena penurunan aktivitas perekonomian. Penurunan ini menyebabkan 

perusahaan-perusahaan akan mengurangi jumlah pekerja atau bahkan 

menutup usaha mereka, sehingga tingkat pengangguran meningkat. 

Beberapa teori menjelaskan pengangguran, salah satunya adalah Teori 

Klasik. Teori ini berpendapat bahwa pengangguran dapat diatasi melalui 

penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas yang akan memastikan 

permintaan menyerap seluruh penawaran. Menurut pandangan klasik, 

pengangguran disebabkan oleh misalokasi sumber daya yang bersifat 

sementara dan dapat diperbaiki melalui mekanisme harga. Dalam teori ini, 

kelebihan penawaran tenaga kerja akan menyebabkan penurunan upah, yang 

kemudian berdampak pada penurunan produksi perusahaan. Dengan biaya 

yang lebih rendah, permintaan akan tenaga kerja akan meningkat. 
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Selanjutnya Teori Keynes menawarkan pandangan yang berbeda dari 

Teori Klasik dengan menyatakan bahwa pengangguran disebabkan oleh 

rendahnya permintaan agregat. Keynes berpendapat bahwa hambatan dalam 

pertumbuhan ekonomi tidak disebabkan oleh rendahnya produksi, melainkan 

oleh rendahnya tingkat konsumsi. Ia berpendapat bahwa mekanisme pasar 

bebas tidak dapat menyelesaikan masalah ini, karena peningkatan tenaga 

kerja yang diikuti penurunan upah akan mengurangi daya beli masyarakat. 

Akibatnya, produsen juga akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap 

tenaga kerja (Qadrunnanda, 2017). 

Dalam Alkhoiriyah & Sa’roni (2021) menyatakan bahwa Pengangguran 

menjadi fokus utama karena dampaknya yang signifikan terhadap 

meningkatnya tindak kriminal, kecemburuan sosial, ketidakstabilan politik, 

dan kemiskinan. Pengangguran dapat merusak kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu 

negara. Berdasarkan karakteristiknya, pengangguran dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

a. Pengangguran Terbuka, yaitu pengangguran yang terjadi ketika jumlah 

lowongan pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah tenaga 

kerja. Maka akibatnya akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tidak 

mendapatkan pekerjaan. Sehingga dalam jangka panjang mereka tidak 

dapat melakukan suatu pekerjaan. Artinya, mereka menganggur secara 

nyata dan sepanjang waktu. 



30 
 

 

 

b. Pengangguran tersembunyi, yaitu pengangguran yang terjadi ketika 

kegiatan ekonomi sepenuhnya bergantung pada kapasitas tenaga kerja, 

yang dipengaruhi oleh banyak faktor dalam perusahaan baik sektor 

pertanian ataupun sektor jasa, seperti jumlah perusahaan yang menerima 

tenaga kerja, jenis barang yang diproduksi, perkembangan teknologi 

mesin yang digunakan dan tingkat produksi yang dapat dicapai sehingga 

perusahaan menggunakan lebih banyak tenaga kerja, yang akan 

mengurangi pengangguran. Namun terkadang permintaan terhadap 

barang yang diproduksi akan menurun karena melimpahnya jumlah 

tenaga kerja sehingga menimbulkan pengangguran. 

c. Setengah Menganggur, yaitu kondisi di mana seseorang tidak bekerja 

penuh waktu dan hanya bekerja pada jam-jam tertentu. Mereka mungkin 

bekerja secara tidak konsisten, misalnya hanya satu hingga empat jam 

sehari atau dua hari dalam seminggu. 

d. Pengangguran teknologi terjadi ketika tenaga kerja manusia digantikan 

oleh kemajuan teknologi dan bahan kimia, seperti mesin dan herbisida.  

e. Pengangguran Musiman, pengangguran ini berkaitan dengan fluktuasi 

jangka pendek dalam kegiatan ekonomi, terutama di sektor pertanian. 

Misalnya, di luar musim tanam dan panen, petani biasanya menganggur 

dan menunggu musim berikutnya. Dengan demikian, pengangguran ini 

hanya terjadi dalam periode waktu yang singkat. 
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D. Jumlah Penduduk 

Menurut Pasal 26 ayat (2) UUD 1945, penduduk mencakup warga 

negara Indonesia serta orang asing yang tinggal di Indonesia. Dalam sosiologi, 

kependudukan suatu negara atau wilayah dibagi menjadi dua kategori: 

mereka yang tinggal di wilayah tersebut dan mereka yang memiliki hak legal 

untuk menetap di wilayah tersebut (Darma, 2021). 

Secara umum, penduduk merupakan setiap individu yang menetap di 

satu daerah suatu negara dalam periode yang lama. Jumlah penduduk 

mencerminkan total individu yang tinggal di suatu wilayah selama periode 

tertentu. Malthus mengemukakan hubungan pada populasi, upah riil, dan 

inflasi. Jika pertumbuhan jumlah buruh melebihi pertumbuhan produksi 

pangan, maka upah riil akan menurun karena peningkatan populasi 

menyebabkan kenaikan biaya hidup, terutama harga pangan (Abdul Rajab, 

2021). 

Mankiw (2006) berpendapat bahwa kunci untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi adalah pertumbuhan jumlah penduduk. Seiring 

bertambahnya jumlah penduduk, semakin banyak ilmuwan, penemu, atau 

insinyur yang terlibat dalam inovasi dan pengembangan teknologi (Salsabila 

et al., 2021). 

Menurut Khatimah, (2021) Terdapat tiga faktor utama yang 

mempengaruhi pertumbuhan penduduk: angka kelahiran, angka kematian, 

dan angka migrasi atau perpindahan penduduk. Para ahli pembangunan 

sepakat bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya memengaruhi 
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ketersediaan bahan pangan tetapi juga dapat menghambat peningkatan 

tabungan, cadangan devisa, dan sumber daya manusia. Ada tiga alasan utama 

mengapa pertumbuhan penduduk yang pesat dapat memperlambat proses 

pembangunan.  

a. Pertumbuhan penduduk yang cepat akan meningkatkan konsumsi di 

masa depan. Dengan sumber daya per kapita yang rendah, pertumbuhan 

penduduk akan semakin cepat, sehingga investasi dalam "kualitas 

manusia" menjadi semakin sulit. 

b. Di banyak negara yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian, 

pertumbuhan penduduk dapat mengancam keseimbangan antara 

kelangkaan sumber daya alam dan jumlah penduduk. Ini karena 

pertumbuhan penduduk memperlambat pergeseran dari sektor pertanian 

dengan produktivitas rendah ke sektor pertanian yang lebih modern serta 

pekerjaan di sektor lain. 

c. Tingginya pertumbuhan penduduk menyulitkan terjadinya perubahan 

yang diperlukan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan sosial. 

Tingkat kelahiran yang tinggi merupakan faktor utama penyebab 

pertumbuhan kota yang cepat. 

Malthus menjelaskan dalam karyanya yang berjudul “Essay on the 

Principle of Population” bahwa Penduduk suatu negara cenderung tumbuh 

dalam pola geometris, yaitu menjadi dua kali lipat setiap 30 hingga 40 tahun. 

Sementara itu, karena penurunan hasil dari faktor produksi lahan, pasokan 

pangan hanya meningkat secara aritmetis. Karena pertumbuhan pangan tidak 
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dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, 

pendapatan per kapita (yang dalam masyarakat pertanian diartikan sebagai 

produksi pangan per kapita) cenderung menurun ke tingkat yang sangat 

rendah. Akibatnya, jumlah penduduk tidak pernah stabil atau hanya sedikit di 

atas tingkat subsisten, yaitu pendapatan yang hanya cukup untuk memenuhi 

kebutuhan hidup dasar (Oktiani, 2021). 

Telaah lain mengungkapkan bahwa dalam pembangunan ekonomi, 

penduduk memainkan dua peran penting: dari segi permintaan dan 

penawaran. Dari perspektif permintaan, penduduk berfungsi sebagai 

konsumen, sedangkan dari perspektif penawaran, penduduk berperan sebagai 

produsen. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk yang pesat tidak selalu 

menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi apabila penduduk tersebut 

memiliki kualitas yang tinggi untuk memproduksi ataupun menyerap output 

yang diperoleh. Artinya, pertumbuhan penduduk yang pesat diiringi dengan 

tingkat pendapatan yang tinggi. Sebaliknya, peningkatan jumlah penduduk 

dengan pendapatan rendah tidak baik untuk pembangunan ekonomi (Fadul, 

2019). 

E. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Teori Pertumbuhan Endogen yang dikemukakan oleh Romer (1986), 

Lucas (1988), dan Grossman-Helpman (1991) menyoroti peran penting 

modal manusia serta penelitian dan pengembangan (R&D) sebagai 
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pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangan ini, manusia 

dipandang sebagai faktor endogen yang memainkan peran krusial dalam 

memacu pertumbuhan ekonomi, di mana modal manusia diperlakukan 

sebagai modal fisik yang menjadi penggerak utama ekonomi dan menentukan 

tingkat pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis, IPM memiliki dampak positif 

terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Peningkatan IPM biasanya diikuti oleh 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena IPM mengukur kualitas sumber 

daya manusia, yang merupakan salah satu faktor kunci dalam memacu 

pertumbuhan ekonomi. Tingginya tingkat pembangunan manusia sangat 

mempengaruhi kemampuan penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan 

sumber daya ekonomi, baik dari aspek teknologi maupun kelembagaan, yang 

merupakan elemen penting bagi pertumbuhan ekonomi (Utami, 2023). 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Arifin 

& Fadllan, 2021; Nurasiah, 2022) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap laju 

pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa peningkatan IPM akan diikuti 

dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, sementara penurunan IPM akan 

mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi. 

2. Hubungan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Tingkat pengangguran merupakan salah satu masalah ekonomi paling 

penting. Pengangguran merujuk pada orang-orang yang tidak memiliki 

pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Kategori pengangguran biasanya 

mencakup mereka yang belum pernah bekerja sepanjang karir mereka dan 
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berada dalam usia kerja. Tingginya tingkat pengangguran merupakan 

pemborosan sumber daya dan potensi yang ada. Pengangguran merupakan 

permasalahan dalam perekonomian karena menyebabkan berkurangnya 

pendapatan para penganggur sehingga memiskinkan kesejahteraan suatu 

daerah atau negara (Arifin & Fadllan, 2021). 

Meningkatnya tingkat pengangguran dapat menghambat pertumbuhan 

ekonomi dengan mengurangi daya beli masyarakat, yang membuat 

pengusaha enggan untuk melakukan investasi. Dengan demikian, terdapat 

hubungan erat antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Untuk 

mendukung pertumbuhan ekonomi, kebijakan harus tidak hanya fokus pada 

peningkatan ekonomi tetapi juga pada pengurangan pengangguran melalui 

penciptaan lapangan kerja baru (Utami, 2023).  

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Arifin 

& Fadllan, 2021; Pamungkas & Hayati, 2023) menunjukkan bahwa tingkat 

pengangguran memiliki dampak negatif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa jika tingkat pengangguran 

meningkat, pertumbuhan ekonomi cenderung menurun. 

3. Hubungan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Perubahan dalam jumlah penduduk, baik peningkatan maupun 

penurunan, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

Penduduk berperan ganda dalam pembangunan ekonomi: sebagai konsumen 

dari sudut pandang permintaan dan sebagai produsen dari sudut pandang 

penawaran. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk yang cepat tidak 
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selalu menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi jika penduduk tersebut 

memiliki kemampuan yang tinggi untuk memproduksi dan menyerap hasil 

output. Artinya, pertumbuhan penduduk yang pesat harus diimbangi dengan 

tingkat pendapatan yang tinggi. Sebaliknya, jika peningkatan jumlah 

penduduk tidak disertai dengan peningkatan pendapatan, hal tersebut dapat 

merugikan pembangunan ekonomi. (Fadul, 2019) 

Menurut Mankiw (2006) bahwa kunci untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi adalah pertumbuhan jumlah penduduk. Seiring 

bertambahnya jumlah penduduk, semakin banyak ilmuwan, penemu, atau 

insinyur yang terlibat dalam inovasi dan pengembangan teknologi (Salsabila 

et al., 2021).  

menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Artinya, peningkatan Jumlah 

Penduduk akan menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi meningkat, sedangkan 

penurunan Jumlah Penduduk akan mengakibatkan penurunan Pertumbuhan 

Ekonomi. 
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F. Kerangka Pikir 

Berikut adalah kerangka pemikiran yang merupakan rancangan atau 

gambaran umum yang telah disusun oleh peneliti dalam merancang proses 

penelitian. Penelitian ini mencakup satu variabel dependen, yaitu 

Pertumbuhan Ekonomi (Y), dan tiga variabel independen, yaitu Indeks 

Pembangunan Manusia (X1), Tingkat Pengangguran (X2), dan Jumlah 

Penduduk (X3). 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

Indeks Pembangunan 

Manusia (X1) 

Tingkat Pengangguran 

(X2) 

Pertumbuhan 

Ekonomi (Y) 

Jumlah Penduduk (X3) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif dengan 

menggunakan data sekunder untuk menganalisis hubungan antara variabel 

independen, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, dan 

Jumlah Penduduk, terhadap variabel dependen, yakni Pertumbuhan 

Ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan 

mendeskripsikan fenomena atau objek yang disajikan dalam bentuk angka 

yang memiliki makna. 

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat Pada 

bulan April 2024 sampai dengan selesai. Oleh karena itu penelitian ini terdiri 

atas beberapa variable yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat 

Pengangguran, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi 

Sulawesi Barat. 

B. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, oleh karena itu dilakukan 

beberapa cara untuk mendapatkan data yang diingin oleh peneliti. Adapun 

metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Studi Literatur, merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mempelajari berbagai teori dan literatur yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. Metode pengumpulan data ini dapat di peroleh dari berbagai 
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sumber seperti buku, artikel, jurnal dan sumber lainnya yang dapat 

mendukung proses penelitian. 

2. Studi Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data yang 

diperoleh dari berbagai sumber data dan informasi yang telah 

dipublikasikan oleh suatu lembaga atau instansi terkait misalnya dari 

website resmi Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat (BPS Sulbar). 

Selanjutnya, dipublikasikan kembali secara umum dalam model tertulis 

atau dalam bentuk dokumen dari situs website instansi terkait. 

C. Instrumen Penelitian 

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yang digunakan berupa data time series, yaitu data statistik 

yang dikumpulkan dalam kurun waktu dari tahun 2009 hingga 2023. 

2. Data yang digunakan peneliti bersifat sekunder yang dimana data 

sekunder banyak didapatkan dari sumber kedua atau merupakan data 

yang telah terlampir dan dapat di ambil dari instansi yang dimanfaatkan. 

Oleh karena itu peneliti mengumpulkan data dari Badan Pusat Statistik 

Sulawesi Barat terkait data Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks 

Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran dan Jumlah Penduduk dari 

tahun 2008 sampai dengan tahun 2022. Selain sumber yang disebutkan 

sebelumnya, peneliti juga mengambil sumber dari beberapa jurnal terkait 

dengan topik penelitin. 
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D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk menganalisis lebih lanjut pengaruh 

variabel independen, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (X1), Tingkat 

Pengangguran (X2), dan Jumlah Penduduk (X3), terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi (Y) sebagai variabel dependen adalah analisis regresi linear 

berganda dengan bantuan software EVIEWS 12. Dimana persamaan linear 

berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y =  β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε 

Keterangan 

Y   = Pertumbuhan Ekonomi 

β0   = Konstanta 

β1, β2, β3 = Koefisien Regresi 

X1  = Indeks Pembangunan Manusia 

X2  = Tingkat Pengangguran 

X3  = Jumlah Penduduk 

ε  = Error Term 

Selain itu terdapat beberapa pengujian yang akan dilakukan pada 

penelitian ini, seperti: 

1. Uji Regresi Linear Berganda 

Pengujian menggunakan regresi linear berganda diartikan sebagai 

suatu hubungan antara dua atau lebih variable independent terhadap variable 

dependent. Tujuan pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi seberapa besar 

variable dependent (Y) mengalami perubahan ketika variable independent 
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(X) juga mengalami perubahan. Adapun perubahan ataupun pengaruh yang 

ditimbulkan di antara dua jenis variable tersebut adalah pengaruh negatif dan 

positif. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat atau menilai kelayakan model 

serta untuk mendeteksi adanya pelanggaran asumsi klasik dalam model 

regresi berganda, karena model regresi yang baik harus lulus pengujian ini. 

Dalam hal ini terdapat beberapa pengujian seperti Uji Normalitas, Uji 

Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Multikolinearitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan salah satu langkah dalam pengujian asumsi 

klasik untuk menentukan apakah data yang digunakan dalam model regresi 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas 

yang diterapkan adalah uji Jarque-Bera (JB). Menurut ketentuan, jika nilai 

probabilitas lebih besar dari 0,05 maka data dalam model regresi dianggap 

terdistribusi normal. Uji ini penting untuk memastikan bahwa data yang akan 

diuji tidak mengandung kesalahan. 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengevaluasi apakah ada hubungan 

yang signifikan dalam model persamaan yang digunakan. Tujuan pengujian 

ini adalah untuk mengidentifikasi adanya korelasi antara kesalahan variabel 

pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan variabel pengganggu 

pada periode sebelumnya. Model regresi yang ideal adalah yang bebas dari 
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autokorelasi. Uji autokorelasi ini biasanya dilakukan dengan menggunakan 

metode LM-test atau Lagrange Multiplier. Jika nilai probabilitas lebih besar 

dari 0,05 berarti tidak ada autokorelasi. Sebaliknya, nilai probabilitas yang 

kurang dari 0,05 menunjukkan adanya autokorelasi dalam model.  

c. Uji Heterostedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menentukan apakah terjadi 

perbedaan variance residual dari satu observasi penelitian ke observasi 

lainnya dalam model regresi yang digunakan.  Jadi pada saat variance residual 

itu sama atau konstan maka terjadi homokedastisitas namun sebaliknya jika 

terjadi perbedaan variance residual maka disebut heteroskedastisitas. Dalam 

penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji White. 

Ketentuan yang digunakan adalah jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 

maka model tidak mengalami heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai 

probabilitas kurang dari 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas dalam 

model. 

d. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menentukan apakah ada korelasi 

antara variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas terjadi 

jika variabel independen saling berhubungan satu sama lain. Dalam pengujian 

ini, jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) melebihi 10, maka dinyatakan ada 

multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF kurang dari 10, maka tidak 

terdapat multikolinearitas. 
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3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah metode yang digunakan untuk mengambil 

keputusan berdasarkan analisis data. Proses ini melibatkan penolakan atau 

penerimaan asumsi yang telah dibuat sebelumnya. Uji hipotesis mencakup 

beberapa pengujian, yaitu sebagai berikut: 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t (Parsial) pada dasarnya mengukur dampak setiap variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen. Analisis ini 

bertujuan untuk mengevaluasi apakah variabel independen memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara terpisah. Uji t 

dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistik terhadap tingkat 

signifikansi, yaitu probabilitas kurang dari 0,05 untuk masing-masing 

variabel independen. 

b. Uji Simultan (Uji f) 

Uji F (Simultan) pada dasarnya digunakan untuk menilai apakah semua 

variabel independen yang termasuk dalam model secara bersamaan 

memengaruhi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai F-statistik terhadap tingkat signifikansi, yaitu 

probabilitas < 0,05, untuk menilai pengaruh keseluruhan dari variabel 

independen secara bersama-sama. 
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c. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi mengukur sejauh mana variabel independen 

dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai R² berkisar antara 0 hingga 1 (0 

< R² < 1), di mana nilai R² yang mendekati 1 menunjukkan bahwa model 

regresi yang digunakan semakin baik. Sebaliknya, jika nilai R² mendekati 0, 

ini berarti model regresi kurang efektif dalam memprediksi variabel 

dependen.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Barat 

Provinsi Sulawesi Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang 

berada di bagian barat Pulau Sulawesi. Provinsi ini dulunya merupakan bagian 

dari Provinsi Sulawesi Selatan hingga pemekarannya pada 5 Oktober 2004, 

sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2004. Ibu kota Provinsi Sulawesi 

Barat berada di Kabupaten Mamuju.  

Provinsi Sulawesi Barat terletak pada koordinat 0˚12’ - 3˚38’ Lintang 

Selatan dan 118˚43’15’’ - 119˚54’3’’ Bujur Timur. Luas wilayah provinsi ini 

mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, sesuai dengan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022, menjadi 

16.594,75 km². Berdasarkan posisi geografisnya, wilayah yang sebagian besar 

dihuni oleh Suku Mandar ini juga dianggap strategis karena berfungsi sebagai 

pintu gerbang yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan 

Kalimantan Timur. 

Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami perubahan sejak awal 

pembentukannya, ketika provinsi ini terdiri dari lima kabupaten. Pada tahun 

2013, terjadi pemekaran yang menghasilkan pembentukan Kabupaten 

Mamuju Tengah dari Kabupaten Mamuju sebagai induknya. Akibatnya, jumlah 

kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat kini menjadi enam. dengan luas daerah 

masing-masing kabupaten dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini. 
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Tabel 4.1 

Luas Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat 

No. Kabupaten Luas Daerah  

1. Majene 900,924 km2 

2. Polewali Mandar 2.074,12 km2 

3. Mamasa 3.015,95 km2 

4. Mamuju 4.942,25 km2 

5. Pasangkayu 2.903,18 km2  

6. Mamuju Tengah 2.758,34 km2 

        Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat 2024 

Selanjutnya, Menurut laporan dari BMKG Stasiun Meteorologi Majene 

tahun 2023, suhu udara di Provinsi Sulawesi Barat bervariasi antara 21,00°C 

hingga 35,20°C, dengan suhu rata-rata sekitar 28,12°C. Provinsi Sulawesi 

Barat memiliki jumlah hari sebesar 152 hari dan curah hujan sebesar 1.242,90 

mm/tahun. 

Selain itu, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi 

Sulawesi Barat, jumlah penduduk pada tahun 2023 mencapai 1.481.077 jiwa. 

Dari jumlah tersebut, laki-laki berjumlah 750.773 jiwa dan perempuan 

sebanyak 730.304 jiwa. Komposisi suku di provinsi ini meliputi Suku Mandar 

(49,15%), Toraja (13,95%), Bugis (10,79%), Jawa (5,38%), Makassar (1,59%), 

dan suku-suku lainnya (19,15%). 

Sementara, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat mengalami 

fluktuasi, yang dimana dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi 

Sulawesi Barat hanya dua kali menunjukkan tren yang meningkat. Dimana 

pada tahun 2021 sebesar 2,57% yang dimana tahun sebelumnya hanya 

sebesar -2,34% karena pandemic covid-19 ditahun 2020, kemudian pada 

tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat 
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menunjukkan tren yang menurun di angka 2,31% dimana pada tahun 

seblumnya pertumbuhan ekonomi berada di angka 2,57%, dan kembali 

menunjukkan tren yang meningkat di tahun 2023 sebesar 5,25%.  

2. Analisis Deskriptif Variabel 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh 

dari pihak ketiga seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, 

yang menyediakan informasi terkait kebutuhan penelitian. Penelitian ini 

mencakup empat objek analisis, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Indeks 

Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, dan Jumlah Penduduk, dengan 

periode data dari tahun 2009 hingga 2023. Data untuk masing-masing variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini di sajikan dan dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 4.2 

Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat 

Pengangguran dan Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Tahun 

2009-2023. 

Tahun Petumbuhan 
Ekonomi 

(%) 

Indeks 
Pembangunan 

Manusia 
(Angka) 

Tingkat 
Pengangguran 

(%) 

Jumlah 
Penduduk 

(Jiwa) 

2009 6,03 69,18 4,51 1.047.739 

2010 11,91 59,74 3,25 1.161.651 

2011 10,73 60,63 2,82 1.189.203 

2012 9,25 61,01 2,14 1.218.005 

2013 6,93 61,53 2,33 1.234.251 

2014 8,86 62,24 2,08 1.258.909 

2015 7,31 62,96 3,35 1.282.180 

2016 6,01 63,60 3,33 1.306.478 

2017 6,39 64,30 3,21 1.330.961 

2018 6,26 65,10 3,01 1.355.554 

2019 5,56 65,73 2,98 1.380.256 

2020 -2,34 66,11 3,32 1.419.229 

2021 2,57 66,36 3,13 1.436.842 

2022 2,31 66,92 2,34 1.458.606 

2023 5,25 67,55 2,27 1.481.077 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat 2024 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat gambaran variable pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan output dari waktu 

ke waktu dan merupakan indikator kunci untuk menilai keberhasilan suatu 

negara. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan aktivitas 

ekonomi di suatu negara atau wilayah, yang menyebabkan peningkatan 

produksi barang-barang. yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Salah satu indikator ekonomi adalah Produk Domestik Regional 
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Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan, yang digunakan di tingkat nasional, 

provinsi, dan kabupaten atau kota. Perubahan PDRB dari tahun ke tahun 

mencerminkan kemajuan pembangunan suatu daerah dan mengindikasikan 

efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan perkembangan 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat selama lima belas tahun 

terakhir, dari 2009 hingga 2023, yang menunjukkan fluktuasi. Tahun 2020 

mencatatkan pertumbuhan ekonomi terendah, yakni -2,34%, disebabkan oleh 

dampak pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi 

mengalami peningkatan signifikan, mencapai 5,25%. Meski terdapat 

perbaikan pada tahun 2023, periode tiga tahun sebelumnya (2020-2022) 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara target pemerintah dan realitas 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat, terutama pada tahun 2022 

dimana pertumbuhan ekonominya berada di angka 2,31 menunjukkan tren 

yang menurun dibanding tahun sebelumnya di angka 2,57. Namun harapan 

pemerintah Provinsi Sulawesi Baratpada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi Sulawesi Barat bisa mencapai angka 7,63%. 

b. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah metode yang digunakan 

untuk menilai kualitas pembangunan manusia. Nilai IPM suatu negara atau 

wilayah mencerminkan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan yang 

ditetapkan, seperti angka harapan hidup 85 tahun, akses pendidikan dasar 
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yang merata, serta tingkat konsumsi dan pengeluaran yang mencerminkan 

taraf hidup yang layak. IPM dihitung dalam rentang nilai 0-100, semakin 

mendekati angka 100, semakin dekat daerah tersebut dengan target yang 

ditetapkan. 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan perkembangan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Barat selama lima belas 

tahun terakhir, dari tahun 2009 hingga 2023. Selama periode tersebut, IPM 

hanya mengalami penurunan sekali, yaitu pada tahun 2010 dengan nilai 59,74. 

Setelah itu, IPM di Provinsi Sulawesi Barat terus menerus menunjukkan tren 

peningkatan yang konsisten, mencapai angka 67,55 pada tahun 2023. 

c. Tingkat Pengangguran 

Pengangguran adalah situasi di mana seseorang yang termasuk dalam 

angkatan kerja ingin memiliki pekerjaan tetapi belum menemukannya. 

Penyebab pengangguran dapat terjadi karena ketidakseimbangan di pasar 

tenaga kerja, yang menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang tersedia 

lebih banyak daripada jumlah pekerjaan yang dibutuhkan. Pengangguran 

merupakan masalah makroekonomi serius yang berdampak langsung pada 

manusia. Bagi banyak orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar 

hidup dan penderitaan psikologis. 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bagaimana perkembangan 

tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Barat pada lima belas tahun 

terakhir yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2023. Dimana tingkat 

pengangguran di Provinsi Sulawesi Barat hanya satu kali mengalami 
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peningkatan mencapai angka 3,32% karena dampak pandemic covid-19 pada 

tahun 2020 yang membuat banyak pekerja mengalami pemutusan hubungan 

kerja (PHK). Kemudian pada tahun berikutnya menunjukkan tren yang 

menurun sampai pada tahun 2023 dengan angka 2,27%. 

d. Jumlah Penduduk 

Secara umum, penduduk adalah setiap individu yang menetap di suatu 

wilayah negara untuk jangka waktu yang cukup lama. Menurut Pasal 26 ayat 

(2) UUD 1945, penduduk mencakup warga negara Indonesia serta orang asing 

yang tinggal di Indonesia. Dalam ilmu sosiologi, penduduk suatu negara atau 

wilayah dapat dikategorikan menjadi dua kelompok: mereka yang secara fisik 

tinggal di wilayah tersebut dan mereka yang memiliki hak resmi untuk tinggal 

di sana. 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan perkembangan jumlah 

penduduk di Provinsi Sulawesi Barat selama lima belas tahun terakhir, dari 

tahun 2009 hingga 2023. Selama periode tersebut, jumlah penduduk di 

Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan tren kenaikan yang konsisten. Pada 

tahun 2009, jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.047.739 jiwa, dan angka 

tersebut terus meningkat hingga mencapai 1.481.077 jiwa pada tahun 2023. 

3. Hasil Pengolahan Data 

a. Uji Regresi Linear Berganda 

Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk 

mengevaluasi sejauh mana variabel bebas yaitu Indeks Pembangunan 

Manusia (X1), Tingkat Pengangguran (X2), dan Jumlah Penduduk (X3) 
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memengaruhi variabel terikat, yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Y). Hasil dari 

analisis regresi linear berganda ini diperoleh dengan menggunakan software 

Eviews 12: 

Tabel 4.3 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 62.75252 13.45994 4.662168 0.0007 

X1 -0.466120 0.294258 -1.584053 0.1415 

X2 -1.342421 1.270306 -1.056770 0.3133 

X3 -1.74E-05 6.79E-06 -2.561089 0.0265 

R-squared                       0.705743 

Adjusted R-squared     0.625491 

S.E. of regression          2.156993 

Sum squared resid       51.17879 

Log likelihood              -30.48864 

F-stastic                           8.794094 

Prob(F-stastic)              0.002926 

Mean dependent var             6.202000 

S.D. dependent var                 3.524662 

Akaike info criterion             4.598485 

Schwarz criterion                  4.787299 

Hannan-Quinn criter.             4.596474 

Durbin-Watson stat                1.936873 

Sumber: Hasil Olah Eviews 12, 2024 

 Berdasarkan hasil olah data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai 

konstanta yang diperoleh adalah 62.75252, sementara koefisien regresi untuk 

variabel-variabel independen masing-masing adalah β1 sebesar -0.466120, β2 

sebesar -1.342421, dan β3 sebesar -1.74E-05. Model persamaan regresi yang 

dibentuk adalah sebagai berikut: 

Y= 62.75252 - 0.466120X1 - 1.342421X2 -1.74E-05X3 + e 

1) Nilai konstanta 62.75252 menunjukkan bahwa jika nilai Indeks 

Pembangunan Manusia (X1), Tingkat Pengangguran (X2), dan Jumlah 

Penduduk (X3) tetap konstan, maka Pertumbuhan Ekonomi (Y) akan 

meningkat sebesar 62.75252. 
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2) Nilai koefisien regresi untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia (X1) 

adalah -0.466120, mengindikasikan bahwa apabila Indeks Pembangunan 

Manusia turun sebesar 0.466120%, maka Pertumbuhan Ekonomi akan 

meningkat sebesar 0.466120%, dan sebaliknya. 

3) Nilai koefisien regresi untuk variabel Tingkat Pengangguran (X2) adalah -

1.342421, yang berarti jika Tingkat Pengangguran turun sebesar 1.342421, 

Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat sebesar 1.342421, dan sebaliknya. 

4) Nilai koefisien regresi untuk variabel Jumlah Penduduk (X3) adalah -1.74E-

05, yang menunjukkan bahwa jika Jumlah Penduduk berkurang sebanyak 

1.74E-05, maka Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat sebesar 1.74E-05, 

dan sebaliknya. 

5) Nilai e (error term) sebesar 0.542454 menunjukkan adanya pengaruh 

sebesar 0.542454 dari variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model 

regresi ini. 

b. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik digunakan dalam sebuah pengujian bertujuan 

untuk mengevaluasi kelayakan model persamaan dan mendeteksi adanya 

pelanggaran asumsi klasik dalam sebuah penelitian. Ada empat asumsi dasar 

yang perlu dipenuhi dalam pengujian asumsi klasik, yaitu: 

1) Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan metode Jarque-Bera 

(JB). Kriteria yang digunakan adalah jika nilai probabilitas lebih besar dari 
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0,05 maka model persamaan regresi memiliki distribusi data yang normal. 

Berikut adalah hasil yang diperoleh dari uji JB: 

Tabel 4.4 

Uji Normalitas Jarque-Bera (JB) 

Jarque-Bera (JB) Probability 

5.742702 0.056622 

Sumber: Hasil Olah Eviews 12, 2024 

Berdasarkan tabel hasil uji di atas, hasil uji normalitas menggunakan 

metode JB menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.056622 yang lebih besar 

dari 0.05. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini 

berdistribusi normal dan layak untuk digunakan. 

2) Uji Autokorelasi 

Pada penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan menggunakan LM-test 

atau Lagrange Multiplier. Ketentuannya adalah jika nilai probabilitas lebih 

besar dari 0,05 maka tidak ada autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai probabilitas 

kurang dari 0,05 maka terdapat autokorelasi dalam model persamaan. Hasil 

uji autokorelasi dengan LM-test adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Uji Autokorelasi (LM-test) 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic                         0.117968 

Obs*R-squared             0.383182 

Prob. F(2.9)                          0.8901 

Prob. Chi-Square (2)            0.8256 

Sumber: Hasil Olah Eviews 12, 2024 

Berdasarkan tabel hasil uji di atas, dapat dinyatakan bahwa uji 

autokorelasi dengan menggunakan LM-Test menghasilkan nilai probabilitas 

chi-square sebesar 0.8256 yang lebih besar dari 0.05. Ini menunjukkan bahwa 

data yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami autokorelasi. 



55 
 

 

 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji 

White. Berdasarkan ketentuannya, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 

maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai probabilitas 

kurang dari 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas. Hasil uji 

heteroskedastisitas dengan uji White adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Uji Heteroskedastisitas (White-test) 

Heteroskedasticity Test White: 

F-statistic                    0.585613 

Obs*R-squared        7.697545 

Prob. F(9,5)                     0.7714 

Prob. Chi-Square (9)      0.5649 

Sumber: Hasil Olah Eviews 12, 2024 

Berdasarkan tabel hasil uji di atas, dapat disimpulkan bahwa uji 

heteroskedastisitas menggunakan White test menghasilkan nilai probabilitas 

chi-square sebesar 0.5649 yang lebih besar dari 0.05, yang menunjukkan 

bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami 

heteroskedastisitas. 

4) Uji Multikolinearitas 

Pada pengujian ini, dikatakan terjadi multikolinearitas apabila variable 

independent memiliki hubungan terhadap variable independent lainnya. 

Untuk itu terdapat ketentuan dalam pengujian ini yaitu jika nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) lebih dari 10, maka terdapat multikolinearitas. Namun, jika 

nilai VIF kurang dari 10, maka data dianggap bebas dari multikolinearitas. 

Berikut adalah hasil uji multikolinearitasnya: 
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Tabel 4.7 

Uji multikolinearitas 

Variable 
Coefficient 
Variance 

Uncentered 
VIF 

Centered 
VIF 

C 181.1701 584.0910 NA 
X1 0.086588 1152.549 2.057884 
X2 1.613677 46.88952 1.982506 
X3 4.61E-11 254.9694 2.074719 

Sumber: Hasil Olah Eviews 12, 2024 

Berdasarkan tabel hasil uji di atas, terlihat bahwa uji multikolinearitas 

menunjukkan nilai Centered VIF untuk X1 sebesar 2.057884, X2 sebesar 

1.982506, dan X3 sebesar 2.074719. Artinya, nilai VIF setiap variabel 

independen lebih kecil dari 10, sehingga dalam penelitian ini tidak terdapat 

multikolinearitas. 

c. Uji Hipotesis 

1) Uji Parsial (Uji t) 

Dalam penelitian ini, uji t (parsial) digunakan untuk menilai dampak 

masing-masing variabel independen, yaitu indeks pembangunan manusia 

(X1), tingkat pengangguran (X2), dan jumlah penduduk (X3), terhadap 

variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi (Y). Hasil signifikansi dari uji 

ini dibandingkan dengan α = 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka 

terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dan variabel 

dependen, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya, jika nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak ada pengaruh signifikan, H0 

diterima dan H1 ditolak. Hasil uji hipotesis dengan uji t adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 62.75252 13.45994 4.662168 0.0007 

X1 -0.466120 0.294258 -1.584053 0.1415 

X2 -1.342421 1.270306 -1.056770 0.3133 

X3 -1.74E-05 6.79E-06 -2.561089 0.0265 

Sumber: Hasil Olah Eviews 12, 2024 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa koefisien regresi untuk 

variabel indeks pembangunan manusia (X1) adalah -0.466120 dengan nilai 

probabilitas 0.1415 yang lebih besar dari 0.05. Ini menunjukkan bahwa indeks 

pembangunan manusia tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Y), 

sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Untuk variabel tingkat pengangguran 

(X2), koefisien regresinya adalah -1.342421 dengan nilai probabilitas 0.3133 

juga lebih besar dari 0.05 menandakan bahwa tingkat pengangguran tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y), sehingga H0 diterima dan 

H1 ditolak. Sebaliknya, koefisien regresi untuk variabel jumlah penduduk (X3) 

adalah -1.74E-05 dengan nilai probabilitas 0.0265 yang kurang dari 0.05 

menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi (Y), sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. 

2) Uji Simultan (Uji f) 

Uji F (simultan) bertujuan untuk mengevaluasi apakah variabel 

independen dalam model regresi memberikan pengaruh signifikan secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi kurang dari 

0,05 ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama 
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berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil dari uji F untuk 

hipotesis ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Simultan (Uji f) 

F-statistic Prob (F-statistic) 

8.878060 0.002823 

Sumber: Hasil Olah Eviews 12, 2024 

Diperoleh nilai probabilitas F-statistic sebesar 0.002823 yang kurang 

dari 0.05. Ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu Indeks 

Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran, dan jumlah penduduk, secara 

simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu 

pertumbuhan ekonomi. 

3) Koefisien Determinasi (R2) 

Uji determinasi atau R² bertujuan untuk mengukur sejauh mana 

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Semakin 

mendekati angka 1 nilai R², semakin baik kemampuan model regresi dalam 

menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R² mendekati 0, model 

regresi dianggap kurang efektif dalam memprediksi variabel dependen. 

Berikut adalah hasil dari uji koefisien determinasi: 

Tabel 4.10 

Hasil Koefisien Determinasi (𝐑𝟐) 

R-squared Adjusted R-squared 

0.705743 0.625491 

Sumber: Hasil Olah Eviews 12, 2024 
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Berdasarkan tabel di atas, nilai R-squared yang diperoleh adalah 

0.705743 atau 70.57%. Ini menunjukkan bahwa 70.57% dari variasi dalam 

pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh model yang melibatkan ketiga 

variabel yaitu indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, dan 

jumlah penduduk. Sisanya yaitu 29.43% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang 

tidak termasuk dalam model. 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Teori Pertumbuhan Endogen yang dikemukakan oleh Romer (1986), 

Lucas (1988), dan Grossman-Helpman (1991) menyoroti peran penting modal 

manusia serta penelitian dan pengembangan (R&D) sebagai pendorong utama 

pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangan ini, manusia dipandang sebagai 

faktor endogen yang memainkan peran krusial dalam memacu pertumbuhan 

ekonomi, di mana modal manusia diperlakukan sebagai modal fisik yang 

menjadi penggerak utama ekonomi dan menentukan tingkat pertumbuhan 

ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh pada laju 

pertumbuhan ekonomi, di mana peningkatan IPM dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh IPM yang menjadi ukuran 

kualitas sumber daya manusia, yang merupakan salah satu faktor utama dalam 

pertumbuhan ekonomi. Kualitas pembangunan manusia memainkan peran 

penting dalam kemampuan penduduk untuk memanfaatkan dan mengelola 

sumber daya yang mendukung pertumbuhan ekonomi, baik dari segi teknologi 
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maupun kelembagaan, yang merupakan elemen kunci dalam pertumbuhan 

ekonomi. 

Berdasarkan analisis regresi linear berganda, variabel Indeks 

Pembangunan Manusia menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini terlihat 

dari nilai probabilitas variabel IPM sebesar 0.1415 yang lebih besar dari 0.05 

menunjukkan bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Meskipun dalam lima belas tahun 

terakhir IPM di Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya, 

peningkatan ini tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. 

Karena Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami perbaikan dalam aspek 

pendidikan dan kesehatan tanpa adanya peningkatan signifikan dalam kondisi 

ekonomi secara keseluruhan. Seperti, pembangunan sekolah dan fasilitas 

kesehatan serta program yang meningkatkan angka harapan hidup dan 

literasi telah meningkatkan IPM, tetapi tidak berdampak langsung pada 

pertumbuhan ekonomi. 

Selain itu, pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah 

memusatkan perhatian pada investasi sosial yang berdampak langsung pada 

peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti program bantuan sosial, 

pembangunan infrastruktur dasar, dan akses yang lebih baik ke layanan 

publik. Langkah-langkah ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat secara umum, meskipun pertumbuhan ekonomi mungkin stagnan 
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atau menurun. Meskipun demikian, upaya tersebut dapat meningkatkan IPM, 

meskipun tidak secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Adelia Tesalonika, 2022; Kristina 

et al., 2022; dan Maulana et al., 2022), yang juga menemukan bahwa IPM 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini 

mengindikasikan bahwa perubahan dalam IPM tidak mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, hasil penelitian ini bertentangan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh (Arifin & Fadllan, 2021; Nurasiah, 2022) 

yang memperoleh hasil bahwa variabel IPM berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Pengangguran adalah salah satu isu ekonomi yang sangat penting. 

Pengangguran merujuk pada individu yang tidak memiliki pekerjaan dan 

sedang mencari kesempatan kerja. Biasanya, kategori ini mencakup orang-

orang yang belum pernah bekerja dan berada dalam usia kerja. Tingkat 

pengangguran yang tinggi menunjukkan pemborosan sumber daya dan 

potensi yang ada. Pengangguran menjadi masalah ekonomi karena 

mengurangi pendapatan individu, yang pada gilirannya dapat menurunkan 

kesejahteraan suatu daerah atau negara. Peningkatan tingkat pengangguran 

dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena melemahnya daya beli 
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masyarakat, yang membuat para pengusaha kurang tertarik untuk 

berinvestasi. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diketahui bahwa 

variabel tingkat pengangguran memiliki pengaruh negatif yang tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. Ini 

ditunjukkan oleh nilai probabilitas variabel tingkat pengangguran (X2) 

sebesar 0.3133 yang lebih besar dari 0.05 menandakan bahwa tingkat 

pengangguran tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selama lima belas 

tahun terakhir, tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Barat cenderung 

menurun, namun perubahan ini tidak memberikan dampak langsung terhadap 

pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya 

penduduk lokal yang bekerja di luar daerah atau negeri dan mengirimkan uang 

kepada keluarga mereka. Aliran dana ini dapat mendukung pertumbuhan 

ekonomi daerah, meskipun tingkat pengangguran di daerah tersebut 

mengalami fluktuasi. 

Kemudian kebijakan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat 

terkait investasi, pembangunan infrastruktur, dan program sosial dapat 

memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang 

efektif dalam menarik investasi atau meningkatkan infrastruktur dapat 

merangsang pertumbuhan ekonomi, meskipun ada perubahan dalam tingkat 

pengangguran. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel tingkat pengangguran tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh (Adelia Tesalonika, 2022; Aprilya & 

Juliprijanto, 2022; dan Arifin & Fadllan, 2021), yang menunjukkan bahwa 

pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Namun hasil peneliti an ini tidak sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh (Nurasiah, 2022; Sari & Setyowati, 2022) 

dimana variabel Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. 

3. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Mankiw (2006) berpendapat bahwa kunci untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi adalah pertumbuhan jumlah penduduk. Seiring 

bertambahnya jumlah penduduk, semakin banyak ilmuwan, penemu, atau 

insinyur yang terlibat dalam inovasi dan pengembangan teknologi. Penduduk 

memainkan dua peran krusial dalam pembangunan ekonomi, yaitu dari sudut 

pandang permintaan dan penawaran. Dalam hal permintaan, penduduk 

bertindak sebagai konsumen, sementara dalam konteks penawaran, mereka 

berfungsi sebagai produsen. Dengan demikian, pertumbuhan populasi yang 

pesat tidak selalu menghambat kemajuan ekonomi, asalkan penduduk 

memiliki kapasitas yang cukup untuk memproduksi dan menyerap hasil yang 

dihasilkan.  

Berdasarkan analisis regresi linear berganda, ditemukan bahwa 

variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini ditunjukkan oleh 

nilai probabilitas variabel jumlah penduduk (X3) sebesar 0.0265 yang kurang 
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dari 0.05 menandakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, peningkatan jumlah penduduk 

dapat menyebabkan penurunan dalam pertumbuhan ekonomi. Selama lima 

belas tahun terakhir, jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Barat terus 

mengalami kenaikan setiap tahun. Perubahan pada jumlah penduduk tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonominya tetapi 

bertambahnya jumlah penduduk tersebut tidak selamanya mendorong 

pertumbuhan ekonomi juga untuk meningkat. Hal ini disebabkan oleh 

kenaikan jumlah penduduk akibat angka kelahiran yang meningkat dan 

migrasi penduduk ke Provinsi Sulawesi Barat untuk mencari pekerjaan atau 

lingkungan yang lebih aman. Namun, peningkatan jumlah penduduk ini tidak 

selalu berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan 

ekonomi sangat bergantung pada kualitas tenaga kerja. Jika penduduk yang 

bertambah tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, 

maka produktivitas akan mengalami penurunan.  

Di sisi lain, banyak penduduk yang mungkin terpaksa bekerja di sektor 

informal, yang sering kali kurang memadai dan tidak stabil, sehingga 

kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi terbatas. Peningkatan jumlah 

penduduk di Provinsi Sulawesi Barat juga akan menambah beban pada 

infrastruktur serta layanan kesehatan dan pendidikan. Jika infrastruktur tidak 

berkembang atau kapasitas layanan kesehatan dan pendidikan tidak 

mencukupi, kualitas hidup akan menurun, yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. 
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Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel jumlah penduduk 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aprilya & Juliprijanto, 2022; Damanik 

& Purba, 2022; Datu et al., 2021; dan Khatimah, 2021), yang menunjukkan 

bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan hasil penelitian yang telah di lakukan oleh (Abdul Rajab, 2021; Darma, 

2021; Salsabila et al., 2021) dimana Jumlah Penduduk memiliki pengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. 

2. Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. 

3. Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. 

Berdasarkan uji parsial yang dilakukan sebelumnya diperoleh kesimpulan 

bahwa variabel Indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran dan 

jumlah penduduk secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. 

B. Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan yang diperoleh, beberapa saran yang 

dapat diajukan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk 

meningkatkan IPM di Provinsi Sulawesi Barat melalui peningkatan akses 

dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Ini 

akan berkontribusi positif terhadap peningkatan produktivitas dan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, langkah-



67 
 

 

 

langkah konkret diperlukan untuk mengurangi tingkat pengangguran, 

seperti pelatihan keterampilan atau skil yang sesuai dengan kebutuhan 

pasar kerja lokal, pembangunan infrastruktur ekonomi, dan fasilitasi 

untuk investasi sektor swasta. Kemudian pemerintah juga lebih 

memperhatikan perubahan dalam struktur dan jumlah penduduk dalam 

perencanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan inklusif, 

sehingga masyarakat yang bekerja dan bertempat tinggal di Provinsi 

Sulawesi Barat dapat beraktivitas dan bersaing sengan sehat diantara 

masyarakat setempat ataupun masyarakat dari luar daerah Provinsi 

Sulawesi Barat. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus menjadi 

tambahan referensi baru untuk mengetahui mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan lebih mendalam, termasuk 

variabel-variabel lain yang mungkin relevan. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga 

bagi pengambil keputusan dan praktisi di tingkat lokal, regional, dan 

nasional dalam merancang kebijakan pembangunan yang berorientasi 

pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi 

Sulawesi Barat. 
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