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ABSTRAK 

Nama  :   Angelina Putri Asnun 

Nim  :   90300117075 

Judul : Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks 

Pembangunan Gender, dan Rata-Rata Lama Sekolah 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan Rasio 

Gini Sebagai Variabel Intervening 

  

 Ketika membahas terkait konsep pembangunan ekonomi, permasalahan 

terkait pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan menjadi isu yang 

selalu menarik dan penting untuk dibahas, terutama di negara-negara berkembang 

seperti  Indonesia, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dianggap 

perlu untuk diperbaiki semaksimal mungkin. Oleh karena itu dilakukanlah 

penelitian yang hendak membahas terkait hal-hal apa saja yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui ketimpangan pendapatan. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan data yang diolah bersumber 

dari BPS Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode path analysis atau 

analisis jalur. Adapun hasil uji statistik menunjukkan bahwa tingkat pengangguran 

terbuka, indeks pembangunan gender, dan rata-rata lama sekolah secara parsial 

dan simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat pengangguran 

terbuka, indeks pembangunan gender, dan rata-rata lama sekolah secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap rasio gini, namun secara simultan berpengaruh 

terhadap rasio gini. 

 

Kata kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini, Tingkat Pengangguran 

Terbuka, Indeks Pembangunan Gender, Rata-Rata Lama 

Sekolah
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu pondasi dan 

kerangka kerja yang diterapkan dari tahun 2015-2030 agar mampu 

mengakomodasi berbagai masalah-masalah pembangunan secara lebih 

komprehensif (Tristananda, 2018). SDGs atau di Indonesia lebih dikenal dengan 

sebutan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) muncul dari persoalan terkait 

lingkungan yang mengalami penderitaan akibat dari eksploitasi sumber daya alam 

yang melampaui batas daya dukung, pertumbuhan jumlah penduduk yang 

semakin mengalami peningkatan, dan persoalan kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas tetapi dihadapkan pada sumber daya alam yang terbatas (Cahyandito, 

2010).  

Simanjuntak, (2017) menambahkan bahwa bumi saat ini sedang 

mengalami kesesakan dikarenakan pertumbuhan penduduk yang mengalami 

peningkatan sangat pesat, karena itu dilakukan percepatan ekonomi agar dapat 

menyokong berbagai kebutuhan manusia. Namun karena percepatan tersebutlah 

yang menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan tambahan seperti 

pengangguran dan  ketimpangan yang sangat tinggi dalam distribusi pendapatan. 

Sachs, (2015) pun menegaskan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan 

hakikatnya menjadi usaha dalam meningkatkan taraf hidup seseorang dan 

memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.  
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Kebaruan dari penelitian ini yaitu variabel yang diangkat berasal dari 

beberapa tujuan dalam SDGs berupa pertumbuhan ekonomi, ketimpangan 

pendapatan, tingkat pengangguran, indeks pembangunan gender, dan rata-rata 

lama sekolah. Sementara dalam beberapa studi yang penulis dapatkan persoalan 

terkait pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia di potret 

secara terpisah dengan Indikator dan lokasi terbatas, sedangkan penelitian ini 

mencoba untuk menganalisis lebih jauh kaitan antara beberapa variabel tersebut. 

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu variabel yang dapat digunakan 

dalam melihat perkembangan SDGs dari sektor ekonomi karena merupakan salah 

satu tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan dari pembangunan ekonomi suatu 

wilayah. Oleh karena itu, setiap daerah menetapkan target laju pertumbuhan yang 

tinggi dalam setiap perencanaan pembangunan daerahnya (Hamid,2017). 

Iswanto,(2015) memperjelas bahwa suatu perekonomian dapat dikatakan tumbuh 

dan berkembang jika tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada 

pencapaian masa sebelumnya. 

Dalam penelitian yang berbeda Kustono & Effendi, (2016) menjelaskan 

bahwa perekonomian di Indonesia tidak selalu dalam keadaan stabil, namun 

kebijakan yang selalu diterapkan agar menghasilkan perekonomian yang lebih 

baik justru memberikan efek berupa adanya momentum yang tidak terduga dan 

memperburuk perekonomian, seperti contohnya krisis ekonomi yang terjadi di 

Indonesia tahun 1997-1998 yang mengakibatkan ekonomi menjadi tidak stabil 

dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang terguncang hingga mencapai 

titik negatif. 
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Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui besaran angka pada Produk 

Domestik Bruto (PDB) secara nasional dan secara regional dilihat pada angka 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data BPS, tahun 2020 

perekonomian Indonesia mengalami goncangan yang cukup hebat, dikarenakan 

mengalami kontraksi sebesar 2,07%, dan apabila dilihat dari pertumbuhan PDB 

menurut lapangan usaha, banyak lapangan usaha yang mengalami penurunan 

pertumbuhan. Kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada transportsi dan 

pergudangan sebesar 15,04%, penyediaan terhadap akomodasi dan makan minum 

sebanyak 10,22%, jasa perusahaan 5,44%. Sedangkan untuk lapangan usaha yang 

masih mengalami pertumbuhan yang positif terdiri dari jasa kesehatan dan 

kegiatan sosial sebanyak 11,60%, Informasi dan komunikasi sebesar 10,58%, 

pengadaan air, pengelolaan terhadap sampah, limbah dan daur ulang sebesar 

4,94% dan lainnya. (Badan Pusat Statistik, 2020). 

Dilain sisi, berdasarkan gambar 1.1, laju pertumbuhan ekonomi 

Indonesia selama 5 tahun terakhir ini terus mengalami perubahan. Tercatat pada 

tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dan terhitung sebesar 

5,07% dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,03%. Pertumbuhan ekonomi yang 

paling tinggi sebesar 5,17% terjadi pada tahun 2018 namun pada tahun 2019 

kembali mengalami penurunan sebanyak 0,15% dan tercatat sebesar 5,02%, dan 

hal tersebut mengonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 

beberapa tahun berada dalam keseimbangan lunak (steady state) menurut teori 

Solow-Swan, dengan rata-rata pertumbuhan 5 % per-tahun (A. Kuncoro, 2020). 

Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, karena penurunan sangat tajam 
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terjadi pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 2,07% yang 

diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang membuat pertumbuhan ekonomi 

dari berbagai sektor mengalami penurunan, dan mengakibatkan Indonesia berada 

pada jurang resesi (Badan Pusat Statistik, 2020).  

Gambar 1.1 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2016-2020 

 

Sumber : BPS Indonesia, 2021 

Ditengah pertumbuhan ekonomi yang tidak pasti, persoalan terkait 

ketimpangan distribusi pendapatan (income inequality) juga menjadi masalah 

yang terus menyertai perekonomian Indonesia. Menurut Supriyantoro, (2005) 

menjadi suatu kewajaran jika ketimpangan selalu ada di semua negara, karena 

ketimpangan tidak dapat diberantas tetapi direduksi ke tingkat yang dapat diterima 

oleh suatu sistem sosial tertentu, sehingga keharmonisan dalam sistem tersebut 

dapat terjaga  seiring dengan pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi dan 

ketimpangan pendapatan memiliki kaitan yang erat dalam suatu proses 

pembangunan. Ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin melebar 

5,03 5,07 5,17 5,02 

-2,07 -3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

2016 2017 2018 2019 2020

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 



5 
 

 
 

umumnya disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki setiap 

daerah berbeda, serta pembangunan lebih terpusat pada daerah yang dianggap 

sudah maju (Arif, 2018; Retnosari, 2006) Hal tersebut diperkuat oleh pendapat 

Andrinof A. Chaniago yang mengatakan bahwa ketimpangan merupakan “buah 

dari pembangunan yang berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek 

sosial”, dan pandangan dari Budi Winarno yang mengatakan ketimpangan adalah 

suatu akibat dari terjadinya kegagalan pembangunan dalam memenuhi kebutuhan 

pisik dan psikis dari masyarakat di era globalisasi (Todaro, 2006).  

Di Indonesia sendiri, Sihombing, (2018) dalam penelitiannya mencatat 

bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai sebanyak 49% kekayaan 

nasional, dan 10 % orang terkaya mampu menguasai sekitar 77% dari total 

keseluruhan kekayaan nasional, dan hal tersebut membuktikan bahwa masih 

tingginya tingkat ketimpangan di Indonesia. Adapun salah satu indikator atau alat 

ukur yang digunakan dalam melihat ketimpangan pendapatan yaitu melalui indeks 

rasio gini. Angzila, (2020) menegaskan apabila indeks rasio gini semakin tinggi, 

maka jarak ketimpangan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan 

masyarakat yang berpenghasilan rendah juga akan semakin tinggi. masyarakat 

yang berpenghasilan tinggi semakin sejahtera, dan masyarakat yang 

berpenghasilan rendah semakin merasa kekurangan. 

Jika dilihat 5 tahun terakhir indeks rasio gini Indonesia tidak mengalami 

perubahan  yang cukup signifikan, terlihat dari gambar 1.2 yang merefleksikan 

bahwa dari tahun 2016 indeks rasio gini sebesar 0,394, pada tahun 2017 cukup 

mengalami penurunan mejadi 0,391, tahun 2018 sebesar 0,384, hingga tahun 2019 
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terus mengalami penurunan menjadi sebesar 0,380, namun pada tahun 2020 

kembali mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 0,385. Hal 

tersebut memperlihatkan bahwa sampai saat ini ketimpangan pendapatan 

Indonesia masih perlu diatasi sebaik mungkin (BPS, 2020). 

Gambar 1.2 

Indeks Rasio Gini Indonesia 2016-2020 

 

Sumber: BPS Indonesia, 2021 

Secara nasional, angka rasio gini dari bulan September 2014 hingga 

September 2019 telah mengalami penurunan, dan hal itu memperlihatkan bahwa 

telah terjadi perbaikan pemerataan di Indonesia. Namun pada bulan Maret 2020 

hingga September 2020 kembali mengalami kenaikan dikarenakan adanya 

pandemi Covid-19. Bulan september 2020, menunjukkan bahwa rasio gini 

Indonesia sebesar 0,385. Angka tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

sebanyak 0,004 poin dibanding dengan rasio gini pada bulan Maret 2020 yang 

hanya sebesar 0,381, dan juga meningkat sebesar 0,005 poin dibanding pada bulan 

September 2019 yang sebesar 0,380 (Badan Pusat Statistik, 2020). Apabila dilihat 

menurut daerah, rasio gini bulan September 2020 di wilayah perkotaan adalah 
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0,399. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 0,006 poin 

dibandingkan pada Maret 2020 sebesar 0,393, naik 0,008 poin dibandingkan 

bulan September 2019 sebanyak 0,391. Sedangkan untuk wilayah pedesaan, rasio 

gini September 2020 sebesar 0,319, hal itu mengalami kenaikan sebesar 0,002 

poin dari bulan Maret 2020 sebelumnya yang sebesar 0,317, dan naik 0,004 poin 

dibanding dengan kondisi pada bulan September 2019 yang tercatat sebesar 0,315 

(Badan Pusat Statistik, 2020).  

Pengangguran juga merupakan salah satu faktor penting yang menjadi 

masalah utama terkait permasalahan pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator 

yang digunakan dalam melihat hal tersebut yaitu dari Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) dan seringkali digunakan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah 

dalam bidang ketenagakerjaan. Masalah terkait pengangguran pada dasarnya tidak 

dapat dihindari. 

Astuti et al., (2019) juga menjelaskan bahwa Indonesia menjadi salah 

satu negara berkembang dengan permasalahan pengangguran yang cukup 

mengkhawatirkan, dan jika masalah tersebut tidak diatasi akan menghasilkan 

kerawanan sosial.  (Angzila, 2020; Latifah et al., 2017) pun dalam penelitiannya 

mengatakan salah satu yang menjadi penyebab dari semakin banyaknya 

pengangguran disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk yang tidak 

diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja, oleh karena itu pemerintah dituntut 

untuk melakukan suatu program yang dapat mengatasi masalah tersebut. 

Berdasarkan data dari BPS tahun 2020, pada Agustus tercatat TPT 

Indonesia sebesar 7,07 persen. Dari 100 orang pekerja, terdapat sekitar 7 orang 
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menganggur, dan pada bulan tersebut TPT mengalami peningkatan sebesar 1,84 

% poin dibandingkan Agustus 2019. Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki 

pada bulan Agustus 2020 sebesar 7,46% naik 2,22% poin dibanding Agustus 2019 

sebesar 5,24%. Untuk TPT perempuan pada bulan Agustus 2020 sebesar 6,46% 

mengalami kenaikan 1,24% poin dari bulan Agustus 2019 yang hanya sebesar 

5,22%. Sedangkan dilihat dari daerah tempat tinggal, TPT untuk daerah perkotaan 

pada bulan Agustus 2020 sebesar 8,98% dan pedesaan sebesar 4,71%. Mengalami 

kenaikan 2,69% daerah perkotaan dan 0,79% daerah pedesaan dibanding bulan 

Agustus 2019 yang hanya sebesar 6,29% perkotaan dan 3,92% pedesaan. 

Gambar 1.3 

Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia 2016-2020 

 

Sumber: BPS Indonesia, 2021 

Terlihat pada gambar 1.3, tingkat TPT Indonesia terus mengalami 

perubahan, dimana pada tahun 2016 sebesar 5,61%, tahun 2017 sebesar 5,50%, 

tahun 2018 sebanyak 5,30% dan tahun 2019 sebesar 5,23%, Mengalami 

penurunan secara berturut-turut selama 4 tahun terakhir, namun mengalami 

kenaikan yang cukup pesat pada tahun 2020 hingga mencapai 7,07% (Badan 
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Pusat Statistik, 2020a). Hal tersebut membuktikan bahwa kebijakan pemerintah 

terkait penanggulangan pengangguran belum berjalan dengan baik dan dibutuhkan 

strategi baru untuk mengatasi persoalan tersebut. 

Selain masalah pengangguran, persoalan yang berkaitan dengan 

ketimpangan genderpun menjadi salah satu masalah yang harus diberantas. 

Kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan 

yang dicanangkan oleh PBB. Megawangi, (2005) dalam bukunya mengatakan 

bahwa di Indonesia untuk meraih kesetaraan gender sempurna sangat sulit 

terealisasi disebabkan oleh masalah kultur dan kebiasaan yang melekat dalam diri 

masyarakat. Ketimpangan gender yang terjadi pada dasarnya dapat dilihat dari 

indeks pembangunan gender, yang didalamnya terdapat indikator-indikator dalam 

menilai ketimpangan gender di berbagai bidang. Sejalan dengan itu Arora, (2012) 

dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam dunia kerja, perempuan lebih 

banyak terjun didalam sektor informal karena dalam pekerjaan tersebut tidak 

memerlukan berbagai keahlian khusus, namun karena hal itulah yang 

menyebabkan perempuan cenderung memiliki pekerjaan yang berpendapatan 

rendah. Didalam sektor informal perempuan diaggap menerima upah yang rendah 

karena memiliki riwayat pendidikan yang rendah pula (Harahap, 2014). 

Berdasarkan gambar 1.4, menunjukkan bahwa indeks pembangunan 

gender Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 90,82%  hingga 

2019 sebesar 91,07%, hal tersebut mengindikasikan terjadinya perbaikan 

pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses berbagai 

lini kehidupan. Namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan walaupun 
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tidak secara tajam menjadi 91.06% (BPS, 2020). untuk itulah pemerintah perlu 

untuk menetapkan suatu kebijakan dan melakukan suatu tindakan agar 

pembangunan gender di Indonesia menjadi lebih baik (BPS, 2020). 

Gambar 1.4 

Indeks Pembangunan Gender Indonesia 2016-2020 

  

Sumber: BPS Indonesia, 2021 

Pendidikan juga menjadi unsur yang penting dalam melihat 

permasalahan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Dalam hal ini, 

peneliti menggunakan rata-rata lama sekolah sebagai variabel karena merupakan 

salah satu indikator dalam mengukur indeks pembangunan manusia di bidang 

pendidikan. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun bagi 

penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dan diasumsikan secara normal 

bahwa rata-rata lama sekolah di suatu wilayah dihitung untuk usia 25 tahun keatas 

dengan asumsi bahwa usia 25 tahun jenjang pendidikan telah ditempuh. 

Nugraheni & Sudarwati, (2021) mengatakan bahwa pada kelompok 

tertentu dalam masyarakat masih banyak yang mengabaikan pentingnya 

pendidikan. Pendidikan tidak dianggap sebagai kewajiban melainkan hanya 
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sebagai keterpaksaan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa ukuran 

keberhasilan dilihat dari kemampuan ekonominya, dan keberhasilan ekonomi bisa 

didapat bahkan tanpa adanya pendidikan. Realitasnya pendidikan sangat berperan 

penting dalam  pertumbuhan dan pembangunan ekonomi karena menjadi wadah 

untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menunjang 

pembangunan. 

Namun berdasarkan gambar 1.5, selama 5 tahun terakhir persentase rata-

rata lama sekolah (RLS) di Indonesia mengalami peningkatan, dari tahun 2016 

sebesar 9,12% meningkat menjadi 9,19% di tahun berikutnya, dan pada tahun 

2020 tercatat bahwa RLS sebesar 9,55%. Hal ini mengindikasikan bahwa 

terjadinya perbaikan pendidikan di Indonesia selama 5 tahun terakhir ini.  

 

Gambar 1.5 

Rata-Rata Lama Sekolah Indonesia 2016-2020 

 

Sumber: BPS Indonesia 2021 

Di Indonesia sendiri, Widodo, (2015) dalam penelitiannya melihat bahwa 
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manusia masih sekedar wacana dikarenakan berdasarkan dari hasil pencapaiannya 

sekarang ini masih jauh dari harapan dan target yang telah ditentukan. 

Berdasarkan data dari pemetaan Kemendikbud melihat bahwa layanan pendidikan 

Indonesia masih rendah dengan kategori kelayakan hanya mencapai 25% saja. 

Dan juga permasalahan terkait SDM menjadi suatu hal yang kompleks bagi 

pendidikan Indonesia, dikarenakan banyaknya lulusan pendidikan formal yang 

tidak mampu terserap dalam dunia kerja dan akhirnya menjadi pengangguran, dan 

salah satu penyebabnya yaitu ketidaksesuaian kompetensi SDM dengan pasar 

tenaga kerja.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat 

topik penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks 

Pembangunan Gender, dan Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Indonesia dengan Rasio Gini sebagai Variabel Intervening”. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap rasio gini di Indonesia? 

2) Apakah indeks pembangunan gender berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap rasio gini di Indonesia? 

3) Apakah rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

rasio gini di Indonesia? 

4) Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? 
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5) Apakah indeks pembangunan gender berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? 

6) Apakah rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia? 

7) Apakah rasio gini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia? 

8) Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi melalui rasio gini di Indonesia? 

9) Apakah indeks pembangunan gender berpengaruh positif dan signifikan  

terhadap pertumbuhan ekonomi melalui rasio gini di Indonesia? 

10) Apakah rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui rasio gini di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut:  

1) Untuk mengetahui apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap rasio gini di Indonesia 

2) Untuk mengetahui apakah indeks pembangunan gender berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap rasio gini di Indonesia. 

3) Untuk mengetahui apakah rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap rasio gini di Indonesia. 

4) Untuk mengetahui apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia 
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5) Untuk mengetahui apakah indeks pembangunan gender berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia  

6) Untuk mengetahui apakah rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia  

7) Untuk mengetahui apakah rasio gini berpengaruh negatif dan signifikan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

8) Untuk mengetahui apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui rasio gini di 

Indonesia. 

9) Untuk mengetahui apakah indeks pembangunan gender berpengaruh positif 

dan signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi melalui rasio gini di 

Indonesia. 

10) Untuk mengetahui apakah rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui rasio gini di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1) Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi 

terhadap para peneliti yang tertarik terhadap penelitian yang sejenis, serta 

dapat membuka wawasan dan menambah pengetahuan bagi para pembaca 

yang tertarik dengan topik ini, sehingga dapat memicu adanya penelitian 

selanjutnya dengan tema yang sama. 

2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pemerintah maupun pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan 
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yang berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka, pembangunan gender, 

rata-rata lama sekolah, rasio gini dan pertumbuhan ekonomi.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIK 

A. Landasan Teori 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan sebuah 

kesepakatan dunia yang diberlakukan selama 15 tahun untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat global dan menjadi sebuah tindakan yang transformatif 

bersifat ambisius dari MDGs. Konsep pembangunan berkelanjutan diartikan 

sebagai “pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa perlu 

mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan 

mereka sendiri”. SDGs memiliki 5 prinsip yang menjadi dasar dalam 

menyeimbangkan dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan yaitu 

bumi, kemakmuran, manusia, kerjasama, dan perdamaian. Prinsip inilah yang 

menghasilkan 17 tujuan dan 169 sasaran didalamnya yang tidak mungkin untuk 

dipisahkan dikarenakan mempunyai keterkaitan yang erat dan menjadi arah dalam 

mencapai kehidupan manusia yang seimbang (Setianingtias et al., 2019). 

Adapun tujuan tersebut adalah (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa kelaparan, 

(3) kehidupan sehat dan sejahtera, (4) pendidikan berkualitas, (5) kesetaraan 

gender, (6) air bersih dan sanitasi layak, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) 

pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) industri, inovasi dan infrastruktur, 

(10) berkurangnya kesenjangan, (11) kota dan pemukiman berkelanjutan, (12) 

konsumsi dan produksi berkelanjutan, (13) penanganan perubahan iklim, (14) 

ekosistem lautan, (15) ekosistem daratan, (16) perdamaian keadilan, dan 

kelembagaan yang tangguh, (17) kemitraan untuk mencapai tujuan (BPS, 2014).  
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Tujuan pembangunan berkelanjutan juga menekankan pada kunci 

penyelesaian masalah yaitu terwujudnya hak asasi manusia yang pelaksanaannya 

harus bermanfaat bagi semua  orang, terutama kelompok rentan dan penyandang 

disabilitas. Prinsip ini disebut “No One Left Behind” yang berarti tidak ada 

seorangpun yang tertinggal. Untuk itu, Indonesia menggunakan prinsip 

inklusivitas dengan melibatkan pemerintah dan parlemen, akademisi dan pakar, 

dermawan dan pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, dan media dengan tetap 

fokus pada masyarakat rentan dan disabilitas (Surya, 2018). 

Semua sektor masyarakat ataupun kelembagaan terlibat penuh dalam 

konsep pembangunan berkelanjutan ini, menjalankan tugasnya, namun tetap 

saling terkait. Misalnya, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah di semua 

tingkatan adalah merumuskan kebijakan dan peraturan, merumuskan rencana dan 

alokasi anggaran, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan hasil. 

Fungsi DPR adalah mengawasi anggaran dan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan dalam 

menyebarluaskan dan mengadvokasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 

meningkatkan kesadaran dan menyebarluaskan info tentang program dari SDGs 

ini, sedangkan pelaku dan sektor usaha ikut serta dalam memantau dan 

mengevaluasi program Sustainable Development Goals. Adapun konsep 

Sustainable Development Goals ini berkaitan dengan teori ekonomi kelembagaan 

yang dikemukakan oleh beberapa ahli (Elobeid, 2012).  

Veblen (1857-1929) merupakan pemikir dalam aliran ekonomi 

kelembagaan lama yang berpendapat bahwa lingkungan fisik dimana manusia 
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bertempat tinggal akan sangat mempengaruhi perspektif setiap individu dalam 

melihat dunia dan bertindak. Individu yang tinggal dalam lingkungan yang sesuai 

untuk bekerja, maka ia akan memiliki semangat kerja yang kuat. Teori 

kelembagaan dari Veblen inipun pada dasarnya berangkat dari kritikan terhadap 

ekonomi klasik/neoklasik terkait peran aspek-aspek non-ekonomi dalam 

meningkatkan perekonomian. Veblen beranggapan bahwa faktor-faktor sejarah, 

sosial dan kelembagaan memiliki pengaruh dalam membangun struktur ekonomi, 

dan bagi Veblen keadaan dan lingkungan inilah yang dia sebut dengan institusi 

(Santosa, 2010).  

Hal ini sejalan dengan konsep SDGs yang dikembangkan dunia, yang 

menganggap bahwa setiap pembangunan ekonomi harus dilihat dan 

dipertimbangan dari berbagai perspektif, baik lingkungan, sosial, politik, hukum 

dan lainnya. Rutherford, (2001) menambahkan bawa ekonomi kelembagaan lama 

melihat lembaga tidak hanya memberikan batasan, tetapi juga memberi dorongan 

kepada setiap individu dalam berperilaku. Lembaga dianggap mampu membentuk 

nilai dan pilihan dari setiap individu dalam lingkungannya. 

Santosa, (2010) menambahkan bahwa teori neoklasik tidak dapat 

digunakan dalam suatu negara dikarenakan banyak paham yang dianggap 

menyesatkan dan mempersulit rakyat, sehingga campur tangan pemerintah berupa 

penetapan kebijakan sangat diperlukan agar perekonomian dapat lebih 

berkembang dengan tingkat kesejahteraan yang relatif merata. 

Sedangkan pemikiran dari aliran klasik, Adam Smith beranggapan bahwa 

tanpa adanya campur tangan dari siapapun, pasar akan mengatur dirinya sendiri 
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yang kemudian diistilahkan sebagai prinsip kebebasan pasar, dimana ia 

menyatakan bahwa dengan mengaplikasikan pasar bebas maka sumber daya akan 

teralokasi secara efektif. Smith juga menolak akan adanya campur tangan 

pemerintah dalam mengatur perekonomian baik itu berupa aturan yang baik 

sekalipun, dan dalam melihat perekonomian, Adam Smith mengabaikan hal-hal 

sifatnya non-ekonomi.  

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan Ekonomi merupakan proses kenaikan dari suatu output 

dalam memproduksi barang dan jasa dengan durasi yang panjang (Boediono, 

1999). Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator krusial dalam menganalisis 

terkait pembangunan ekonomi dan juga untuk mengukur tingkat kesejahteraan 

suatu negara. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan 

masyarakat juga akan mengalami peningkatan dan berakibat bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan 

ekonomi secara makro yaitu menggunakan nilai dari Produk Domestik Bruto 

(PDB). PDB menjadi alat ukur yang digunakan karena didasarkan pada tujuan 

dari PDB yaitu dengan meringkas berbagai kegiatan ekonomi dengan 

menggunakan nilai mata uang tunggal pada periode tertentu, dan mengukur total 

pendapatan dan pengeluaran nasional, serta arus output barang dan jasa dalam 

suatu perekonomian (Mankiw, 2007). 

Ketika membahas implementasi pembangunan, strategi yang diambil 

dalam melaksanakan pembangunan yaitu dengan menciptakan laju pertumbuhan 
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ekonomi yang pesat dengan harapan bahwa akan terjadi fenomena atau teori efek 

menetes ke bawah (trickle down effect) yang pertama kali diperkenalkan oleh 

ekonom Albert Hirschman, dimana dengan dasar tersebut akan terjadi 

pertumbuhan ekonomi baik dari sisi penawaran maupun permintaan dan kemudian 

akan berakibat terhadap pemerataan pendapatan, namun ternyata di Indonesia 

konsep dasar tersebut tidak dapat terjadi. Trickle down effect yang diharapkan 

mampu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tidak terjadi, dan berakibat 

terhadap pertumbuhan tinggi menciptakan ketimpangan yang tinggi pula Myrdal 

(dalam Kuncoro, 2000). (Sihombing, 2018) dalam penelitiannyapun menjelaskan 

bahwa program SDGs terkait pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu program 

utama pemerintah saat ini, namun program tersebut masih bersifat terpusat dan 

tidak menyentuh seluruh wilayah dan hal tersebut berakibat pada ketimpangan 

yang semakin melebar. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi sendiri dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut :  

   
           

      
        

Dimana : 

PE : Pertumbuhan Ekonomi 

PDB : Produk Domestik Bruto 

T : Periode Tertentu 

t-1 : Periode Sebelumnya 

Pertumbuhan ekonomi hakikatnya menjadi suatu pembahasan yang telah 

lama dibahas oleh berbagai ahli, beberapa ahli yang membahas terkait teori 
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pertumbuhan ekonomi antara lain Adam Smith seorang yang digelari bapak 

ekonomi menjelaskan bahwa ada 2 faktor utama yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan 

penduduk. Adam Smith beranggapan bahwa dengan bertambahnya jumlah 

penduduk, maka pasar akan mengalami perluasan dan dapat memicu terjadinya 

sepesialisasi, yang kemudian dapat mendorong kemajuan dari teknologi dan 

pertumbuhan ekonomi. (M. P & Smith, 2006).  

David Ricardo sendiri memiliki pendapat yang berbeda dengan Adam 

Smith, menurut Ricardo pertumbuhan penduduk yang semakin besar dapat 

menyebabkan tenaga kerja meningkat dan hal tersebut dapat mengakibatkan 

penurunan upah bagi setiap tenaga kerja, dimana hanya mampu memenuhi biaya 

hidup minimum sehingga berakibat pada perekonomian yang bersifat stagnan. 

Adapun pandangan dari teori Neoklasik yaitu Solow Swan menjelaskan 

bahwa pertumbuhan dapat terjadi dengan melakukan akumulasi modal dalam 

jangka yang panjang. Namun karena hal tersebut, suatu negara dapat mengalami 

keadaan “Steady state” dalam jangka yang panjang pula, yang artinya mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Selain itu, model pertumbuhan ini 

menyatakan bahwa negara terbelakang pada suatu waktu akan mengalami 

perkembangan dan mengejar ketertinggalan dikarenakan modal akan mengalir 

dari negara maju yang menawarkan keuntungan yang lebih tinggi atas investasi, 

dan kemudian mengakibatkan konvergensi ekonomi (M. P & Smith, 2006). 

Namun dilain sisi, pandangan Solow-Swan tersebut berbeda dengan teori 

dari Theodore W Schultz. Schultz menegaskan bahwa selain mesin ataupun 
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teknologi, manusia juga bisa dikatakan sebagai modal, yang kemudian 

diistilahkan sebagai modal manusia (human capital) dimana pendidikan, 

pengetahuan dan keterampilan menjadi satu bagian dari bentuk modal manusia 

tersebut. 

Sampai saat ini para teoritikus masih melakukan kajian terkait konsep 

pertumbuhan ekonomi, mereka mengatakan bahwa hakikatnya pertumbuhan 

ekonomi tidak hanya diukur melalui tingkat PDB atau PDRB saja, namun juga 

harus mempertimbangkan hal yang sifatnya inmaterial seperti kepuasan, 

kebahagiaan, rasa aman dan ketentraman yang dirasakan oleh setiap individu 

(Arsyad, 1999). Hal tersebut diperkuat oleh Prof. Bauer yang menjelaskan bahwa 

penentu utama dari suatu pertumbuhan ekonomi yaitu kualitas, kecakapan, bakat, 

adat, nilai, tujuan dan motivasi, serta struktur politik dan kelembagaan (Jhingan, 

2013). 

Dalam Islam, upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak dapat 

terlepas dari campur tangan manusia yang dianggap sebagai khalifah atau 

pemimpin di bumi, bahkan manusia dipandang sebagai makhluk paling tinggi 

derajatnya diantara makhluk lain di muka bumi. Hal tersebut terdapat dalam Q.S. 

Al-Baqarah ayat 30. 

                              

                        

    

Terjemahnya : 
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Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) 

di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 

menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji 

Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya 

Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 

 

Tafsiran ayat tersebut menjelaskan sebuah makna bahwa Allah SWT, 

memberikan amanah kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Khalifah sendiri 

berarti menggantikan dan menguasai, dimana makna dari menggantikan yaitu 

Allah menjadikan manusia sebagai penggantinya dalam mengolah bumi dan juga 

mensejahterakannya. Manusia bertugas untuk mencari potensi dan sumber daya di 

bumi dan mengolahnya sebaik mungkin agar dapat digunakan dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. 

2. Rasio gini 

Ketimpangan diartikan sebagai suatu bentuk keadaan dimana adanya 

perbedaan pendapatan antara setiap individu dalam suatu wilayah akibat 

dipengaruhi oleh produktivitasnya. Umumnya ketimpangan pendapatan terjadi  

dalam suatu negara atau wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi. ketimpangan ini membuktikan bahwa sebagian besar penduduk hanya 

mampu menikmati pendapatan yang rendah, sedangkan pendapatan yang tinggi 

dinikmati oleh masyarakat tertentu saja (Latifah et al., 2017). 

Rasio Gini, Indeks Gini, atau Koefisien Gini adalah alat ukur 

ketimpangan agregat yang dikembangkan oleh statistikus berkebangsaan Italia 

yang bernama Corrado Gini dan kemudian dipublikasikan tahun 1912.  

Ketimpangan pendapatan pada dasarnya yaitu keadaan dimana tidak meratanya 
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distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat.  Gini Rasio dinyatakan 

dalam bentuk angka dari 0 sampai 1, jika Rasio Gini nya 0 berarti kesetaraan 

menjadi sempurna, dan apabila bernilai 1 maka ketimpangannya yang sempurna 

(M. P & Smith, 2006). 

Menurut Badan Pusat Statistik, Rasio Gini berpedoman pada Kurva 

Lorenz, yaitu suatu kurva pengeluaran kumulatif dimana membandingkan antara 

distribusi dari variabel tertentu misalnya pendapatan dengan distribusi uniform 

(seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Rasio Gini dianggap 

sebagai indikator derajat keadilan suatu negara dikarenakan memiliki peranan 

dalam membantu pemerintah terkait menganalisis tingkat kemampuan ekonomi 

suatu masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2021b). Rumus menghitung nilai Rasio 

Gini menurut BPS yaitu: 

     ∑     (         )

 

   

 

Keterangan: 

GR : Rasio Gini 

fpi : Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i 

Fci : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas 

pengeluaran ke –i 

Fci-1 : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas 

pengeluaran ke (i – 1). 
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Selain rasio gini, ada dua indikator yang bisa digunakan untuk 

mendukung hasil yang tepat ketika melakukan pengukuran tingkat ketimpangan 

distribusi pendapatan, yaitu Indeks Williamson dan Hipotesis Kuznet. 

1) Indeks Williamsom 

Indeks Williamson menjadi indikator yang dapat digunakan dalam 

menghitung besaran tingkat penyimpangan pendapatan. Indeks ini menganalisa 

hubungan antara tingkat kesenjangan atau ketimpangan dengan perkembangan 

ekonomi suatu wilayah, yang kemudian menjelaskan bahwa semakin besar nilai 

yang dapat dihasilkan baik lingkup nasional maupun regional, maka kemungkinan 

tingkat kesenjangan atau ketimpangan akan semakin besar (Angzila, 2020). 

Formula dari perhitungan Indeks Williamson yaitu : 

   
√∑(    )     

 
 

Keterangan: 

IW : Indeks Williamson 

Yi : PDRB perkapita 

Y : PDRB perkapita (Provinsi) 

Fi : Jumlah penduduk (kabupaten/kota) 

Dalam Indeks Williamson, menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan 

yang tidak sama dalam lingkup regional dapat dilihat dari awal pembangunannya. 

Apabila tingkat pembangunan semakin merata, maka pertumbuhan semakin baik. 

Nilai Indeks Williamson berkisar antara 0-1 (positif), jadi jika semakin mendekati 
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angka satu maka tingkat kesenjangan suatu daerah akan semakin tinggi dan jika 

semakin mendekati angka nol tingkat ketimpangan menjadi semakin rendah. 

2) Hipotesis Kuznets 

Hipotesis ini ditemukan oleh Simon Kuznets yang mengungkapkan 

teorinya dalam bentuk kurva U terbalik (interved U curved), menurutnya awal 

mula pembangunan, distribusi pendapatan tidak atau bahkan sepenuhnya belum 

merata, namun pada saat telah mencapai tingkat pembangunan tertentu, maka 

pendapatan yang diterima akan mengalami pemerataan, namun kemudian akan 

mengalami penurunan kembali. (M. Kuncoro, 2000). 

 

 

 

 

 

Dalam kurva memperlihatkan terkait tahap awal pembangunan, tendensi 

dalam mengejar pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi tingkat kesenjangan 

distribusi pendapatan bertambah besar. Nilai ratio gini diatas  0,5 diartikan 

sebagai patokan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara atau 

daerah tergolong tinggi dan semakin tidak mengalami pemerataan. Sedangkan 

nilai ratio gini yang berada pada angka 0,2 sampai 0,3 mengartikan bahwa 

ketimpangan pendapatan relatif merata di segala lapisan masyarakat. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa apabila nilai ratio gini berjalan menuju angka satu, maka 

tingkat ketimpangan pendapatan semakin tinggi, begitupun sebaliknya apabila 

PDB Perkapita 

0,6 

0,4 

0,2 

Ratio Gini 
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mendekati angka nol maka tingkat ketimpangannya cukup rendah atau bahkan 

merata ke semua lapisan masyarakat. 

Todaro, M. P & Smith, (2006) menjelaskan bahwa ketimpangan 

pendapatan akan menyebabkan beberapa hal yaitu ketimpangan pendapatan yang 

ekstrim akan menyebabkan terjadinya inefisiensi ekonomi, akan melemahkan 

stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan pendapatan umumnya dianggap 

tidak adil. (Alesina & Rodrik, 1994) juga menegaskan bahwasanya ketimpangan 

pendapatan akan membuat pertumbuhan menjadi terhambat, dikarenakan 

ketimpangan dapat menyebabkan kebijakan redistribusi pendapatan menjadi 

mahal. 

Kuznet dalam teorinyapun menyampaikan bahwa kurva U terbalik 

merupakan bentuk ketimpangan dimana pada tahap awal, pertumbuhan akan 

meningkat namun kembali mengalami penurunan pada titik tertentu. Kuznet juga 

menjelaskan bahwa dalam proses pertumbuhan ekonomi, perekonomian akan 

mengalami perubahan, yaitu pada tahap awal sektor pertanian akan mendominasi 

pertumbuhan ekonomi, namun semakin berjalan akan mengalami peningkatan dan 

peran sektor non-pertanian akan semakin meningkat sejalan dengan peningkatan 

pertumbuhan ekonomi.  

Dalam teori yang berbeda Karl Marx memberikan pernyataan bahwa 

ketimpangan pendapatan berkaitan dengan dua golongan yang berlawan yaitu 

golongan kapitalis dan proletariat. Golongan kapitalis adalah sekumpulan 

masyarakat yang menguasai berbagai alat produksi dan memiliki modal yang 

berlimpah, sedangkan golongan proletar merupakan masyarakat yang selalu 
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bekerja untuk memenuhi kebutuhan kaum kapitalis dan dianggap sebagai kaum 

yang selalu ditindas dalam dunia kerja. Menurut Karl Marx,  kedua golongan ini 

muncul sebagai akibat dari kepemilikan alat-alat produksi yang tidak merata. 

Karena hal tersebutlah yang mengakibatkan pendapatan menjadi tidak merata dan 

kemudian memunculkan istilah masyarakat kaya dan miskin. 

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

Istilah pengangguran selalu dikaitkan dengan angkatan kerja. Pada 

dasarnya angkatan kerja dapat digolongkan menjadi dua yaitu (1) Bekerja, 

individu yang mempunyai pekerjaan dan dapat memperoleh pendapatan, (2) Tidak 

bekerja, individu yang tidak memiliki pekerjaan apapun, namun berusaha untuk 

mencari pekerjaan. Dalam kajian kependudukan (demografi), pengangguran 

termasuk ke dalam kelompok angkatan kerja (Sukirno, 2004). 

Dalam Islam, mayoritas manusia dianggap berusaha mencari 

kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, oleh karena itu, kebanyakan orang 

berlomba-lomba mencari kerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi 

bahagia. Allah dalam firmannya Q.S Al-Ahqaf ayat 19 menjelaskan 

                      

Terjemahnya : 

“Dan bagi masing-masing mereka (jin dan manusia akan memperoleh) 

derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah 

mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang 

mereka tiada dirugikan”. 

 

Dari ayat diatas menjelaskan suatu bentuk bahwa ketika seseorang 

mencari kerja ataupun mendapatkan kerja, maka hasil dari pekerjaan tersebut akan 
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berdampak pada dirinya dan menegaskan bahwa imbalan dari pekerjaan yang 

dilakukannya akan sesuai porsinya. 

Menurut Mankiw, (2007), pengangguran merupakan masalah yang 

bersifat makro dan mempengaruhi masyarakat secara langsung. Umumnya setiap 

individu, ketika kehilangan pekerjaan maka standar kehidupannya akan menurun 

dan mengalami tekanan psikologis. Oleh sebab itu, pengangguran menjadi 

masalah krusial yang harus diatasi oleh pemerintah. Pengangguran atau sering 

juga disebut tuna karya menjadi sebutan untuk setiap orang yang tidak memiliki 

pekerjaan sama sekali, mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama 

seminggu, atau individu yang sedang berusaha mendapat pekerjaan layak. Jumlah 

dari pencari kerja atau jumlah angkatan kerja  yang tidak sebanding dengan 

jumlah lapangan kerja biasanya menjadi penyebab dari pengangguran (Amalia, 

2014) .  

Pada dasarnya, para ahli ekonomi mencoba melihat eksistensi dari 

pengangguran dari perspektif teori mikro ekonomi. Walaupun pada hakikatnya 

belum ada teori yang mampu untuk diterima secara umum, tetapi banyak analisis 

yang memiliki kesimpulan bahwa pengangguran terjadi diakibatkan oleh upah 

yang tidak cukup fleksibel dalam menyeimbangkan pasar (Samuelson & 

Nordhaus, 1991). 

Dalam pandangan teori klasik, menjelaskan bahwa pengangguran 

merupakan persoalan yang selalu mengikuti setiap negara dan terjadi karena 

adanya pengalokasian sumber daya yang tidak tepat. Namun hal tersebut dapat 
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dicegah dengan menggunakan unsur penawaran dan mekanisme harga untuk 

menciptakan permintaan yang kemudian akan menyeraap semua penawaran.  

Sedangkan Keynes menganggap bahwa pengangguran terjadi sebagai 

akibat dari permintaan agregat yang cukup rendah. Oleh karena itu menurut 

Keynes apabila menggunakan mekanisme pasar maka tenaga kerja akan 

meningkat dan upah mengalami penurunan yang kemudian menurunkan 

kemampuan masyarakat dalam membeli barang-barang dan akhirnya produsen 

mengalami kerugian yang berakibat pada pemangkasan tenaga kerja. Oleh karena 

itu, Keynes beranggapan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam mengatasi 

hal tersebut dengan cara tetap mempertahankan pendapatan masyarakat, sehingga 

tidak menciptakan resesi yang akhirnya dapat berakibat terhadap timbulnya 

pengangguran. 

Jenis-jenis pengangguran sendiri terdiri atas pengangguran konjungtor, 

yaitu pengangguran yang timbul dikarenakan oleh perubahan dalam kegiatan 

perekonomian, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang muncul 

dikarenakan terjadinya perubahan struktur dan kegiatan dalam perekonomian 

seperti kemajuan teknologi yang mengakibatkan penggunaan tenaga kerja 

semakin berkurang, pengangguran normal, yaitu suatu istilah bagi pengangguran 

yang timbul karena perekonomian yang mengalami peningkatan dan penggunaan 

tenaga kerja akan mencapai batas maksimum, serta pengangguran terbuka, yaitu 

penduduk yang masuk dalam usia kerja namun belum memiliki pekerjaan apapun, 

dan masih mencari pekerjaan (Palindangan & Bakar, 2021). 
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Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator yang dapat digunakan 

dalam mengukur tenaga kerja yang tidak mampu terserap di pasar kerja dan 

sekaligus merepresentasikan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

TPT = (pencari kerja/ angkatan kerja) X 100% 

TPT hakikatnya digunakan sebagai gambaran dalam mengevaluasi 

keberhasilan dari pembangunan ekonomi. Besar kecilnya tingkat pengangguran 

pada dasarnya tidak terlepas dari faktor terkait kesempatan kerja yang didapatkan 

oleh masyarakat, ketika penduduk dengan umur diatas 15 tahun kurang terserap 

dalam dunia kerja maka hal itu sering kali disebabkan oleh sedikitnya lapangan 

pekerjaan atau rendahnya kualitas sumber daya manusia. 

4. Indeks Pembangunan Gender 

Menurut WHO, gender merupakan perilaku, peran, kegiatan, dan atribut 

yang dianggap layak untuk laki-laki dan perempuan. Gender mengacu pada peran 

dari kontribusi sosial, perilaku dan harapan yang dipelajari yang berkaitan dengan 

laki-laki dan perempuan. Eitzen menjelaskan bahwa terdapat 2 penyebab dari 

timbulnya ketimpangan gender yaitu (1) pandangan dari teori materialistis 

menjabarkan bahwa ketimpangan gender sebagai outcome tentang bagaimana 

laki-laki dan perempuan terikat dalam kehidupan ekonomi masyarakat, (2) 

perbedaan pekerjaan domestik dan publik yang kemudian membuat perempuan 

lebih banyak beraktifitas dalam ranah domestik dan membuatnya terbatas dalam 

melakukan kegiatan di ranah publik. 
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Aktaria, E., & Handoko, (2012) menyebutkan bahwa konsep kesetaraan 

gender antara laki-laki dan perempuan adalah dasar bagi pembangunan manusia 

yang lebih baik, yang adil bagi generasi, etnis, jenis kelamin maupun wilayah. 

Lebih lanjut Mulasari, (2015) menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk 

berkontribusi dalam kegiatan pembangunan dalam bentuk apapun itu, karena 

kesetaraan menjadi dasar dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi dimana 

siapapun itu berhak untuk menikmati berbagai hasil dari pembangunan. 

Miftha, (2020) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa negara 

dengan pendapatan yang tinggi, tidak menutup kemungkinan harus berhadapan 

dengan ketimpangan gender yang tinggi pula karena ketimpangan seringkali 

dialami oleh perempuan dalam mengakses berbagai aspek sosial baik itu 

pendidikan, kesehatan maupun aspek kehidupan lainnya. 

Menurut Megawangi, (2005) ada beberapa teori yang membahas terkait 

gender yaitu teori struktural-fungsional yang melihat bahwa dalam kehidupan 

sosial terdapat keragaman yang kemudian menciptakan struktur masyarakat 

dengan pembagian kerja yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Namun 

teori ini mendapat kritikan karena dianggap membenarkan praktik yang 

menghubungkan jenis kelamin dengan peran sosial dimana laki-laki 

bertanggungjawab dalam ranah publik dan perempuan dalam ranah domestik dan 

hal itu dianggap dapat melanggengkan dominasi dari laki-laki. 

Teori selanjutnya yaitu teori sosial-konflik yang diidentikkan dengan 

teori marx. Karl marx memberikan suatu gagasan bahwa perbedaan dan 

ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki pada dasarnya bukan 
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disebabkan oleh bentuk biologis yang berbeda, tapi menjadi bagian dari 

penindasan kelas yang memiliki kekuasaan dalam relasi produksi. Hubungan 

antara perempuan dan laki-laki menyerupai hubungan borjuis dan proletar, tuan 

dan hamba, atau bahkan hubungan antara pemeras dan yang diperas. Dimana 

dengan kata lain, yang menciptakan ketimpangan peran gender adalah konstruksi 

dari masyarakat. karena itulah sampai saat ini dalam indeks pembangunan gender 

masih memperlihatkan jarak antara laki-laki dan perempuan yang masih timpang 

(Megawangi, 2005). 

Berikutnya teori feminisme liberal yang memperlihatkan bahwa pada 

dasarnya laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan selain fungsi biologis. 

Dalam teori ini menghendaki agar perempuan diikutsertakan dalam berbagai 

peran, termasuk dalam ranah publik, sehingga kelompok jenis kelamin tidak lagi 

yang dominan (Megawangi, 2005). 

Setelah teori feminis liberal, muncul teori feminis marxis-Sosialis yang 

melihat bahwa ketimpangan gender terjadi dikarenakan adanya sistem kapitalisme 

yang memunculkan kelas-kelas dalam masyarakat. teori ini mengadopsi teori 

marxisme, yaitu teori yang berusaha menyadarkan pada kaum tertindas, bahwa 

mereka dalam hal ini perempuan merupakan kelas yang tidak mendapat 

keuntungan dan harusnya bangkit dan melakukan perubahan. Namun dalam 

perjalanannya, teori ini menuai kritikan, karena merupakan pekerjaan domestik 

dan menganggap kerja-kerja domestik tidak memiliki nilai ekonomi. Padahal 

pekerjaan domestik dianggap memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap 
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pekerjaan publik seperti penyediaan makanan dan rumah yang layak dihuni 

(Megawangi, 2005). 

Indeks Pembangunan Gender sendiri merupakan indikator yang 

menggambarkan rasio (perbandingan) pencapaian antara Indeks Pembangunan 

Manusia laki-laki dan perempuan. Penghitungan IPG berdasar pada metodologi 

yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index dan 

Human Development Index. Dalam penilaian IPG, angka 100 menggambarkan 

rasio perbandingan yang paling tinggi/sempurna, sehingga semakin kecil jarak 

antara angka IPG dengan 100 maka pembangunan antara perempuan dan laki-laki 

semakin setara, begitupun sebaliknya semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 

100, maka perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki semakin besar 

(Badan Pusat Statistik, 2021). 

5. Rata-Rata Lama Sekolah 

Rata-rata lama sekolah merupakan salah indikator yang digunakan untuk 

mengetahui indeks pembangunan manusia. Indikator ini memberikan penjelasan 

terkait tingkat pendidikan yang dicapai oleh masyarakat dalam suatu wilayah dan 

juga menjadi salah satu tolak ukur untuk mengetahui pencapaian pembangunan di 

bidang pendidikan dalam usaha memperbaiki kualitas manusia. Apabila rata-rata 

lama sekolah semakin tinggi, maka hal itu mengindikasikan bahwa jenjang 

pendidikan yang ditempuh semakin tinggi. Mankiw, (2007) menjelaskan bahwa 

pendidikan merupakan investasi untuk individu. Jika pendidikan yang ditempuh 

semakin tinggi maka kesejahteraan dari individu tersebut akan semakin meningkat 
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dan hal tersebut dapat berimplikasi terhadap pembangunan dan kesejahteraan 

ekonomi suatu negara dalam jangka panjang. 

M.P Todaro & Smith, (2006) menjelaskan bahwa pendidikan pada 

dasarnya memiliki peran penting dalam membuat manusia dapat menyerap 

teknologi modern serta mengembangkan kapasitas manusia sehingga tercipta 

pertumbuhan dan pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Menurut Todaro, 

pendidikan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dimana hal tersebut 

berupa kualitas angkatan kerja akan meningkat melalui pemberian pengetahuan 

dan keterampilan, memberikan kesempatan besar bagi pekerja dalam menyerap 

berbagai informasi secara cepat, dianggap mampu menghilangkan berbagai 

hambatan sosial dan kelembabagaan. 

Teori yang membahas mengenai kaitan pendidikan dan pertumbuhan 

ekonomi adalah teori modal manusia. Teori yang menjadikan modal manusia 

sebagai faktor penting dan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi 

adalah teori pertumbuhan endogen, yang berpandangan bahwa sumber dari 

pertumbuhan yaitu peningkatan terhadap akumulasi modal dalam arti yang luas 

(M. P & Smith, 2006). Menurut Schultz & Schultz, (1982), perubahan yang 

terjadi pada modal manusia, menjadi salah satu faktor dasar untuk mengurangi 

ketimpangan pendapatan. Riwayat pendidikan dapat menentukan tingkat upah 

individu dalam bekerja karena semakin tinggi seseorang dalam memperoleh 

pendidikan, maka status pekerjaan yang dimilikinya dianggap juga akan semakin 

tinggi dan berimplikasi pada pendapatannya. Namun karena biaya pendidikan 

yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, membuat sebagian masyarakat 
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terutama bagi orang miskin memperoleh pendidikan yang rendah dibanding 

masyarakat kaya, dan hal tersebut semakin memperkuat bahwa pendidikan 

menjadi faktor penentu dari pendapatan yang diperoleh yang kemudian pada 

akhirnya menimbulkan ketimpangan pendapatan. 

Sejalan dengan itu Harbison & Myers, (1964) menjelaskan bahwa 

pendidikan mencakup terkait gambaran berbagai nilai luhur, pantas, benar, dan 

baik untuk kehidupan. Pendidikan juga dapat menjadi sarana dalam mendapat 

bekal berupa pengetahuan, kemampuan yang membuat masyarakat dapat 

berpartisipasi dalam pembangunan. 

 

B. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan tingkat pengangguran terbuka dan rasio gini 

Angzila, (2020); Ganis, (2010); Gonzales & Menendez, (2000); 

Whiteford & Van Seventer, (2000) mengatakan bahwa 43% penyebab dari 

ketimpangan adalah kenaikan dari tingkat pengangguran. Semakin tinggi tingkat 

pengangguran, golongan tenga kerja yang tidak memiliki pendapatan semakin 

meningkat. Sehingga salah satu cara menurut Arsyad agar dapat mengurangi dan 

meminimalisir tingkat pengangguran dan distribusi pendapatan yang tidak merata, 

yaitu dengan memberikan upah yang dianggap layak dan memadai, serta 

menyiapkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan perubahan yang terjadi pada 

kuantitas dari tenaga kerja tersebut. 
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2. Hubungan indeks pembangunan gender dan rasio gini 

Keterbatasan perempuan dalam mengakses ranah publik, baik itu 

pendidikan ataupun pekerjaan dianggap dapat mempengaruhi peningkatan 

ketimpangan pendapatan. Perempuan dalam dunia kerja terkadang memiliki 

jabatan lebih rendah daripada laki-laki, yang mengakibatkan mayoritas upah yang 

diterima perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Ketika dalam suatu keluarga 

mayoritas beranggotakan perempuan maka otomatis pendapatan yang dimiliki 

akan lebih rendah daripada keluarga yang memiliki anggota keluarga laki-laki 

lebih banyak. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Lembaga Independen 

Oxfam Indonesia dan Internasional NGO Forum on Indonesia Development 

(INFID) tahun 2017 yang mengatakan bahwa ketimpangan gender menjadi salah 

satu faktor penyebab dari tingginya ketimpangan pendapatan di Indonesia 

(Siallagan, 2019). 

3. Hubungan rata-rata lama sekolah dan rasio gini 

Ahluwalia, (1976) melihat bahwa pendidikan akan mempengaruhi 

distribusi pendapatan, dimana dengan adanya peningkatan ilmu dan keahlian 

dalam bekerja dianggap dapat menghasilkan suatu pergeseran pekerja dari yang 

bergaji rendah dan tidak terampil menjadi pekerja yang bergaji tinggi dan terampil 

yang pada akhirnya tingkat pendapatan tenaga kerja akan menjadi lebih tinggi 

sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.  

Pendidikan dianggap berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan 

karena semakin tinggi pendidikan yang ditempuh seseorang, maka pendapatannya 

berpeluang semakin tinggi. Pembuat kebijakan pun beranggapan bahwa sekolah 
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menjadi salah unsur yang paling baik dalam meminimalisir akan adanya 

ketimpangan pendapatan, namun dalam beberapa kasus dalam masyarakat, 

dikarenakan biaya pendidikan yang semakin hari semakin tinggi membuat 

golongan miskin kebawah terbatas dan kesusahan dalam mengakses pendidikan 

yang tinggi (Wahyuni & Monika, 2016). 

4. Hubungan tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur dalam melihat perkembangan 

output dari produksi barang dan jasa dalam suatu negara atau wilayah, dimana 

output tersebut merupakan hasil yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pekerja, 

sehingga pengangguran dianggap memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Dalam hukun Okun menjelaskan bahwa tingkat pengangguran 

berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang 

mengalami peningkatan akan memperlihatkan bahwa masyarakat yang bekerja 

juga semakin banyak, sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi rendah, maka hal 

tersebut disebabkan oleh tenaga kerja yang menghasilkan output yang rendah 

pula. 

Pengangguran dan ketimpangan pendapatan pada hakikatnya memiliki 

hubungan dalam memperlambat laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah 

(Angzila, 2020; Masruroh, 2020; Padang & Murtala, 2019; Putri, Irena Ade. & 

Soesatyo, 2016). Penelitian tersebut diperkuat oleh Murni, (2006) dalam bukunya 

yang mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran maka pertumbuhan 

ekonomi akan menjadi menurun, karena disebabkan oleh daya beli masyarakat 
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yang mengalami penurunan dan mengakibatkan pengusaha tidak tertarik dalam 

berinvestasi. 

5. Hubungan indeks pembangunan gender dan pertumbuhan ekonomi 

Dalam suatu penelitian mengatakan bahwa ketimpangan gender dapat 

merugikan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Dimana 

ketimpangan gender dalam bidang pendidikan dapat menjadikan produktivitas 

dari modal manusia menjadi rendah yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi. Peningkatan dari modal manusia dipercaya dapat meningkatkan tingkat 

pengembalian terhadap investasi fisik, sehingga selanjutnya akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi (Sitorus, 2016). 

6. Hubungan rata-rata lama sekolah dan pertumbuhan ekonomi 

Sektor pendidikan dianggap memiliki peran utama dalam menggunakan 

teknologi secara modern dan mengembangkan kualitas produksi agar 

pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan dapat tercipta (M. P & Smith, 

2006). Dampaknya, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi 

pula tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa. Semakin tinggi pendidikan 

dari tenaga kerja maka produktivitasnya akan semakin tinggi dan berakibat 

terhadap pertumbuhan ekonomi yang meningkat dalam suatu negara (Kurniawan, 

2019). Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani et 

al., (2016); Nurwijayati, (2017); Rianto, (2014)  yang mengatakan bahwa 

pendidikan dalam hal ini diukur dengan menggunakan rata-rata lama sekolah 

dapat mempengaruhi kondisi modal manusia dalam memproduksi barang dan jasa 

yang kemudian berdampak pada pertumbuhan ekonomi.  
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7. Hubungan rasio gini dan pertumbuhan ekonomi 

Simon Kuznets menjelaskan bahwa pada tahap awal dari suatu 

pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun akan 

membaik pada tahap selanjutnya, observasi inilah yang dikenal dengan kurva 

Kuznets “U-terbalik”. Menurut Todaro, dalam negara berkembang, pemerataan 

yang adil menjadi suatu kondisi atau syarat yang mampu menunjang suatu 

pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, semakin tinggi ketimpangan pendapatan 

dalam suatu negara, maka akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi 

(Dewi, 2013).  

Namun dalam penelitian yang berbeda Syafri & Nadya, (2019) 

menjelaskan bahwa ketika pola distribusi pendapatan semakin timpang, maka laju 

pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi, dikarenakan oleh agregat saving rate 

yang meningkat kemudian diikuti dengan meningkatnya investasi dan 

pertumbuhan ekonomi akibat masyarakat kaya mempunyai rasio tabungan yang 

lebih tinggi daripada masyarakat miskin. Maka diasumsikan jika tujuan dari 

masyarakat hanya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, maka 

menjadikan pola distribusi pendapatan setimpang mungkin adalah satu satu 

strategi terbaik, namun jika keinginan masyarakat adalah pemerataan distribusi 

pendapatan, dipastikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan melambat. 
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C. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 2 3 4 5 

1 Silvi Dewi 

Purwanti dan 

Farida Rahmawati 

(2021) 

Pengaruh 

Pengeluaran 

Pemerintah dan 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Inklusif 

Indonesia 

Metode 

Poverty-

Equivalent 

Growth Rate 

(PEGR) 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa variabel 

pengeluaran 

pemerintah di 

bidang pendidikan 

dan kesehatan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi iknlusif, 

namun bagi 

variabel 

pengangguran 

terbuka 

berpengaruh tidak 

signifikan 

terhadap 

2pertumbuhan 

ekonomi inklusif 

2 Tete Saepudin 

(2011) 

Analisis 

Pembangunan 

Sumber Daya 

Manusia dan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Provinsi-

Provinsi di 

Indonesia 

Metode 

analisis yang 

digunakan 

yaitu metode 

pool least 

square dan 

panel data 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

pertumbuhan 

modal, tenaga 

kerja yang 

memiliki keahlian, 

dan rata-rata lama 

sekolah 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 
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3 Zulfa Miftha’ul 

Hidayah dan 

Farida Rahmawati 

(2020) 

Menelusuri 

Relasi 

Indikator 

Indeks 

Pembangunan 

Gender 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Metode yang 

digunakan 

yaitu metode 

analisis 

kuantitatif 

deskriptif 

dengan 

analisis 

regresi linier 

berganda 

model 

Ordinary 

Least Square 

(OLS)  

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukka 

bahwa penurunan 

dari ketimpangan 

gender dalam 

aspek kesehatan 

dan pendidikan 

akan memacu 

tingginya suatu 

produktivitas bagi 

tenaga kerja dan 

berakibat pada 

peningkatan 

pertumbuhan 

ekonomi. 

4 Ribut Nurul Tri 

Wahyuni dan 

Anugerah Karta 

Monika (2017) 

Pengaruh 

Pendidikan 

terhadap 

Ketimpangan 

Pendapatan 

Tenaga Kerja 

di Indonesia 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode OLS 

dengan data 

cross section  

Adapun hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa pendidikan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

ketimpangan 

pendapatan. 
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5 Hindun, Ady 

Soejoto, dan 

Hariyati (2019) 

Pengaruh 

Pendidikan, 

Pengangguran, 

dan 

Kemiskinan 

terhadap 

Ketimpangan 

Pendapatan di 

Indonesia 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif 

dengan 

memakai data 

panel 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa pendidikan 

memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

ketimpangan 

pendapatan, 

pengangguran 

tidak berpengaruh 

signifikan 

terhadaap 

ketimpangan 

pendapatan, dan 

kemiskinan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

ketimpangan 

pendapatan di 

Indonesia 

 

D. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan faktor yang diidentifikasikan sebagai masalah yang penting, 

dimana dalam penelitian ini memakai analisis jalur sebagai metode dalam melihat 

keterkaitan antara variabel independen, variabel dependen, dan variabel 

intervening yang kemudian disajikan dalam bentuk diagram dengan panah-panah 

di dalamnya dengan tujuan untuk memperlihatkan arah pengaruh antara variabel 

tersebut. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis adalah awal atau dugaan sementara dari suatu penelitian yang 

berdasar dari data, berbagai teori ekonomi serta penelitian terdahulu. Adapun 

hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Diduga bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap rasio gini di Indonesia. 

2. Diduga bahwa variabel indeks pembangunan gender berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap rasio gini di Indonesia. 

3. Diduga bahwa variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap rasio gini di Indonesia  

4. Diduga bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Pertumbuhan 

Ekonomi (Y2) 

( 

Rasio Gini 

(Y1) 

Rata-Rata Lama 

Sekolah (X3) 

 

Indeks 

Pembangunan 

Gender (X2) 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (X1) 

pY2X1 

pY1X2 

pY2X3 

pY2X2 

pY2Y1 
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5. Diduga bahwa variabel indeks pembangunan gender berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

6. Diduga bahwa variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia  

7. Diduga bahwa rasio gini berpengaruh negatif dan signifikan pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. 

8. Diduga bawa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui rasio gini di Indonesia. 

9. Diduga bahwa variabel indeks pembangunan gender berpengaruh positif dan 

signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi melalui rasio gini di Indonesia. 

10. Diduga bahwa variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui rasio gini di Indonesia. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dapat diartikan sebagai salah satu cara, langkah maupun 

prosedur yang kemudian akan digunakan untuk mencapai tujuan akhir dari suatu 

penelitian. Menurut Sugiyono, (2016) definisi metode penelitian adalah cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dimana 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara variabel bebas (independen) 

terhadap variabel terikat (dependen). Dalam penelitian ini memberikan penjelasan 

terkait pengaruh variabel bebas yaitu tingkat pengangguran terbuka, indeks 

pembangunan gender, rata-rata lama sekolah, rumah tangga kumuh perkotaan, 

rumah tangga bersanitasi layak, dan konsumsi listrik perkapita terhadap variabel 

terikat yakni pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui indeks rasio gini sebagai 

variabel intermediasi. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan dari 

sebuah penelitian akan dilakukan. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu 

mencakup wilayah Indonesia secara keseluruhan, untuk kemudian dianalisis dan 

menarik suatu kesimpulan. 
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B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data runtut waktu 

(time series) tahun 2004-2020, dan menggunakan data sekunder yang diperoleh 

dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Sumber data diperoleh dari data yang 

telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan kemudian telah 

dipublikasikan untuk digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Lembaga 

tersebut yaitu BPS, dan berbagai literatur dan informasi yang berasal dari instansi 

terkait maupun internet yang berkaitan dengan topik dari penelitian yang diangkat. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan pengumpulan data menggunakan instrumen yang 

bertujuan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah (Sudaryono, 

2019). Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dalam 

mengumpulkan data dengan menggunakan metode kepustakaan (Library 

Research), yaitu berupa penelitian yang menggunakan bahan penelitian 

kepustakaan berupa berbagai tulisan ilmiah, literatur dan laporan yang relevan 

dengan topik yang hendak diteliti. Metode berikutnya yaitu menggunakan 

documentary study (metode dokumentasi) yang diperoleh berdasarkan hasil dari 

publikasi suatu lembaga untuk masyarakat yang kemudian dapat dilihat dengan 

membuka website dari istansi terkait seperti  Badan Pusat statistik (BPS). 

D. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (path analysis) 

yang merupakan teknik pengembangan dari regresi linear berganda. Menurut 

Pedhazur (dalam Sudaryono, 2019), analisis jalur yang pertama kali 
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dikembangkan oleh Sewell Wright merupakan suatu metode yang bertujuan untuk 

mengkaji efek langsung dan tidak langsung dari berbagai variabel yang telah 

dihipotesiskan.  

1. Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas  

Dalam menguji data, ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam 

mengetahui apakah data bisa terdistribusi secara normal dan tidak. Dalam 

penelitian ini, menggunakan uji Jarque-Bera (JB), dimana dasar dalam 

pengambilan keputusan didasarkan pada syarat-syarat tertentu yaitu jika nilai 

signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 maka terdistribusi secara normal, namun 

jika nilai probabilitas nya < 0,05 maka dapat dikatakan tidak terdistribusi normal. 

Metode lain yang dapat digunakan untuk uji normalitas yaitu 

menggunakan metode analisis grafik, baik dari grafik secara histogram maupun 

dari sisi Normal Probability Plot. Normalitas data dapat dilihat dari dua sisi 

tersebut. 

b) Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan sebuah uji yang dapat dilakukan untuk 

mengetahui interkorelasi atau kolinearitas antara variabel bebas dalam model 

regresi. Dikatakan terdapat multikolinearitas jika nilainya > 0,90, sedangkan jika 

nilai yang didapatkan < 0,90 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas, 

dan model regresi dianggap baik ketika tidak terjadi multikolinearitas. 
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c) Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas merupakan uji yang memiliki tujuan untuk 

mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan variance dari satu residual pengamatan 

ke pengamatan lain dalam model regresi. Model regresi yang baik yaitu ketika 

tidak terdapat heterokedastisitas atau terjadi homokedastisitas. 

Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mendapat hasil dari pengujian 

ini, yaitu menggunakan metode grafik dan metode uji statistik, dimana dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan uji statistik berupa Uji Glejser. Jika nilai 

probabilitasnya > 0.05 maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas, 

namun sebaliknya terjadi heteroskedastisitas ketika nilai probabilitas < 0,05 

d) Uji Autokorelasi 

Pengujian ini berfungsi menganalisis apakah dalam model regresi linear 

terdapat korelasi terkait kesalahan pengganggu antara periode t dengan periode 

sebelumnya (t-1). Terdapat problem autokorelasi jika terjadi korelasi. Uji Bruesch 

Godfrey atau Uji Lagrange Multiplier (LM test) merupakan bentuk pengujian 

yang dilakukan peneliti untuk mengetahui hasil dari uji autokorelasinya. 

2. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Analisis Jalur merupakan turunan analisis regresi dimana berfungsi untuk 

mengukur pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel yang telah 

ditentukan sebelumnya berlandaskan teori. Pada dasarnya analisis ini 

menggunakan diagram jalur dalam menentukan polarisasi terjadinya suatu 

hubungan dari lima atau lebih variabel dalam penelitian, dan juga analisis ini tidak 

dapat dimanfaatkan untuk mengonfirmasi atau mengolah hipotesa sebab akibat 
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atau kausalitas imaginer. Langkah yang dapat dilakukan dalam analisis ini yaitu 

merancang model berdasarkan konsep dan teori yaitu:  

Y1 = f (X1, X2, X3) ...................................................................................................... (1) 

Y2 = f (X1, X2, X3,Y1) ................................................................................................. (2)  

Dimana : 

X1 : tingkat pengangguran terbuka 

X2 : indeks pembangunan gender 

X3 : rata-rata lama sekolah 

Y1 : rasio gini 

Y2 : pertumbuhan ekonomi 

Persamaan diatas kemudian dapat ditulis kembali dalam persamaan non linear 

seperti berikut ini: 

                          ................................................................. (3) 

                               ..................................................... (4) 

Persamaan non linear tersebut kemudian dilinearkan dengan logaritma natural, 

sehingga diperoleh : 

Y1 =       +   X1 +      X2 +   X3     ......................................................... (5) 

Y2 =       +   X1 +      X2 +   X3 +   Y1     ............................................ (6) 

sebelum melakukan OLS (Ordinary Least Square), dilakukan regresi koefisien 

dengan memutar seluruh variabel X ke sebelah kiri dan variabel Y ke sebelah 

kanan yang kemudian menghasilkan persamaan reduced form sebagai berikut : 

Y1 =       +   X1 +      X2 +   X3     
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Y2 =       +   X1 +      X2 +   X3 +   Y1 + 

       (Ln   +   X1 +      X2 +   X3    ) .......................................... (7) 

Y2 =       + (   +     )X1 + (   +        )X2 + (   +     )X3 +  

(   +     )Y1 +    Log   +   Log      ) ............................................. (8) 

Dimana : 

a. Pengaruh langsung (Direct Effect ) 

   = Konstanta untuk rasio gini (  ) 

  = Konstanta untuk pertumbuhan ekonomi (Y2) 

   = error term untuk rasio gini (Y1) 

   = error term untuk pertumbuhan ekonomi (Y2) 

   = pengaruh tingkat pengangguran terbuka (X1) terhadap rasio gini (Y1) 

   = pengaruh indeks pembangunan gender (X2) terhadap rasio gini (Y1) 

   = pengaruh rata-rata lama sekolah (X3) terhadap rasio gini (Y1) 

   = pengaruh tingkat pengangguran terbuka (X1) terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y2) 

   = pengaruh indeks pembangunan gender (X2) terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y2) 

   = pengaruh rata-rata lama sekolah (X3) terhadap pertumbuhan ekonomi 

(Y2) 

   = pengaruh rasio gini (Y1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2) 

b. Pengaruh  tidak langsung (Indirect Effect ) 

     = pengaruh tingkat pengangguran terbuka (X1) terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y2) melalui rasio  gini (Y1) 
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     = pengaruh indeks pembangunan gender (X2) terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y2) melalui rasio gini (Y1) 

     = pengaruh rata-rata lama sekolah (X3) terhadap pertumbuhan ekonomi 

(Y2) melalui rasio gini (Y1) 

c. Total Pengaruh (Total Effect) 

   = (       ) = pengaruh total tingkat pengangguran terbuka (X1) 

terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2) 

   = (       ) = pengaruh total indeks pembangunan gender (X2) terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y2) 

   = (       ) = pengaruh total rata-rata lama sekolah (X3) terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y2) 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan dugaan senentara dari rumusan masalah suatu 

penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif untuk melihat 

hubungan antara variabel tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan 

gender, dan rata-rata lama sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi dan rasio gini. 

a) Uji F (Uji Simultan) 

Uji ini digunakan untuk menunjukkan suatu gambaran apakah variabel 

independen secara bersama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 

Dalam pengujian ini kita mendapatkan suatu hasil dengan melalui beberapa 

kriteria yaitu jika   < 0,05 , maka H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti bahwa 

tedapat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen secara 
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simultan. Namun jika   > 0,05 maka secara simultan tidak ada pengaruh antara 

variabel independen dengan variabel dependen. 

b) Uji t (Uji Parsial) 

Uji t berguna untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

masing-masing atau individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Dapat juga diartikan sebagai pengujian untuk mengetahui apakah setiap 

variabel independen dapat menjabarkan perubahan yang terjadi secara nyata pada 

variabl dependen. Kriteria dari uji ini yaitu jika   < 0,05 maka variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial, dan jika   > 

0,05 maka variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen secara parsial. 

c) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi lebih menjurus pada kemampuan dari variabel 

independen (X) dalam menjelaskan variabel dependen (Y). Artinya R
2
 berfungsi 

untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan suatu 

variabel terikat. Nilai dari R
2
 paling tinggi 1 dan paling rendah  0 (0<R

2
<1). Jika 

R
2
 semakin mendekati 1 maka kemampuan menjelaskan variabel bebas terhadap 

variabel terikat  semakin besar, dan sebaliknya jika R
2 

semakin mendekati nol 

maka diartikan bahwa pengaruh dari variabel bebas terhadap varibel terikat 

semakin kecil pula. Jika R
2
 sama dengan 0, maka garis regresi tidak dapat dipakai 

dalam membuat ramalan variabel dependen. 
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E. Definisi Operasional Variabel 

Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu mencakup permasalahan terkait 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka dianggap perlu untuk memberi batasan 

pada penelitian ini, yakni : 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses terjadinya perubahan output dalam 

suatu negara atau wilayah dalam periode tertentu. Adapun dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan satuan miliyar rupiah dengan data 16 tahun terakhir. 

2. Rasio gini 

Indeks rasio gini merupakan alat ukur untuk mengetahui tingkat 

ketimpangan pendapatan suatu wilayah dengan berlandaskan pada kurva Lorenz. 

Cara mengukur rasio gini yaitu dengan melihat poin kisaran angka 0 dan 1, 

dimana 0 mencerminkan pemerataan sempurna dan 1 menggambarkan 

ketimpangan sempurna. 

3. Tingkat pengangguran terbuka 

Pengangguran merupakan penduduk yang tergolong sebagai angkatan 

kerja yang sedang mencari kerja. Tingkat pengangguran merupakan ukuran yang 

menggambarkan banyaknya jumlah angkatan kerja yang dalam proses mencari 

kerja. Variabel ini menggunakan  nilai tingkat pengangguran terbuka dalam 

bentuk persentase selama 16 tahun terakhir ,dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut 

P = 
              

            
 X 100% 

4. Indeks pembangunan gender 
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Indeks pembangunan gender adalah indikator yang digunakan dalam 

melihat perbandingan tingkat pembangunan manusia antara laki-laki dan 

perempuan. Nilai IPG berskala antara 0-100. Semakin mendekati angka 100, 

maka ketimpangan antara laki-laki dan perempuan semakin kecil dan begitupun 

sebaliknya, ketimpangan gender akan semakin besar ketika nilai IPG menjauhi 

angka 100. Adapun IPG dapat diukur dengan menggunakan perhitungan rumus 

sebagai berikut: 

IPG = 
             

             
 

5. Rata-rata lama sekolah 

Rata-rata lama sekolah menjadi indikator yang digunakan dalam 

mengukur tingkat pendidikan masyarakat dan diartikan sebagai jumlah tahun yang 

dilalui oleh penduduk selama menjalani pendidikan formal. Bersumber dari BPS, 

rata-rata lama sekolah diartikan sebagai jumlah tahun belajar dalam pendidikan 

formal bagi penduduk 15 tahun ke  atas. Variabel ini dilihat dengan melihat 

jumlah tahun dan menggunakan rumus sebagai berikut: 

RLS = 
 

 
 ∑   

 
     



 

56 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis 

Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia dan menjadi 

negara dengan letak geografis yang unik dan strategis karena terletak diantara dua 

samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasific dan dua benua yaitu 

benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga menjadi negara yang memiliki 

luas total 1.916.906,77 km
2 

dengan 17.054 pulau kecil dan besar, yang menyebar 

di sekeliling khatulistiwa dari sepanjang jalur utama pelayaran Samudra Hindia ke 

Samudra Pasifik, dan sekitar 6000 diantaranya menjadi pulau yang tidak memiliki 

penghuni. Tiap pulau juga memiliki karakteristik topografi yang beragam, dimana 

umumnya terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan. 

Indonesia memiliki posisi berada pada koordinat 6  LU - 11  LS dan dari 95  BT -

141  BT dan juga berada pada daerah patahan yang rawan gempa. 

Indonesia sendiri berdasarkan data memiliki 81.626 desa, 7.024 

kecamatan, 98 kota, dan 34 provinsi yang tersebar di 5 pulau besar dan 4 

kepulauan. 34 provinsi di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut : a) Pulau 

Sumatera terdiri dari Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, 

Sumatera Selatan, Lampung, dan Bengkulu. b) Kepulauan Riau. c) Kepulaun 

Bangka Belitung. d) Pulau Jawa terdiri dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, 

Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Tiimur. e) Kepulauan Nusa Tenggara 

(Sunda Kecil) terdiri dari Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. f) 



57 
 

 
 

Pulau Kalimantan terdiri dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan 

Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. g)Pulau Sulawesi terdiri dari 

Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi 

Tenggara, dan Sulawesi Barat. h) Kepulaun Maluku terdiri dari Maluku dan 

Maluku Utara. i) Pulau Papua terdiri dari Papua dan Papua Barat.  

Mata pencaharian dari para penduduk Indonesia mayoritas hampir 55% 

yaitu bergerak pada bidang pertanian dan hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh 

keadaan geologi dan topografi Indonesia sendiri, yang kemudian memberikan 

peluang akan pengembangan aktifitas pertanian seperti sawah, kemudian daerah 

perbukitan untuk pertanian lahan kering dan sayuran, serta dataran pantai yang 

berpotensial dalam kegiatan bagi para nelayan. 

2. Kondisi Demografi 

Berdasarkan hasil sensus penduduk, tercatat pada September 2020 

jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa. Mengalami penambahan 

sebanyak 32,56 juta jiwa dibanding dengan hasil sensus penduduk pada ditahun 

2010. Berdasarkan data dari BPS, Indonesia sendiri masih dalam masa bonus 

demografi dengan penduduk usia produktif (15-64) sebesar 70,72%, serta 

persentase untuk penduduk lansia sebesar 9,78% mengalami kenaikan dibanding 

tahun 2010 yang hanya 7,59%. Sedangkan untuk laju pertumbuhan penduduk per 

Tahun 2010-2020 memiliki besaran rata-rata 1,25 %, mengalami keterlambatan 

dibanding periode 2000-2010 yang sebanyak 1,49%. 
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Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Provinsi 

No. Provinsi Jumlah Penduduk 

1 Aceh 5.274.871 

2 Sumatera Utara 14.799.361 

3 Sumatera Barat 5.534.472 

4 Riau 6.394.087 

5 Jambi 3.548.228 

6 Sumatera Selatan 8.467.432 

7 Bengkulu 2.010.670 

8 Lampung 9.007.848 

9 Kepulauan Bangka Belitung 1.455.678 

10 Kepulauan Riau 2.064.564 

11 DKI Jakarta 10.562.088 

12 Jawa Barat 48.274.162 

13 Jawa Tengah 36.516.035 

14 DI Yogyakarta 3.668.719 

15 Jawa Timur 40.665.696 

16 Banten 11.904.562 

17 Bali 4.317.404 

18 Nusa Tenggara Barat 5.320.092 

19 Nusa Tenggara Timur 5.325.566 

20 Kalimantan Barat 5.414.390 

21 Kalimantan Tengah 2.669.969 

22 Kalimantan Selatan 4.073.584 

23 Kalimantan Timur 3.766.039 

24 Kalimantan Utara 701.814 

25 Sulawesi Utara 2.621.923 

26 Sulawesi Tengah 2.985.734 

27 Sulawesi Selatan 9.073.509 

28 Sulawesi Tenggara 2.624.875 

29 Gorontalo 1.171.681 

30 Sulawesi Barat 1.419.229 

31 Maluku 1.848.923 

32 Maluku Utara 1.282.937 

33 Papua Barat 1.134.068 

34 Papua 4.303.707 

Indonesia 270.203.917 

Sumber : BPS hasil sensus penduduk 2020 
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3. Kondisi Pendidikan 

Pada dasarnya pendidikan menjadi tonggak awal dan menjadi hal krusial 

dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif dan 

berkualitas. Pendidikan yang berkualitas dapat menjadi pendorong utama bagi 

kemajuan suatu bangsa. Indonesia sendiri mempunyai sejarah yang cukup panjang 

terkait penerapan sistem pendidikan, dimana hingga saat ini, sistem pendidikan 

Indonesia meskipun memiliki keunggulan, tetap memiliki kelemahan yang cukup 

menjadi momok penting. 

Salah satu program yang diterapkan saat ini di Indonesia yaitu wajib 

belajar 12 tahun, dimana Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun, Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) masing-masing selama 3 

tahun. Pada tabel dibawah menunjukkan jumlah sekolah dan jumlah peserta didik 

di Indonesia tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun ajaran sebelumnya. 

Tabel 4.2 

Kondisi Pendidikan Indonesia 

Jenjang 

Pendidikan 

Jumlah Sekolah Jumlah Peserta Didik 

(Juta Jiwa)  

2019 2020 2019 2020 

SD 148.673 149.435 25,23 25,49 

SMP 39.637 40.559 9,98 10,13 

SMA 13.692 13.939 4,84 4,78 

SMK 14.064 14.301 5,00 4,9 

Perguruan Tinggi 4.321 4.593 8,31 8,48 

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020 
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B. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Gambaran Terkait perkembangan dari setiap variabel  yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu, variabel pertumbuhan ekonomi dan rasio gini sebagai 

variabel dependen, sedangkan untuk tingkat pengangguran, indeks pembangunan 

gender, dan rata-rata lama sekolah sebagai variabel independen. 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu 

bentuk peningkatan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa. 

Sehingga, dapat juga dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih melihat suatu 

perubahan yang bersifat kuantitatif. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat 

diukur menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik 

Bruto yaitu total dari nilai pasar barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu 

perekonomian selama periode tertentu. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tujuan dan impian setiap 

negara terutama Indonesia, karena menjadi suatu tolak ukur dari keberhasilan 

suatu pembangunan. Pada tabel 4.3 memperlihatkan tingkat pertumbuhan 

ekonomi Indonesia selama 17 tahun terakhir dari tahun 2004 sampai 2020. 

Berdasarkan tabel tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia dilihat dari 

persentase laju pertumbuhan terus mengalami perubahan dengan tingkat fluktuasi 

yang cukup beragam, dan kemerosotan paling tajam terjadi pada tahun 2020 yang 

menunjukkan terjadinya kontraksi sebesar 2,07.  
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Tabel 4.3 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

Tahun 2004-2020 

Tahun PDB (Miliyar Rupiah) 
Laju Pertumbuhan 

Ekonomi (Persen) 

2004 2.295.826,2 5,03 

2005 2.774.281,1 5,69 

2006 3.339.216,8 5,51 

2007 3.950.893,2 6,35 

2008 4.948.688,4 6,01 

2009 5.606.203,4 4,63 

2010 6.864.133,10 6,38 

2011 7.831.726,00 6,17 

2012 8.615.704,50 6,03 

2013 9.546.134,00 5,56 

2014 10.569.705,30 5,01 

2015 11.526.332,80 4,88 

2016 12.401.728,50 5,03 

2017 13.589.825,70 5,07 

2018 14.838.756,00 5,17 

2019 15.832.535,40 5,02 

2020 15.434.151,80 -2,07 

Sumber : BPS Indonesia 2021 

2. Rasio Gini 

Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik, nilai rasio gini tahun 2004 

sampai 2020 mengalami perubahan yang tidak menentu. Tahun 2004 sampai 2011 

rata-rata sebesar 0,3 namun di tahun 2012 sampai 2015 berada pada nilai 0,4 dan 

di tahun 2016 sampai 2020 kembali mengalami penurunan dengan rata-rata nilai 

sebesar 0,3. 
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Tabel 4.4 

Persentase Rasio Gini Indonesia  

Tahun 2004-2020 

Tahun Rasio Gini 

2004 0,327 

2005 0,355 

2006 0,343 

2007 0,376 

2008 0,368 

2009 0,367 

2010 0,378 

2011 0,388 

2012 0,413 

2013 0,406 

2014 0,414 

2015 0,402 

2016 0,394 

2017 0,391 

2018 0,384 

2019 0,380 

2020 0,385 

Sumber : BPS Indonesia 2021 

3. Tingkat Pengangguran Terbuka 

 

Jumlah dari penduduk Indonesia setiap tahunnya mengalami perubahan. 

Hal tersebut  dilansir dari data sensus penduduk tahun 2020  menunjukkan bahwa 

total penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk yang banyak 

akan menjadi suatu masalah ketika tidak diikuti dengan perluasan lapangan kerja. 

Akibatnya jumlah pengangguran akan menjadi meningkat. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran 

Indonesia mengalami perubahan namun bersifat fluktuatif, tingkat pengangguran 

tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 11,24 % dan tingkat terendah pada tahun 
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2019, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang pesat dari tahun 

sebelumnya menjadi 7,07%. 

Tabel 4.5 

Pengangguran Indonesia 

  Tahun 2004-2020 

Tahun 
Tingkat Pengangguran 

Terbuka (Persen) 
Pengangguran (juta jiwa) 

2004 9,86 10.251.351 

2005 11,24 11.899.266 

2006 10,28 10.932.000 

2007 9,11 10.011.142 

2008 8,39 9.394.515 

2009 7,87 8.962.617 

2010 7,14 8.319.779 

2011 7,48 8.681.392 

2012 6,13 7.344.866 

2013 6,17 7.410.931 

2014 5,94 7.244.905 

2015 6,18 7.560.822 

2016 5,61 7.031.775 

2017 5,5 7.005.262 

2018 5,3 7.073.385 

2019 5,23 7.104.424 

2020 7,07 9.767.754 

Sumber : BPS Indonesia 2021 

4. Indeks Pembangunan Gender 

Indeks pembangunan gender pada dasarnya memiliki proporsi yang sama 

dengan pengukuran indeks pembangunan manusia, namun indikator ini digunakan 

untuk melihat rasio perbandingan antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan 

tabel dibawah, nilai indeks pembangunan gender Indonesia terus menunjukkan 

instabilitas, pada tahun 2004 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan dari 

63,94 menjadi 91,03, namun di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 90,83 

dan diakhir 2020 menjadi 91,06. 
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Tabel 4.6 

Indeks Pembangunan Gender Indonesia 

Tahun 2004-2020 

Tahun Indeks Pembangunan Gender 

2004 63,94 

2005 65,13 

2006 65,27 

2007 65,81 

2008 66,38 

2009 66,77 

2010 89,42 

2011 89,52 

2012 90,07 

2013 90,19 

2014 90,34 

2015 91,03 

2016 90,82 

2017 90,96 

2018 90,99 

2019 91,07 

2020 91,06 

Sumber : BPS Indonesia 2021 

5. Rata-Rata Lama Sekolah 

Pendidikan menjadi faktor penting dalam melihat perkembangan 

pembangunan suatu negara dibidang  sumber daya manusia. Rata-rata lama 

sekolah menjadi salah satu alat ukur untuk melihat nilai dari indeks pembangunan 

manusia suatu negara dari sisi pendidikan. Berdasarkan tabel 4.7 rata-rata lama 

sekolah Indonesia sebesar 7 sampai 8 tahun. Tahun 2004 sampai 2016 berada 

pada nilai rata-rata 7 tahun, dan pada tahun 2017 sampai 2020 berada pada rata-

rata 8 tahun. 
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Tabel 4.7 

Rata-Rata Lama Sekolah Indonesia 

Tahun 2004-2020 

Tahun 
Rata-Rata Lama Sekolah 

(Tahun) 

2004 7,24 

2005 7,3 

2006 7,4 

2007 7,47 

2008 7,52 

2009 7,72 

2010 7,46 

2011 7,52 

2012 7,59 

2013 7,61 

2014 7,73 

2015 7,84 

2016 7,95 

2017 8,1 

2018 8,17 

2019 8,34 

2020 8,48 

Sumber : BPS Indonesia 2021 

C. Hasil Pengolahan data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda dapat dilakukan 

apabila telah memenuhi syarat-syarat dari pemenuhan terhadap uji asumsi klasik. 

Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu data harus terdistribusi secara normal, 

kemudian tidak mengandung multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan juga 

autokorelasi. 

a) Uji Normalitas 

Penelitian ini menggunakan uji normalitas berupa uji Jarque-Bera (JB), 

dimana dasar dari pengambilan keputusan uji ini yaitu ketika nilai signifikansinya 
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atau nilai probabilitas > 0,05 maka dapat dikatakan data tersebut terdistribusi 

normal, namun jika nilai probabilitas atau signifikansinya < 0,05 maka 

disimpulkan data tersebut tidak terdisitribusi secara normal. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas 

Jarque-Bera Probability 

0,313608 0,854872 

Sumber: Output Eviews 9 data diolah, 2021 

Pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa hasil dari normalitas residual data 

tersebut diperoleh nilai dimana probabilitasnya sebesar 0,854872 yang 

menunjukkan lebih besar dari 0,05, yang kemudian dapat disimpulkan bahwa 

penelitian tersebut terdistribusi secara normal. 

b) Uji Multikolinearitas 

Dalam uji ini dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas 

dikarenakan antara variabel bebas yaitu variabel tingkat pengangguran terbuka 

(X1), Indeks pembangunan gender (X2), dan rata-rata lama sekolah (X3) memiliki 

hubungan  yang masing-masing kurang dari 0,90 dan hal tersebut dapat dilihat 

pada tabel 4.9 yang memperlihatkan hasil uji multikolinearitas. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

  X1 X2 X3 

X1 1,000000 -0,888301 -0,716476 

X2 -0,888301 1,000000 0,642752 

X3 -0,716476 0,642752 1,000000 

Sumber: Output Eviews 9 data diolah, 2021 
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c) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas memiliki kegunaan untuk melihat ada tidaknya 

ketidaksamaan varians serta residual antara pengamatan dengan pengamatan lain. 

berdasarkan pada tabel dibawah, nilai dari signifikansi probability Chi-Square 

0,3454 > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa dalam uji ini tidak terjadi 

heteroskedastisitas dan layak digunakan. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test Glejser 

F-statistic 1,072176 Prob. F(4, 12) 0,4124 

Obs*R-squared 4,475983 Prob. Chi-Square(4) 0,3454 

Sumber: Output Eviews 9 data diolah, 2021 

d) Uji Autokorelasi 

Dalam uji ini, pengujian yang digunakan yaitu Bruesch Godfrey atau 

terkadang disebut sebagai uji Lagrange Multiplier (LM test), adapun syarat dalam 

pengambilan keputusan pada uji ini apabila nilai dari signifikan > 0,05 maka 

autokorelasi tidak terjadi, dan begitupun sebaliknya jika nilai signifikan < 0,05 

maka terjadi autokorelasi. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Autrokorelasi 

Bruesch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 2,296193 Prob. F(2, 10) 0,1511 

Obs*R-squared 5,350089 Prob. Chi-Square(2) 0,0689 

Sumber: Output Eviews 9 data diolah, 2021 

Berdasarkan pada tabel 4.11, memperlihatkan bahwa hasil uji 

autokorelasi tersebut, nilai dari signifikansi probability Chi-Square sebesar 0,0689 
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> 0,05 dan hal tersebut menandakan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi 

autokorelasi. 

2. Uji Hipotesis 

a) Model 1 (Y1) 

 

1) Uji Simultan (Uji F) 

Uji F pada dasarnya diartikan sebagai cara statistik untuk membuktikan 

bahwa semua variabel bebas yaitu tingkat pengangguran terbuka, indeks 

pembangunan gender, dan rata-rata lama sekolah secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel terikat yang dalam hal ini yaitu rasio gini. Berikut 

adalah hasil dari Pengujian F. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Statistik F Model Y1 

R-squared 0,718142 Mean dependent var -0,420291 

Adjusted R-squared 0,653098 S.D. dependent var 0,027624 

S.E. of regression 0,016270 Akaike info criterion -5,196644 

Sum squared resid 0,003441 Schwarz criterion -5,000593 

Log likelihood 48,17147 Hannan-Quinn criter. -5,177156 

F-statistic 1,104086 Durbin-Watson stat 1,707064 

Prob (F-statistic) 0,000703     

Sumber: Output Eviews 9 (data diolah, 2021) 

Pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa hasil dari pengujian F statistik ini 

yaitu nilai dari probability F-statistic sebesar 0,000703 yang berarti lebih kecil 

dari 0,05, sehingga dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel 

bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara simultan (bersama-sama). 

2) Uji Parsial (Uji t) 
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Uji parsial atau pengujian t dapat diartikan sebagai cara untuk 

mengetahui apakah variabel independen yaitu tingkat pengangguran terbuka (X1), 

indeks pembangunan gender (X2), dan rata-rata lama sekolah (X3) secara individu 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu rasio gini (Y1). Untuk 

mengetahui pengaruh dan tidaknya yaitu jika nilai probabilitasnya < 0,05 maka 

dapat dikatakan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, 

namun jika nilai probabilitas > 0,05 maka disimpulkan bahwa variabel 

independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara parsial. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Statistik T Model Y1 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0,287313 0,165673 -1,734223 0,1065 

X1 -0,008310 0,005201 -1,597937 0,1341 

X2 0,001086 0,000720 1,509175 0,1552 

X3 -0,020800 0,016013 -1,298994 0,2165 

Sumber: Output Eviews 9 data diolah, 2021 

Berdasarkan pada tabel, dapat dilihat bahwa variabel tingkat 

pengangguran terbuka (X1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,1341 yang 

berarti lebih besar dari 0,05 sehingga ditarik kesimpulan bahwa variabel tingkat 

pengangguran tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap 

variabel rasio gini. Dengan berpatokan pada hasil tersebut, maka hipotesis ditolak 

Variabel indeks pembangunan gender (X2) memperlihatkan bentuk 

dengan nilai probabilitas 0,1552 dan menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih 

besar dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa variabel indeks pembangunan 

gender berhubungan positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio 

gini. Dengan berpatokan pada hasil tersebut, maka hipotesis ditolak. 
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Untuk variabel rata-rata lama sekolah (X3), berdasar pada tabel 

menunjukkan besarnya nilai probabilitas yaitu 0,2165 dan dianggap lebih besar 

dari 0,05 serta menegaskan bahwa variabel rata-rata lama sekolah berhubungan 

negatif serta tidak berpengaruh secara signifikan terhadap rasio gini. Dengan 

berpatokan pada hasil tersebut, maka hipotesis ditolak. 

3) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Analisis dalam R
2
 digunakan sebagai cara mengetahui besarnya pengaruh 

dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Jika nilai dari R
2
 

mendekati 1 maka dapat dikatakan bahwa variabel independen mampu 

menjelaskan hampir keseluruhan informasi yang berkaitan dengan prediksi 

terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya apabila nilai dari R
2
 kecil ataupun 

mendekati nol, maka kemampuan variabel independen sangat terbatas dalam 

menjelaskan variasi terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

R-squared 0,718142 Mean dependent var -0,420291 

Adjusted R-squared 0,653098 S.D. dependent var 0,027624 

S.E. of regression 0,016270 Akaike info criterion -5,196644 

Sum squared resid 0,003441 Schwarz criterion -5,000593 

Log likelihood 48,17147 Hannan-Quinn criter. -5,177156 

F-statistic 11,04086 Durbin-Watson stat 1,707064 

Prob(F-statistic) 0,000703     

Sumber: Output Eviews 9 data diolah, 2021 

Berdasarkan tabel diatas, dengan melihat nilai R-Squared menghasil 

bahwa nilai dari R
2
 sebesar 0,718142 dan hal tersebut berarti 71 % rasio gini dapat 

diterangkan oleh 3 variabel independen dalam penelitian ini serta sisanya yaitu 

29% dijelaskan oleh variabel diluar dari model ini. 
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b) Model Y2 

 

1) Uji Simultan (Uji F) 

Uji F pada dasarnya diartikan sebagai cara statistik untuk membuktikan 

bahwa semua variabel yaitu tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan 

gender, rata-rata lama sekolah, dan rasio gini secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Cara untuk mengetahui uji ini yaitu 

ketika nilai sig. < 0,05 maka artinya hipotesis diterima, dan sebaliknya apabilang 

nilai sig. > 0,05 maka hipotesis ditolak. Berikut adalah hasil dari Pengujian F 

model Y2.  

Tabel 4.15 

Hasil Uji Statistik F Model Y2 

R-squared 0,999445 Mean dependent var 8,522649 

Adjusted R-squared 0,999259 S.D. dependent var 0,743045 

S.E. of regression 0,020221 Akaike info criterion -4,724289 

Sum squared resid 0,004907 Schwarz criterion -4,479226 

Log likelihood 45,15645 Hannan-Quinn criter. -4,699929 

F-statistic 5398,274 Durbin-Watson stat 2,778133 

Prob (F-statistic) 0,000000     

Sumber: Output Eviews 9 data diolah, 2021 

Berdasarkan pada tabel 4.15 dapat diartikan bahwa uji signifikansi 

simultan  dengan melihat nilai probability F-statistic yaitu 0,000000 lebih kecil 

dari 0,05 sehingga secara simultan atau bersama-sama variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2) Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial atau pengujian t dapat diartikan sebagai cara untuk 

mengetahui apakah variabel independen yaitu tingkat pengangguran terbuka (X1), 

indeks pembangunan gender (X2), dan rata-rata lama sekolah (X3), rasio gini 
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(Y1) secara individu memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu 

pertumbuhan ekonomi (Y2). Untuk mengetahui pengaruh dan tidaknya dapat 

diketahui dengan melihat nilai probabilitasnya, jika < 0,05 maka dapat dikatakan 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen namun jika nilai 

probabilitas > 0,05 maka disimpulkan bahwa variabel independen tidak 

mempengaruhi variabel dependen secara parsial. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Statistik T Model Y2 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 3,008562 0,228479 13,16778 0,0000 

X1 -0,027576 0,007070 -3,900599 0,0021 

X2 0,049812 0,000969 51,38461 0,0000 

X3 0,258056 0,021153 12,19953 0,0000 

Y1 0,828989 0,344694 2,405003 0,0332 

Sumber: Output Eviews 9 data diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.16, dapat dilihat bahwa variabel tingkat 

pengangguran terbuka (X1) menunjukkan nilai signfikansi dari nilai 

probabilitasnya sebesar 0,0021 dan lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi namun berhubungan secara negatif. Dengan 

berpatokan pada hasil tersebut, maka hipotesis diterima. 

Variabel indeks pembangunan gender (X2) memperlihatkan nilai 

probabilitas sebesar 0,0000 dan menunjukkan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 

sehingga dapat dikatakan bahwa variabel indeks pembangunan gender 

berhubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Dengan berpatokan pada hasil tersebut, maka hipotesis diterima.  
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Variabel rata-rata lama sekolah (X3) dalam tabel diatas menunjukkan 

bahwa nilai probabilitasnya 0,0000 dan < 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

variabel rata-rata lama sekolah berhubungan positif dan berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Dengan berpatokan pada hasil 

tersebut, maka hipotesis diterima. 

Variabel rasio gini (Y1) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0332 

dan lebih kecil dari 0,05 sehingga diartikan bahwa rasio gini berhubungan positif 

dan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan 

berpatokan pada hasil tersebut, maka hipotesis ditolak. 

3) Koefisien Determinan (R
2
) 

Analisis dalam R
2
 digunakan sebagai cara mengetahui besarnya pengaruh 

dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. apabila nilai dari 

R
2
 kecil ataupun mendekati nol, maka kemampuan variabel independen sangat 

terbatas dalam menjelaskan variasi terhadap variabel dependen. Namun 

sebaliknya, jika nilai dari R
2
 mendekati 1 maka dapat dikatakan bahwa variabel 

independen mampu menjelaskan hampir keseluruhan informasi yang berkaitan 

dengan prediksi terhadap variabel dependen.  

Setelah uji koefisien determinasi dilakukan, diperoleh hasil bahwa R-

Squared sebesar 0,999445, dan hal tersebut mengartikan bahwa 99% pertumbuhan 

ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel yaitu tingkat 

pengangguran terbuka, indeks pembangunan gender, rata-rata lama sekolah, dan 

rasio gini, serta 1 % sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar dari penelitian ini. 
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Tabel 4.17 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

R-squared 0,999445 Mean dependent var 8,522649 

Adjusted R-squared 0,999259 S.D. dependent var 0,743045 

S.E. of regression 0,020221 Akaike info criterion -4,724289 

Sum squared resid 0,004907 Schwarz criterion -4,479226 

Log likelihood 45,15645 Hannan-Quinn criter. -4,699929 

F-statistic 5398,274 Durbin-Watson stat 2,778133 

Prob(F-statistic) 0,000000     

Sumber: Output Eviews 9 data diolah, 2021 

3. Analisis Jalur 

Dalam penelitian ini, berdasar dari hasil analisis regresi diperoleh suatu 

hubungan antar variabel, dimana pengaruh dari setiap variabel independen 

terhadap variabel dependen ditunjukkan dari nilai koefisien dan tingkat 

signifikannya, serta hasil tersebut dapat digambarkan pada kerangka analisis 

berikut : 

Gambar 4.1 

Model Struktural Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan 

Gender, Rata-Rata Lama sekolah, dan Rasio Gini terhadap  

Pertumbuhan Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

Pertumbuhan 

Ekonomi (Y2) 

( 

Rasio Gini 

(Y1) 

Rata-Rata Lama 

Sekolah (X3) 

Indeks 

Pembangunan 

Gender (X2) 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (X1) 

-0,027 

0,001 

0,258 

0,050 

0,829

9 



75 
 

 
 

Berdasarkan model struktural diatas maka dapat ditarik persamaan sebagai 

berikut: 

Model 1:                         

Y1   = -0,287 – 0,008 X1 + 0,001 X2 – 0,020 X3 

hasil dari persamaan diatas, dapat diinterpretasikan seperti berikut ini: 

1. Nilai koefisien  0 sebesar -0,287. Jika variabel tingkat pengangguran 

terbuka (X1), indeks pembangunan gender (X2), dan rata-rata lama 

sekolah (X3) tidak mengalami perubahan, maka rasio gini (Y1) akan 

mengalami penurunan sebesar 0,287.  

2. Nilai koefisien  1 sebesar -0,008, dimana hal ini menunjukkan jika terjadi 

peningkatan pada tingkat pengangguran terbuka (X1), maka rasio gini (Y1) 

akan mengalami penurunan sebesar 0,008. 

3. Nilai koefisien  2 sebesar 0,001, dimana hal tersebut memperlihatkan jika 

terjadi peningkatan indeks pembangunan gender (X2), maka rasio gini (Y1) 

akan mengalami peningkatan sebanyak 0,001. 

4. Nilai koefisien  3 sebesar -0,020, hal tersebut memperlihatkan bahwa 

apabila rata-rata lama sekolah (X3) mengalami peningkatan, maka rasio 

gini (Y1) akan mengalami penurunan sebesar 0,020. 

Model 2 :                             

Y2  = 3,008 – 0,027 + 0,050 + 0,258 + 0,829 

hasil dari persamaan diatas, dapat diinterpretasikan seperti berikut ini: 

1. Nilai dari koefisien    yaitu 3,008. Jika tingkat pengangguran terbuka 

(X1), indeks pembangunan gender (X2), rata-rata lama sekolah (X3), dan 
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rasio gini (Y1) bersifat konstan atau tidak berubah, maka pertumbuhan 

ekonomi (Y2) akan mengalami peningkatan sebesar 3,008. 

2. Nilai dari koefisien    yaitu -0,027, hal tersebut memperlihatkan apabila 

terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka (X1), maka pertumbuhan 

ekonomi (Y2) akan mengalami penurunan sebesar 0,027, tetapi dengan 

asumsi variabel indeks pembangunan gender (X2), rata-rata lama sekolah 

(X3), dan rasio gini (Y1) bersifat konstan. 

3. Nilai dari koefisien    yaitu 0,050. hal ini menunjukkan apabila terjadi 

peningkatan indeks pembangunan gender (X2), maka akan terjadi 

peningkatan pada tingkat pertumbuhan ekonomi (Y2) sebesar 0,050, 

namun dengan asumsi bahwa tingkat pengangguran terbuka (X1), rata-rata 

lama sekolah (X3), rasio gini (Y1) dalam keadaan konstan. 

4. Nilai dari koefisien    adalah 0,258, dimana hal tersebut menunjukkan 

jika terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah (X3), maka pertumbuhan 

ekonomi (Y2) akan mengalami peningkatan sebesar 0,258 dengan asumsi 

bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka (X1), indeks pembangunan 

gender (X2), rasio gini (Y1) bersifat konstan. 

5. Nilai dari koefisien    yaitu 0,829. Hal tersebut memperlihatkan apabila 

rasio gini (Y1) meningkat, maka pertumbuhan ekonomi (Y2) akan 

mengalami peningkatan pula dengan nilai 0,829, namun dengan asumsi 

bahwa tingkat pengangguran terbuka (X1), indeks pembangunan gender 

(X2), dan rata-rata lama sekolah (X3) bersifat konstan. 
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Tabel 4.18 

Pengaruh  Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Gender, 

Rata-Rata Lama sekolah, dan Rasio Gini terhadap  

Pertumbuhan Ekonomi  

Pengaruh 

Antar 

Variabel 

Pengaruh 

Langsung 

Tingkat 

Signifikan 
Hubungan 

Pengaruh 

tidak 

langsung 

melalui 

Y1 

Hubungan 
Total 

Pengaruh 

X1   Y1 -0,008 0,134 
Tidak 

signifikan 
- - 

-0,126 

X2   Y1 0,001 0,155 
Tidak 

signifikan 
- - 

0,156 

X3   Y1 -0,020 0,216 
Tidak 

signifikan 
- - 

-0,196 

X1   Y2 -0,027 0,002 Signifikan -0,006 Signifikan 

-0,031 

X2   Y2 0,050 0,000 Signifikan 0,000 Signifikan 

0,050 

X3   Y2 0,258 0,000 signifikan -0,016 Signifikan 

0,242 

Y1   Y2 0,829 0,033 Signifikan - - 

0,862 

Sumber: olahan data sekunder 2021 

D. Pembahasan 

1. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Rasio Gini 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pengangguran 

terbuka terhadap rasio gini memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,134. 

Berdasarkan dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran 

terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio gini dikarenakan nilai 

signifikansinya > 0,05. 
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Sejalan dengan itu, Istikharoh et al., (2018) dalam penelitiannya 

mengatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap 

ketimpangan pendapatan, hal tersebut disebabkan oleh tingkat pengangguran 

diwilayah tersebut cukup rendah dikarenakan penyerapan tenaga kerja di sektor 

informal cukup banyak dan juga kebijakan seperti bantuan sosial telah 

meringankan beban dari masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya 

walaupun tidak secara keseluruhan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu 

apabila rasio gini mengalami penurunan dan kenaikan dalam suatu wilayah, tidak 

akan mempengaruhi tingkat pengangguran. Selain itu, kebutuhan hidup seorang 

pengangguran dapat dikatakan masih bergantung pada sanak keluarga yang 

memiliki pekerjaan, serta menggunakan tabungan atau harta yang masih ada 

sampai memperoleh kembali pekerjaan. 

Namun dalam penelitian berbeda yang dilakukan oleh Efriza, (2014) dan 

Cholili, (2014) memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh 

signifikan terhadap rasio gini, dimana jika pengangguran meningkat maka rasio 

gini juga akan mengalami peningkatan dikarenakan ketika pengangguran tinggi, 

pemenuhan terhadap kehidupan otomatis tidak mampu teratasi dan dampaknya 

masyarakat miskin serta jumlah ketimpangan semakin membengkak, bahkan 

kekacauan politik dan sosial pun bisa saja terjadi dan berakibat buruk terhadap 

pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. 

2. Pengaruh Indeks Pembangunan Gender terhadap Rasio Gini 

Berdasarkan dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa indeks 

pembangunan gender tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio gini, hal 
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tersebut dikarenakan nilai signifikansi dari hubungan dua variabel ini adalah 0,155 

dan nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi 0,05.  

Sejalan dengan itu (Dijkstra & Hanmer, 2016) dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa pembangunan gender tidak berpengaruh terhadap 

ketimpangan pendapatan dalam hal ini rasio gini, dikarenakan dalam wilayah 

tersebut indeks pembangunan gendernya masih dalam tingkat yang lebih baik, 

sedangkan ketimpangan pendapatan tidak mengalami perubahan. 

Namun dalam penelitian yang berbeda Connelly et al., (2018) 

menjelaskan bahwa pembangunan yang bias gender berpengaruh daan 

berkontribusi terhadap ketimpangan dan begitupun sebaliknya, karena secara 

prinsipal tidak ada hal yang berdiri sendiri, akan tetapi saling mempengaruhi satu 

sama lain, begitupun indeks pembangunan gender berkontribusi terhadap 

penurunan angka ketimpangan. 

3. Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Rasio Gini 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh rata-rata lama sekolah 

terhadap rasio gini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,216, dan nilai tersebut 

lebih dari nilai signifikan 0,05. Sehingga dapat ditarik suatu keputusan 

berdasarkan tabel tersebut yaitu rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap rasio gini. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pritchett, (2003) yang 

mengatakan bahwa peningkatan pendidikan tidak berpengaruh dan tidak mampu 

memperbaiki ketimpangan pendapatan dalam suatu negara. Sejalan dengan itu, 

tulisan booth ( dalam Nugroho, 2014) menjelaskan bahwa di Indonesia ketika 
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tahun 1980-1990an pemerintah memberikan subsidi yang sangat besar terhadap 

pendidikan namun menyebabkan rasio gini menjadi sangat tinggi dikarenakan 

sarjana menjadi pihak yang sangat diuntungkan dari subsidi tersebut dan 

melupakan masyarakat yang berpendidikan rendah. Hal tersebut diperkuat oleh 

penelitian yang dilakukan Fithrian et al., (2015) yang mendapatkan suatu hasil 

bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap rasio gini atau ketimpangan 

pendapatan di Aceh, dikarenakan kualitas dari pendidikan di wilayah tersebut 

masih rendah walaupun alokasi anggaran untuk sektor tersebut relatif besar. 

Namun dalam penelitian yang berbeda, Nugroho, (2014) dalam 

penelitiannya membahas bahwa pendidikan dapat berpengaruh terhadap 

pengurangan ketimpangan, dengan asumsi jika pendidikan tinggi maka 

produktivitas kerja akan meningkat dan hal tersebut berarti penghasilan akan 

mengalami kenaikan dan pada akhirnya ketimpangan dapat mengalami 

penurunan. 

4. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pertuumbuhan 

Ekonomi 

Berlandaskan pada hasil penelitian, pengaruh tingkat penganggurann 

terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 

dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat ditarik suatu konklusi 

bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan dan berhubungan 

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal itu membuktikan bahwa ketika terjadi 

peningkatan tingkat pengangguran, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami 

penurunan.  



81 
 

 
 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Padang & 

Murtala, (2019) yang mengatakan bahwa ketika tingkat pengangguran menjadi 

tinggi maka pertumbuhan ekonomi pasti tidak akan menguat atau bahkan akan 

mengalami penurunan, dikarenakan dalam realitas terdapat banyak permasalahan 

ekonomi yang muncul diakibatkan oleh pengangguran. Sehingga pemerintah 

memerlukan upaya dalam membuka lapangan kerja baru, karena ketika 

pengangguran direduksi semaksimal mungkin maka pertumbuhan ekonomi pun 

dapat diakselerasi. 

Dalam penelitian yang berbeda Purwanti et al., (2021) menjelaskan 

bahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, 

hal tersebut diperkuat data yang menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir 

persentase angkatan kerja cenderung menurun, yang kemudian disebabkan oleh 

pergeseran terhadap penyerapan kerja dari berbagai sektor lapangan usaha, 

dimana dalam satu sektor di Indonesia mengalami peningkatan namun dalam 

sektor yang lain mngalami penurunan sehingga secara agregat hal tersebut tidak 

mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

5. Pengaruh Indeks Pembangunan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Pembangunan dengan berbasis gender menjadi fokus pembangunan 

pemerintah saat ini, dimana kesetaraan gender menjadi instrumen penting dalam 

kemajuan pembangunan. Setiap orang memiliki posisi yang sama dalam proses 

pembangunan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam realitas, di tengah 

masyarakat budaya patriarki maasih sangat kental dan membatasi ruang gerak 

perempuan dalam ruang-ruang ekonomi dan sosial. 
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Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi dari pengaruh indeks 

pembangunan gender terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000, dan dapat 

ditarik suatu kesimpulan bahwa indeks pembangunan gender berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dikarenakan nilai dari signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05.  

Klasen & Lamanna, (2009) dalam penelitiannya pun menjelaskan bahwa 

pembangunan gender berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi terutama 

terkait perbaikan kualitas antara laki-laki dan perempuan dalam ranah mengakses 

pendidikan. Ditengah bonus demografi, pemaksimalan terhadap pembangunan 

gender menjadi hal sangat penting agar perempuan dan laki-laki dapat 

berkontribusi untuk menopang kegiatan ekonomi dengan berpartisipasi dalam 

dunia kerja. Sejalan dengan itu, Sitorus, (2016) menjelaskan bahwa indeks 

pembangunan gender berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan 

hubungan yang positif, yang berarti ketika IPG meningkat maka pertumbuhan 

ekonomi juga akan meningkat, dikarenakan pertumbuhan tidak hanya didukung 

oleh keberhasilan laki-laki namun juga oleh partisipasi perempuan dalam ranah 

publik. 

6. Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Di banyak tempat, pendidikan  yang memiliki kualitas tinggi, telah 

ditetapkan sebagai motor penggerak bagi suatu perekonomian yang lebih impresif 

sehingga dapat berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada 

hasil penelitian menunjukkan pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap 

pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, dan nilai tersebut 
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lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan nilai tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Hal itu sejalan dengan (Sitorus, 2016) dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa pendidikan dalam hal ini dilihat dari rata-rata lama sekolah berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut sesuai dengan teori dari 

pertumbuhan endogen yang mengatakan bahwa sumber dari pertumbuhan yang 

sangat krusial yaitu salah satunya adalah modal manusia yang mengatakan bahwa 

pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut 

dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka kemungkinan 

dalam memiliki pekerjaan yang layak lebih besar dibandingkan dengan latar 

pedidikan yang rendah, dan juga dianggap bahwa dengan pendidikan yang tinggi, 

produktivitas akan tinggi pula dan hal tersebut berpengaruh terhadap perbaikan 

perekonomian nasional (Solichin, 2013).  

Namun dalam penelitian yang berbeda Nugroho, (2014) membahas 

terkait teori alokasi atau persaingan status yang didukung oleh John Meyer (1977) 

dan Randall Collins (1979), dimana menjelaskan bahwa pendidikan atau rata-rata 

lama sekolah tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena dianggap 

saat ini produktivitas dalam bekerja bukan lagi perihal terkait lama atau tingginya 

seseorang menempuh pendidikan. Hal tersebut dilandaskan oleh pandangan 

bahwa dengan peningkatan teknologi yang pesat, pekerja dengan keahlian tinggi 

tidak terlalu dibutuhkan lagi dikarenakan segala proses produksi dapat 

disederhanakan dengan teknologi. Bahkan dengan pelatihan, orang dengan 
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pendidikan yang rendah dapat memiliki produktivitas yang sama dengan orang 

yang memiliki dasar pendidikan yang tinggi. Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Azwar, (2016) yang menyebutkan bahwa 

pendidikan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

7. Pengaruh Rasio Gini terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Mengacu pada hasil penelitian, terlihat bahwa pengaruh rasio gini 

terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikan sebesar 0,033. Sehingga 

secara garis besar hubungan rasio gini terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki 

pengaruh yang signifikan. Hal tersebut berlandaskan dari nilai signifikannya yang 

menunjukkan nilai lebih kecil dari 0,05. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh chamber 

(2010), Baharuddin et.al (2016) dimana mengatakan bahwa ketimpangan dan 

pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang bersifat positif, yang artinya 

ketika ketimpangan pendapatan naik maka pertumbuhan ekonomi juga akan naik.  

Barro, (2000) dalam penelitiannya pun menerangkan bahwa ketimpangan 

pendapatan dalam hal ini rasio gini dengan pertumbuhan memiliki hubungan dan 

pandangan yang cukup beragam dari para ekonom. Terdapat beberapa ekonom 

yang memandang hubungan diantara kedua variabel tersebut bersifat kausal 

timbal balik. Terdapat pandangan yang melihat bahwa distribusi pendapatan 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun dilain sisi terdapat ekonom yang 

menjelaskan bahwa pertumbuhan mempengaruhi ketimpangan (Badriah, n.d.). hal 

tersebut sejalan dengan teori dari Kuznets (1995)  yaitu kurva U-terbalik yang 

mengatakan bahwa diawal meningkatnya ketimpangan pendapatan akan 
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meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam waktu tertentu ketimpangan 

justrun akan menurunkan pertumbuhan. Dalam penelitian yang berbeda pun, Putro 

et al., (2017) mengatakan bahwa ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

8. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi melalui Rasio Gini 

Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan nilai dari pengaruh tidak 

langsung tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu 

melalui rasio gini lebih besar dibandingkan pengaruh secara langsung, yang 

artinya tingkat pengangguran terbuka lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi apabila melalui variabel rasio gini. Disamping itu, terlihat bahwa dari 

nilai signfikan variabel tingkat pengangguran terbuka dan rasio gini terhadap 

pertumbuhan ekonomi menunjukkan signifikansi,  sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

melalui rasio gini. 

Pengangguran dan ketimpangan pendapatan hakikatnya memiliki 

hubungan dalam memperlambat laju dari pertumbuhan ekonomi, dimana ketika 

tingkat pengangguran mengalami peningkatan maka kelompok dari masyarakat 

yang tidak memiliki pendapatan juga semakin meningkat dan hal tersebut 

berakibat terhadap ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi. selain itu, 

tenaga kerja yang terserap dalam dunia kerja tidak merata serta output yang 

dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut juga menjadi rendah, yang kemudian 

berpengaruh terhadap pendapatan nasional dan laju pertumbuhan ekonomi yang 
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mengalami penurunan (Angzila, 2020; Masruroh, 2020; Padang & Murtala, 2019; 

Putri, Irena Ade. & Soesatyo, 2016). 

9. Pengaruh Indeks Pembangunan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

melalui Rasio Gini 

Mengacu pada hasil penelitian, menunjukkan bahwa nilai dari pengaruh 

langsung indeks pembangunan gender terhadap pertumbuhan ekonomi lebih besar 

dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung yaitu dengan melalui rasio gini, 

yang artinya indeks pembangunan gender tetap akan berpengaruh terhadap 

pendapatan tanpa harus diikuti oleh ketimpangan pendapatan dalam hal ini rasio 

gini. Namun dilain sisi, berdasarkan nilai signifikan variabel indeks pembangunan 

gender dan rasio gini terhadap pertumbuhan ekonomi memperlihatkan 

signifikansi, sehingga dapat diartikan bahwa indeks pembangunan gender 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui rasio gini. 

Sejalan dengan itu Arora, (2012) dalam penelitiannya mengatakan bahwa 

ketimpangan gender yang tinggi akan membuat ketimpangan pendapatan menjadi 

tinggi, disebabkan dalam pasar tenaga kerja, perempuan lebih dominan bekerja di 

sektor informal karena pekerjaan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus 

atau bahkan tidak bekerja sama sekali. Hal tersebutlah yang menyebabkan 

mayoritas perempuan mempunyai pendapatan yang lebih rendah daripada laki-

laki, sehingga perbaikan pola tersebut perlu dilakukan dengan meminimalisir 

budaya patriarki yang membuat perempuan memiliki keterbatasan dalam 

mengakses pendidikan atau pekerjaan yang layak. Dengan perbaikan upah serta 

keikutsertaan perempuan dalam dunia kerja dapat menjadikan ketimpangan 
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pendapatan antara laki-laki dan perempuan menjadi menurun, dan hal tersebut 

juga berdampak terhadap pendapatan negara atau pertumbuhan ekonomi 

mengalami perbaikan dikarenakan rasio antara laki-laki dan perempuan dalam 

pasar tenaga kerja semakin merata.  

10. Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

melalui Rasio Gini 

Berdasarkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai dari 

pengaruh langsung rata-rata lama sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi lebih 

besar dibanding dengan pengaruh tidak langsung yaitu melalui rasio gini, yang 

artinya rata-rata lama sekolah tetap akan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi walaupun tanpa diikuti oleh rasio gini. Akan tetapi, berdasarkan nilai 

signifikan variabel tingkat pengangguran terbuka dan rasio gini terhadap 

pertumbuhan ekonomi menunjukkan signifikansi, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

melalui variabel rasio gini. 

Ahluwalia, (1976) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa, apabila 

rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan, maka ketimpangan pendapatan 

akan mengalami penurunan. Pernyataan tersebut dikarenakan ketika ilmu dan 

keahlian dalam bekerja meningkat, dapat menyebabkan pergeseran dari pekerja 

yang memiliki upah rendah dan tidak terampil menjadi pekerja yang memiliki 

upah tinggi dan terampil. Hal tersebut berakibat terhadap produktivitas pekerja 

dalam menghasilkan barang dan jasa semakin membaik serta konsumsi pekerja 

dalam memenuhi keinginannya semakin naik sehingga pendapatan negara pun 
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akan semakin tinggi dan berakibat terhadap pertumbuhan ekonomi yang 

mengalami peningkatan (Kurniawan, 2019). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berlandaskan dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik suatu 

kesimpulan seperti berikut ini: 

1. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap rasio gini di Indonesia. 

2. Indeks pembangunan gender berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap rasio gini di Indonesia. 

3. Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

rasio gini di Indonesia. 

4. Tingkat Pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

5. Indeks pembangunan gender berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

6. Rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

7. Rasio gini berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia. 

8. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh tidak langsung dan negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi melalui rasio gini di Indonesia. 

9. Indeks Pembangunan gender mempunyai pengaruh tidak langsung dan positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi melalui rasio gini di Indonesia. 
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10. Rata-rata lama sekolah berpengaruh tidak langsung dan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui rasio gini di  Indonesia. 

B. Saran 

Berkaitan dengan hasil dari penelitian ini, maka peneliti memberikan 

sedikit saran yang berkaitan dengan topik penelitian ini, yaitu : 

1. Bagi pemerintah, perlunya tindakan kreatif dan inovatif dalam 

memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan melihat dari 

berbagai perspektif, agar tidak kembali mengalami kontraksi dan penurunan 

yang tajam. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya, dalam menganalisis fenomena terkait tingkat 

pertumbuhan ekonomi dan rasio gini Indonesia agar melihat pengaruh 

variabel lain diluar dari variabel independen penelitian ini. 
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Hasil Uji Normalitas :  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04

Series: Residuals
Sample 2004 2020
Observations 17

Mean       3.76e-16
Median  -0.004083
Maximum  0.032699
Minimum -0.031037
Std. Dev.   0.017512
Skewness   0.286065
Kurtosis   2.660285

Jarque-Bera  0.313608
Probability  0.854872

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas : 

Heteroskedasticity Test: Glejser  
     
     F-statistic 1.072176     Prob. F(4,12) 0.4124 

Obs*R-squared 4.475983     Prob. Chi-Square(4) 0.3454 
Scaled explained SS 3.615952     Prob. Chi-Square(4) 0.4605 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: ARESID   
Method: Least Squares   
Date: 10/17/21   Time: 10:15   
Sample: 2004 2020   
Included observations: 17   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.088676 0.126466 0.701182 0.4966 

X1 0.000170 0.003913 0.043523 0.9660 
X2 0.000165 0.000537 0.308377 0.7631 
X3 -0.015897 0.011708 -1.357697 0.1995 
Y1 -0.077212 0.190793 -0.404690 0.6928 

     
     R-squared 0.263293     Mean dependent var 0.012984 

Adjusted R-squared 0.017724     S.D. dependent var 0.011293 
S.E. of regression 0.011192     Akaike info criterion -5.907223 
Sum squared resid 0.001503     Schwarz criterion -5.662161 
Log likelihood 55.21140     Hannan-Quinn criter. -5.882864 
F-statistic 1.072176     Durbin-Watson stat 1.960066 
Prob(F-statistic) 0.412427    

     
     

 

Hasil Uji Autokorelasi : 
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 2.296193     Prob. F(2,10) 0.1511 

Obs*R-squared 5.350089     Prob. Chi-Square(2) 0.0689 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 10/17/21   Time: 10:16   

Sample: 2004 2020   

Included observations: 17   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.170603 0.221971 0.768583 0.4599 

X1 -0.005577 0.006923 -0.805679 0.4392 

X2 -0.000804 0.000975 -0.824870 0.4287 

X3 -0.002581 0.019566 -0.131910 0.8977 

Y1 0.104060 0.317682 0.327559 0.7500 

RESID(-1) -0.719783 0.340470 -2.114088 0.0606 

RESID(-2) -0.225477 0.318079 -0.708872 0.4946 
     
     R-squared 0.314711     Mean dependent var 3.76E-16 

Adjusted R-squared -0.096462     S.D. dependent var 0.017512 

S.E. of regression 0.018337     Akaike info criterion -4.866909 

Sum squared resid 0.003362     Schwarz criterion -4.523821 

Log likelihood 48.36873     Hannan-Quinn criter. -4.832806 

F-statistic 0.765398     Durbin-Watson stat 1.697371 

Prob(F-statistic) 0.613492    
     
     

Hasil Uji Multikolinearitas : 

Variance Inflation Factors  

Date: 10/17/21   Time: 10:15  

Sample: 2004 2020  

Included observations: 17  
    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  0.052203  2170.443  NA 

X1  5.00E-05  118.3003  6.842958 

X2  9.40E-07  266.3182  5.573894 

X3  0.000447  1114.445  2.322429 

Y1  0.118814  876.1632  3.547890 
    
    

    
Hasil Analisis Regresi Model Y1 : 

Dependent Variable: Y1   

Method: Least Squares   

Date: 10/17/21   Time: 10:20   

Sample: 2004 2020   

Included observations: 17   
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     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.287313 0.165673 -1.734223 0.1065 

X1 -0.008310 0.005201 -1.597937 0.1341 

X2 0.001086 0.000720 1.509175 0.1552 

X3 -0.020800 0.016013 -1.298994 0.2165 
     
     R-squared 0.718142     Mean dependent var -0.420291 

Adjusted R-squared 0.653098     S.D. dependent var 0.027624 

S.E. of regression 0.016270     Akaike info criterion -5.196644 

Sum squared resid 0.003441     Schwarz criterion -5.000593 

Log likelihood 48.17147     Hannan-Quinn criter. -5.177156 

F-statistic 11.04086     Durbin-Watson stat 1.707064 

Prob(F-statistic) 0.000703    
     
     

Hasil Analisis Regresi Model Y2 : 

Dependent Variable: Y2   

Method: Least Squares   

Date: 10/17/21   Time: 10:14   

Sample: 2004 2020   

Included observations: 17   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.008562 0.228479 13.16778 0.0000 

X1 -0.027576 0.007070 -3.900599 0.0021 

X2 0.049812 0.000969 51.38461 0.0000 

X3 0.258056 0.021153 12.19953 0.0000 

Y1 0.828989 0.344694 2.405003 0.0332 
     
     R-squared 0.999445     Mean dependent var 8.522649 

Adjusted R-squared 0.999259     S.D. dependent var 0.743045 

S.E. of regression 0.020221     Akaike info criterion -4.724289 

Sum squared resid 0.004907     Schwarz criterion -4.479226 

Log likelihood 45.15645     Hannan-Quinn criter. -4.699929 

F-statistic 5398.274     Durbin-Watson stat 2.778133 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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