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A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan أ

 Bā' B Be ب

 Tā' T Te ت

 Ṡā' Ṡ es (dengan titik atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥā' Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Khā' Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Żet (dengan titik di atas) ذ

 Rā' R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy Es dan Ye ش

 Ṣād Ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍād D De (dengan titik di bawah) ض

 Ṭā' Ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓā' Ẓ Zet (dengan titik di ظ
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 Ayn …‘… Koma terbalik (di atas)' ع

 Gayn G Ge غ

 Fā' F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L El ل

 Mīm M Em م

 Nūn N En ن

 Waw W We و

 Hā' H Ha ه

Hamz ء

ah 

…’… Apostrof 

 Yā Y Ye ي

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap 

 

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

 
1. Bila dimatikan maka ditulis h 

 

 Ditulis ḥikmah حكمة

 Ditulis Jizyah ةيجز

 ة  ود  َ   مَ  
 

Ditulis 
Mawaddah 

 مَ  َ  نهَ   جَ  
 

Ditulis 
Jahannam 



xii 
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sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah 

maka ditulis dengan h 

 Ditulis        Karᾱmah al-auliyᾱʼ كرامة االولياء

 

3. Bila ta’marbūṭah hidup atau dengan harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis 

t atau h 

 Ditulis zᾱkat al-fiṭr ىرطفلا ةاكز

 

D. Vokal Pendek 

 faṭḥah Ditulis A ـــــــــ  

 Kasrah Ditulis I ـــــــــ  

 ḍɑmmah Ditulis U ـــــــــ  

 

E. Vokal Panjang 

1 
 

Faṭḥah + alif Ditulis ᾱ 

 Ditulis jᾱhiliyah ةيھلاج 

2 
 

   Faṭḥah + ya’ mati Ditulis ᾱ 

 Ditulis tansᾱ ىسنت 

3 
 

Kasrah + ya’ mati Ditulis Ī 

 Ditulis Karīm ميكر 
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4 
 

ḍɑmmah + wawumati Ditulis Ū 

 Ditulis Furūḍ فروض 

 

F.  Vokal Rangkap 

1 Faṭḥah + ya’ mati Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum مكنيب 

2 Faṭḥah + wawumati Ditulis Au 

 Ditulis Qaul قول 

 

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 

 Ditulis a’antum متنأأ

 Ditulis u’iddat تأعد

 Ditulis la’insyakartum متركش نئل

 

H. Kata Sandang Aif dan Lam 

 

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l” 

 

 Ditulis al-Qur’an القرأن

 Ditulis al-Qiyȃs القياس

 

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf  yang 

mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya 

 ’Ditulis as-Samᾱ ءالسما

 Ditulis asy-Syams سالشم
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ABSTRAK 

 Pernelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Konfik 

Agraria Sebagai Moderasi antara Pertumbuhan Penduduk dan Pengangguran 

terhadap Kemiskinan di Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan data 

Badan Pertanahan Nasional 2018-2022. Metode pengambilan sample 

menggunakan sampel purposive terhadap 20 provinsi yang memiliki hubungan 

dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data 

panel dengan bantuan Sofware Eviews 10. Hasil dalam penelitian ini menunjukan 

bahwa pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 

dan pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan namun 

baik pertumbuhan penduduk dan konfilik agrarian sebagai moderasinya atau 

pengangguran dengan konfik agrarian yang menjadi moderasinya sama-sama tidak 

mempengaruhi secara signifikan terhadap kemiskinan di 20 provinsi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan populasi dapat berdampak pada tingkat kemiskinan suatu 

negara. Semakin tinggi populasi, semakin besar akan pekerjaan, makanan, dan 

perumahan. Namun, peningkatan populasi yang tidak seimbang dengan 

pembangunan ekonomi yang tidak memadai dapat mengakibatkan kemiskinan 

dan ketidaksetaraan sosial ekonomi. Berbeda dengan teori Adam Smith yang 

memiliki pandangan bahwa peningkatan populasi akan berpengaruh pada 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Hal tersebut diyakini bahwa 

ekspansi dari populasi akan dapat memperluas pasar dan memverifikasi 

maupun spesialisasi peran. Sedangkan David Ricardo dan Thomas Robert 

Malthus berpandangan sama yaitu pertumbuhan penduduk justru dapat 

berakibat krisis pangan, peningkatan pengangguran, berkurangnya lapangan 

pekerjaan hingga meningkatnya problematika yang mempengaruhi faktor 

kemiskinan (Afifah, 2022). 

Meskipun Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, UUD 1945, 

Pasal 33 Ayat 3 menyatakan bahwa "bumi, air, dan sumber daya alam yang 

terkandung di dalamnya harus digunakan semaksimal mungkin untuk 

kemakmuran rakyat" berfungsi sebagai landasan konstitusional utama bagi 

pertumbuhan ekonomi negara dan pengendalian sumber daya alamnya. 
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Salah satu kesenjangan dalam penelitian ini adalah Indonesia, negara 

berkembang dengan populasi yang berkembang, konflik pertanian,  

pengangguran dan kemiskinan yang berbanding terbalik. Menurut statistik 

Badan Pusat Statistik (BPS) dari 2018 hingga 2011 (BPS-Statistik Indonesia, 

2021b) dan (Tanah Kita, 2023). 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), populasi Indonesia terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007, jumlah penduduk mencapai 

225,6 juta orang.  Angka ini meningkat hinggga 2011 yang mencapai 242.1 juta 

jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi ditambah dengan adanya 

konflik agraria yang tidak kunjung terselesaikan bahkan hingga bertambah, 

dapat memberikan dampak nefgatif kepada kemiskinan. Sementara itu, 

penurunan pengangguran yang terus menerus dari 2007 hingga 2011 mungkin 

berdampak positif pada kemiskinan. 

Usman melakukan penelitian pada tahun 2018 tentang pengaruh populasi 

dan pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Kepulauan Riau, dan 

Cokorda Gede Surya Putra melakukan penelitian pada tahun 2019 tentang 

dampak pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan pendidikan terhadap 

tingkat kemiskinan di Bali. Kedua penelitian tersebut menemukan bahwa 

pertumbuhan penduduk dan pengangguran memiliki dampak negatif yang 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Begitupun  beberapa penelitian lain 

yang memiliki hasil yang serupa seperti Anggraini 2022 yang meneliti Timor 

Tengah, Chrisnatalya 2023 di Jawa Barat, khristina 2021 di Kabupaten Balu.  
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Gagasan dan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan 

populasi dan pengangguran mungkin memiliki dampak negatif dan cukup besar 

terhadap kemiskinan, tetapi data dari Biro Pusat Statistik dari 2007 hingga 2011 

menunjukkan bahwa persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan 

menurun sementara pertumbuhan penduduk meningkat. Semakin tinggi 

populasi, semakin besar kebutuhan akan pekerjaan, makanan, dan perumahan. 

Peningkatan penduduk yang tidak diimbangi dengan pembangunan ekonomi 

yang tepat, di sisi lain, dapat menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan sosial 

ekonomi. Ditambah dengan adanya konflik agraria yang terus meningkat di 

Indonesia  akan dapat berpengaruh  

Table 1. Jumlah Penduduk, Pengangguran, Konflik Agraria dan   

Kemiskinan Di Indonesia 2017-2023 

Tahun Jumlah Penduduk (juta jiwa) Persentase Jumlah Pengangguran (%) Jumlah Konflik Agraria (Kasus) Persentase 

Kemiskinan 

(%) 

2017 261,4 5,33 228 10,64 

2018 264,2 5,1 284 9,82 

2019 266.9 4,98 336 9,41 

2020 270.2 4,94 3373 9,78 

2021 272.7 6,26 3403 10,14 

2022 275.8 5,83 3423 9,54 

2023 278.7 5,45 3534 9,36 

Sumber data: BPS, BPN, Tanahkita.id 
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Kemiskinan adalah masalah yang parah di Indonesia. Menurut statistik 

BPS, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 9,78 persen pada 2020, atau 

sekitar 26,42 juta orang.  Angka ini menunjukkan penurunan dari tahun 

sebelumnya yang mencapai 9,22 persen (BPS-Statistics Indonesia, 2021a). 

Meskipun turun, tingkat kemiskinan Indonesia tetap cukup tinggi, 

menimbulkan masalah berat bagi pemerintah dan masyarakat. Selain itu, 

konflik agraria adalah faktor yang mempengaruhi kemiskinan Indonesia 

semakin meningkat. Konflik agraria terjadi ketika terdapat perselisihan antara 

masyarakat dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas tanah, baik itu 

pemerintah, perusahaan, maupun individu. Konflik agraria dapat berdampak 

pada hilangnya sumber penghidupan masyarakat, kerusakan lingkungan, dan 

ketidakadilan sosial-ekonomi 

. 

Table 2. Treand Kenaikan Luas dan Korban Terdampak Konflik Agraria 

Sumber Data: KPA 2022 

 

 Pertumbuhan penduduk, pengangguran konflik agraria dan kemiskinan 

merupakan masalah serius di Indonesia. Ekspansi penduduk dapat 

meningkatkan permintaan akan tanah dan sumber daya alam, yang 

mengakibatkan konflik agraria dan hilangnya pekerjaan. Konflik agraria yang 

KETERANGAN 2021 2022 

Luas Konflik Letusan 500.062 Ha 1.035.612. H 

Masyarakat Terdampak 198.895  346.402  
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terjadi dapat berdampak pada hilangnya sumber penghidupan masyarakat, 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Maka 

masalah pertumbuhan penduduk dan pengangguran ditambah dengan konflik 

agraria akan memberi pengaruh negatif yang sangat signifikan terhadap 

kemiskinan. 

Penelitian sebelumnya, seperti (Suryadi, 2019), menunjukkan hubungan 

yang menguntungkan antara peningkatan penduduk dan kemiskinan di 

Indonesia. Demikian pula, (KPA, 2020) data menunjukkan bahwa jumlah kasus 

konflik pertanian di Indonesia tumbuh dari tahun ke tahun, yang memiliki 

pengaruh merugikan terhadap kemiskinan. Namun melihat data pada tabel 2; 

berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2017-2023 yang ada, kemiskinan masih 

mengalami penurunan ketika pertumbuhan penduduk terus meningkat 

begitupun terhadap konflik agraria. Apakah ekspansi penduduk, 

dikombinasikan dengan pengangguran dan peningkatan frekuensi konflik 

agraria, memiliki dampak yang baik terhadap kemiskinan? 

Selain menyelesaikan masalah ini, saat ini belum ada studi komprehensif 

tentang hubungan antara peningkatan penduduk, pengangguran, kemiskinan, 

dan konflik pertanian di Indonesia. Dari tahun 2018 hingga 2023, sengketa 

agraria berkembang, menjadikannya sebagai moderator atau variabel 

moderator dalam penelitian ini tentang pertumbuhan penduduk, pengangguran, 

dan tingkat kemiskinan. Pengangguran dan pertumbuhan penduduk terus 

meningkat sementara kemiskinan turun dari 2018 hingga 2023, menimbulkan 
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pertanyaan apakah peningkatan sengketa pertanian sepanjang tahun membantu 

atau merugikan tingkat kemiskinan Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dampak pertumbuhan 

penduduk, migrasi, dan urbanisasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. 

Penelitian ini juga menyelidiki dampak konflik politik dan pertumbuhan 

penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini akan 

menggunakan analisis regresi data panel dan kemudian analisis regresi 

berganda (MRA) untuk menilai dampak konflik pertanian di Indonesia. Ini 

akan dilakukan dengan meningkatkan hubungan antara pertumbuhan 

penduduk, pengangguran, dan kemiskinan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini 

adalah:  

1. Apakah pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat 

kemiskinan di Indonesia? 

2. Apakah pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan 

di Indonesia? 

3. Apakah konflik agraria dapat berpengaruh dalam memoderasi hubungan 

antara pertumbuhan penduduk dengan tingkat kemiskinan di Indonesia? 

4. Apakah konflik agraria dapat berpengaruh dalam memoderasi hubungan 

antara pengangguran dengan tingkat kemiskinan di Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini didasarkan pada permasalahan sebagai berikut: 

1. Untuk memahami apakah pertumbuhan penduduk berpengaruh positif 

terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.  

2. Untuk memahami apakah pengangguran berpengaruh positif terhadap 

tingkat kemiskinan di Indonesia 

3. Untuk mengetahui apakah apakah konflik agraria dapat berpengaruh 

dalam memoderasi hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan 

tingkat kemiskinan di Indonesia. 

4. Untuk mengetahui apakah konflik agraria dapat berpengaruh dalam 

memoderasi hubungan antara pengangguran dengan tingkat kemiskinan di 

Indonesia 

D. Manfaat Penelitian 

Keberadaan temuan ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Mendiskusikan dampak peningkatan penduduk dan konflik agraria 

terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. 

2. Memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk menanggulangi 

kemiskinan dan konflik agraria di Indonesia. 

3. Memberikan referensi kepada peneliti lain yang hakan melakukan 

penelitian relevan dengan penelitian ini. 
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A. Sistematika Pembahasan 

 

Sistematika penulisan memuat paparan secara ringkas mengenai isi 

dari tiap-tiap bab dalam tesis sebagai berikut 

BAB I : Pendahuluan berisi gambaran umum penelitian, latar belakang 

masalah, ringkasan dari penelitian terdahulu, ringkasan dari objek 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan.  

BAB II: Menjelaskan landasan teori dari variabel yang dijadikan 

penelitian, menyampaikan penelitian terdahulu, literatur review terkait, 

pengembangan hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.         

BAB III: Metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, deskripsi 

dan pemilihan data, teknik pemilihan data dan sumber, definisi operasional 

variabel, dan model analisis data.  

BAB IV: Menjelaskan gambaran umum objek penelitian, menjelaskan 

hasil dari penelitian yaitu Uji Chow, Uji Hausman, Uji Asumsi Klasik dan 

Uji Analisis Regresi Data Panel, Uji Kelayakan Model, Uji Hipotesis.  

BAB V: Kesimpulan yang menjelaskan ringkasan dari hasil penelitian 

yang dilakukan dan Rekomendasi terhadap penelitian selanjutnya untuk 

memperbaiki kesalahan-kesalahan pada penelitian ini 
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BAB V 

PENUTUP 

E. Simpulan 

Penelitian ini menemukan bahwa konflik agraria berfungsi sebagai 

moderasi dalam hubungan antara pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan 

kemiskinan: 

1. Hasil analisis uji t variabel pertumbuhan penduduk (𝑋1) terhadap 

kemiskinan (𝑌) berpengaruh positif dan tidak signifikan maka hipotesis 1di-

tolak 𝐻1, karena memiliki nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  1,3588 <  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,983 dan 

nilai 𝑆𝑖𝑔. = 0,1779 > 0,05. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa 

pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 

20 provinsi yang konflik agrarianya meledak sepanjang tahun 2018 – 2022. 

Berdasarkan model regresi dengan metode Fixed Effect, pengaruh 

pertumbuhan penduduk dengan kemiskinan adalah sebesar 0,038760 

sehingga pengaruh yang diberikan adalah positif. Peningkatan populasi 

dapat membantu atau menghalangi kemajuan. Karena peningkatan populasi 

yang tidak terkendali dapat merusak tujuan pembangunan ekonomi, seperti 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan tingkat 

kemiskinan, populasi suatu daerah memiliki dampak yang signifikan 

terhadap ekonominya. 

2. Hasil analisis uji t variabel pengangguran (𝑋2) terhadap kemiskinan (𝑌) 

adalah berpengaruh positif dan signifikan maka hipotesis 2 diterima 𝐻2,  

karena memiliki nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  3,025 >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,983 dan nilai 𝑆𝑖𝑔. =
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0,033 < 0,05. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pengangguran 

berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 20 provinsi yang konflik 

agrarianya meledak sepanjang tahun 2018 – 2022. Berdasarkan model 

regresi dengan metode Fixed Effect, pengaruh pengangguran dengan 

kemiskinan adalah sebesar 49.39811 sehingga pengaruh yang diberikan 

adalah positif. Tidak semua pengangguran buruk karena pengangguran 

terbuka didefinisikan dalam beberapa cara, termasuk orang yang mencari 

pekerjaan, penduduk yang merencanakan organisasi tetapi tidak mencari 

pekerjaan karena mereka yakin mereka tidak akan dapat memperoleh 

peluang kerja baru, dan mereka yang mencari pekerjaan. 

3. Hasil analisis uji t variabel pertumbuhan penduduk dan konflik agraria 

sebagai moderasi (𝑋1𝑍) terhadap kemiskinan (𝑌) positif dan tidak signifikan 

maka hipotesis 3 ditolak 𝐻3,( 𝑇𝑜𝑙𝑎𝑘) karena memiliki nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

 0,0150 <  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,983 dan nilai 𝑆𝑖𝑔. = 0,9880 > 0,05. Dapat 

disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk dan konflik pertanian tidak 

mempengaruhi kemiskinan di dua puluh provinsi di mana konflik pertanian 

terjadi antara tahun 2018 dan 2022. Berdasarkan model regresi pengaruh 

pertumbuhan penduduk dan konflik agraria sebagai moderasi adalah sebesar 

0.000000317 sehingga pengaruh yang diberikan adalah positif. 

Pertumbuhan penduduk dan konflik agraria sebagai moderasi tidak 

berpengaruh terhadap kemiskinan. Ketika pertumbuhan penduduk 

meningkat, demikian juga laju pemanfaatan lahan. 
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4. Hasil analisis uji t variabel pengangguran dan konflik agraria sebagai 

moderasi (𝑋2𝑍) terhadap kemiskinan (𝑌) berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan maka hipotesis 3 ditolak 𝐻4( 𝑇𝑜𝑙𝑎𝑘) karena memiliki nilai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  1,722 <  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,983 dan nilai 𝑆𝑖𝑔. = 0,0887 > 0,05. Maka 

dari itu, dapat disimpulkan bahwa pengangguran dan konflik agraria sebagai 

moderasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 20 provinsi 

yang konflik agrarianya meledak sepanjang tahun 2018 – 2022. 

Berdasarkan model regresi, pengaruh pengangguran dan konflik agraria 

sebagai moderasi adalah sebesar --0.04812 sehingga pengaruh yang 

diberikan adalah negatif. 

 

F. Saran 

1. Hasil menunjukkan bahwa pemberdayaan penduduk dan upaya 

pengembangan lapangan kerja diperlukan untuk mengatasi pengangguran.  

2. Keterlibatan ikut serta masyarakat dalam proses pembangunan lokal 

diperlukan untuk mempromosikan keberlanjutan dan keadilan, serta untuk 

meningkatkan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang 

penggunaan dan eksploitasi sumber daya alam. 

3. Perlunya pengembangan forum atau platform komunikasi untuk 

mendorong kolaborasi dan berbagi informasi antara pemerintah, sektor 

bisnis, LSM, dan masyarakat dalam upaya memperbaiki keadaan sosial 

dan ekonomi di daerah terdampak konflik agraria. 
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4. Dengan adanya program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat terkait konflik agraria dan dampaknya sehingga mendorong 

partisipasi aktif masyarakat dalam memecahkan konflik secara damai 

dan berkelanjutan. 

5. Perlu adanya program pendidikan dan pelatihan keterampilan guna 

meningkatkan kapasitas dan kualifikasi tenaga kerja lokal, menciptakan 

peluang pekerjaan baru. 
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