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ABSTRAK 

 

NAMA : Andi Vidianty Ramadhani 

NIM   : 90300119074 

JUDUL : Analisis Determinan Indeks Pembangunan Gender di Provinsi 

Sulawesi Selatan 

  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rata-rata lama sekolah 

laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-

laki, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, dan tingkat partisipasi angkatan 

kerja perempuan terhadap indeks pembangunan gender di Provinsi Sulawesi Selatan 

periode 2005-2022. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini data sekunder yang merupakan data time series dari tahun 2005-

2022. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model regresi berganda yang 

diolah menggunakan Eviews 10. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel rata-rata lama sekolah laki-

laki berpengaruh signifikan positif, rata-rata lama sekolah perempuan berpengaruh 

signifikan negatif, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki tidak berpengaruh 

signifikan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan berpengaruh signifikan 

positif terhadap indeks pembangunan gender.  

 

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Gender, Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki, 

Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan, Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja Laki-Laki, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam mencapai keberhasilan pembangunan manusia, penduduk dapat 

memegang peranan yang penting dalam pembangunan dengan mencakup 

kualitas sumber daya manusia selain meningkatnya tingkat pertumbuhan 

ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan manusia didorong untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (KPPPA, 2022a). 

Indonesia merupakan negara yang mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Konferensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati 17 tujuan dalam SDGs pada 

tahun 2012 mengenai pembangunan berkelanjutan di Rio de Janeiro. Hal 

tersebut menargetkan dapat tercapai 15 tahun ke depan atau di tahun 2030. 

Salah satunya yang ingin dicapai dalam SDGs ialah kesetaraan gender antara 

laki-laki dan perempuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (Aini, 

2021). 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) ialah suatu indeks yang mengukur 

tingkat pencapaian pembangunan manusia yang berbasis gender di Indonesia. 

Indikator yang menyusun Indeks Pembangunan Gender (IPG) yaitu pada bidang 

kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPG merupakan hasil rasio antara Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) penduduk laki-laki dan perempuan. Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan penjelasan 

dalam hal mengetahui ketimpangan gender dengan menggunakan IPG. Hal 
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tersebut dapat mengukur kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara 

laki-laki dan perempuan.  

Kesetaraan gender merupakan suatu situasi yang di mana laki-laki dan 

perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi 

pengambilan keputusan, berperan dalam politik, sosial, ekonomi, keamanan, 

dan menikmati hasil dari pembangunan nasional (Lestari, 2017). Sedangkan 

keadilan gender (gender equality) adalah proses dan perlakuan yang adil 

terhadap perempuan dan laki-laki sedemikian rupa sehingga tidak ada 

pembakuan peran, beban ganda, ketundukan, pengucilan, dan kekerasan 

terhadap perempuan dan laki-laki dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara 

dan bermasyarakat.  

Jika perbedaan gender disertai dengan keadilan dan kesetaraan maka 

tidak akan jadi masalah. Faktanya masih terjadi ketimpangan antara laki-laki 

dan perempuan di Indonesia saat ini (Elisa, 2022). Di Sulawesi Selatan pada 

tahun 2020 menduduki posisi kedelapan di Indonesia dengan nilai IPG yang 

mencapai sebesar 92,86. Meskipun capaian nilai IPG mendekati angka 100 

yang menandakan ketimpangan sudah cukup rendah di Sulawesi Selatan, 

namun capaian tersebut masih perlu ditingkatkan lagi. Berdasarkan data dari 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Selatan selama beberapa 

tahun terakhir mengalami fase fluktuasi. Hal tersebut diamati dengan angka 

statistik berikut ini. 
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Tabel 1.1 

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sulawesi Selatan  

Tahun 2012-2022 

Tahun IPM Laki-Laki IPM Perempuan IPG  

2012 71,22 65,49 91,96 

2013 71,84 66,34 92,34 

2014 72,59 67,22 92,60 

2015 72,98 67,81 92,92 

2016 73,61 68,30 92,79 

2017 74,21 68,90 92,84 

2018 74,64 69,53 93,15 

2019 75,42 70,21 93,09 

2020 75,90 70,48 92,86 

2021 76,21 70,76 92,85 

2022 76,72 71,46 93,14 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2023 

Pada Tabel 1.1 di atas dapat dilihat angka indeks pembangunan gender 

di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2012-2022 mengalami fluktuasi yang 

di mana pada tahun 2012 mencapai sebesar 91,96 persen yang meningkat 

sampai tahun 2015 sebesar 92,92 persen, pada tahun 2016 mengalami 

penurunan sebesar 92,79 persen yang kemudian meningkat pada tahun 2017 

sebesar 92,84 persen sampai dengan tahun 2018 sebesar 93,15 persen, hingga 

pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan sebesar 93,09 persen sampai 

dengan tahun 2021 sebesar 92,85 persen kemudian mengalami peningkatan 

pada tahun 2022 sebesar 93,14 persen. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa 

indeks pembangunan gender di Sulawesi Selatan masih dikatakan jauh dari kata 

baik karena dilihat dari angka indeks pembangunan manusia baik laki-laki 

maupun perempuan yang masih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun 
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tidak sejalan dengan angka indeks pembangunan gender yang setiap tahunnya 

mengalami fluktuasi. 

Kesetaraan gender dapat dilihat dengan membandingkan Indeks 

Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat selisih antara nilai IPM dan nilai IPG di Provinsi 

Sulawesi Selatan setiap tahunnya. Sehingga masih terdapat ketimpangan antara 

laki-laki dan perempuan karena nilai IPM kurang dari nilai IPG yang memiliki 

angka mendekati 100. Kesetaraan gender dapat dikatakan setara, apabila Indeks 

Pembangunan Gender (IPG) mendekati angka 100, dan diikuti pula dengan 

kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (Nazmi, 2022).  

Perubahan Indeks pembangunan gender dapat dipengaruhi oleh 

beberapa komponen adalah tingkat pendidikan (Hariadinata, 2019). Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana dan proses belajar 

sedemikian rupa sehingga masyarakat secara aktif dapat meningkatkan 

kemampuan pengendalian diri, budi pekerti, kecerdasan, dan keterampilan yang 

dibutuhkan. Kontribusi pendidikan untuk menghadapi tantangan dunia di 

berbagai bidang kehidupan dapat menjadi jembatan bagi mobilitas vertikal baik 

bagi sumber daya manusia dan negara, Ustama dalam (Suryanti & Sholikhah, 

2021).  

Urgensi peran pendidikan dalam pengambilan keputusan bagi seorang 

anak di masa depan sebagai kunci pengembangan sumber daya manusia bagi 

negara untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, 

setiap manusia harus menjamin terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan 
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seperti yang tertuang dalam UU RI Nomor 2 Tahun 1989 yang menyatakan 

bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan dengan layak 

tanpa ada faktor pembedanya. Nyatanya, tidak semua orang mampu bersekolah, 

padahal pemerintah telah mewajibkan belajar 12 tahun sebagai pendidikan 

dasar bagi masyarakat. Salah satu indikator pendidikan yang menjadi tingkat 

capaian pembangunan gender di Indonesia adalah rata-rata lama sekolah. 

Tabel 1.2 

Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin 

 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2022 

Tahun RLS Laki-Laki RLS Perempuan 

2012 7,80 6,99 

2013 7,83 7,08 

2014 7,86 7,15 

2015 7,97 7,34 

2016 8,08 7,46 

2017 8,31 7,63 

2018 8,32 7,76 

2019 8,57 7,95 

2020 8,63 8,15 

2021 8,74 8,20 

2022 8,77 8,48 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2023 

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa rata-rata lama pendidikan laki-laki 

dan perempuan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 

penduduk laki-laki masih unggul dari tahun 2012 yakni 7,80 tahun hingga pada 

tahun 2022 yakni 8,77 tahun. Sedangkan rata-rata lama pendidikan perempuan 

dari tahun 2012 yakni 6,99 tahun hingga pada tahun 2022 yakni 8,48 tahun.  Hal 

ini disebabkan oleh perluasan stereotip dari kegiatan laki-laki dan perempuan 

yang berlangsung dalam masyarakat dengan lebih menekankan proses 

sosialisasi pengetahuan mengenai pekerjaan kerumahtanggaan dan kemampuan 
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keperempuanan lainnya dibanding pengetahuan keilmuan dan keterampilan 

teknik (Inayatul, 2013). Rata-rata lama pendidikan pada penduduk laki-laki 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan gender 

(Cahyati dkk, 2015). Begitupun dengan rata-rata lama pendidikan pada 

penduduk perempuan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks 

pembangunan gender (Amaliah & Riniwati, 2021). 

Tabel 1.3 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin 

 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2022  

Tahun TPAK Laki-Laki TPAK Perempuan 

2012 81,76 45,56 

2013 80,12 42,18 

2014 80,23 45,33 

2015 79,01 44,31 

2016 79,69 47,47 

2017 79,66 43,76 

2018 80,15 47,19 

2019 80,41 46,71 

2020 79,66 48,16 

2021 81,03 49,42 

2022 82,91 50,46 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2023 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan selama 10 

tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dalam artian partisipasi perempuan dalam 

angkatan kerja mengalami peningkatan dan penurunan. Partisipasi perempuan 

dalam angkatan kerja yang tertinggi pada tahun 2022 sebesar 50,46 persen. 

Sedangkan yang paling terendah dalam partisipasi perempuan dalam angkatan 

kerja pada tahun 2013 sebesar 42,18 persen. Begitupun dengan TPAK laki-laki 

mengalami fluktuasi selama sepuluh tahun terakhir yang paling tinggi tingkat 

partisipasi dalam angkatan kerja pada tahun 2022 sebesar 82,91 persen dan 
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paling terendah pada tahun 2015 sebesar 79,01 persen. Namun, hal tersebut 

masih terjadi kesenjangan dalam tingkat partisipasi perempuan dan laki-laki 

dalam angkatan kerja yang di mana tingkat partisipasi laki-laki jauh lebih tinggi 

dibandingkan perempuan. Sehingga bisa dikatakan pekerjaan di Sulawesi 

Selatan masih dominan dikuasai oleh laki-laki.  

Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

perempuan tidak bekerja dapat berupa kesulitan dalam memasuki sektor formal, 

diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja seperti pembatasan dari 

kehidupan kerja, subordinasi sosial budaya perempuan, stereotip perempuan, 

dan rendahnya tingkat pendidikan perempuan (Dwiyanti, 2022). Tingkat 

partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

indeks pembanguan gender (Lestari, 2017). 

Pembangunan menjadi salah satu masalah dari kesetaraan gender yang 

bukan hanya masalah perempuan. Pembangunan gender merupakan salah satu 

indikator yang mengukur keberhasilan dalam sebuah pembangunan.  Dengan 

hasil dari pembangunan untuk memberikan manfaat menyeluruh baik pada 

penduduk perempuan dan laki-laki. Namun, masih belum merata atau terdapat 

kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hasil 

pembangunan. Hal ini berdasarkan dari indeks pembangunan manusia laki-laki 

dan perempuan mengalami peningkatan yang tidak sejalan dengan indeks 

pembangunan gender yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sehingga 

masih terdapat selisih antara indeks pembangunan manusia dengan indeks 

pembangunan gender di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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Berdasarkan yang dikemukakan tersebut, penulis mencoba untuk 

membahas mengenai masalah Indeks Pembangunan Gender di Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan melakukan suatu penelitian dengan variabel rata-rata 

lama sekolah penduduk laki-laki dan perempuan serta variabel tingkat 

partisipasi angkatan kerja penduduk laki-laki dan perempuan. Sehingga saya 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Determinan 

Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Sulawesi Selatan”   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian adalah: 

1. Bagaimana rata-rata lama sekolah laki-laki berpengaruh terhadap indeks 

pembangunan gender di Provinsi Sulawesi Selatan? 

2. Bagaimana rata-rata lama sekolah perempuan berpengaruh terhadap 

indeks pembangunan gender di Provinsi Sulawesi Selatan? 

3. Bagaimana tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki berpengaruh 

terhadap indeks pembangunan gender di Provinsi Sulawesi Selatan? 

4. Bagaimana tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan berpengaruh 

terhadap indeks pembangunan gender di Provinsi Sulawesi Selatan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah laki-laki 

terhadap indeks pembangunan gender di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah 

perempuan terhadap indeks pembangunan gender di Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat partisipasi angkatan 

kerja laki-laki terhadap indeks pembangunan gender di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat partisipasi angkatan 

kerja perempuan terhadap indeks pembangunan gender di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini ialah: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat memberikan wawasan bagi rekan mahasiswa dan 

pengembangan ilmu pengetahuan mengenai indeks pembangunan 

gender dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

2. Manfaat Praktis  

a. Diharapkan bisa menjadi acuan bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan indeks pembangunan gender. 

b. Sebagai salah satu rujukan bahan pertimbangan bagi pemerintah 

dalam merancang kebijakan terkait indeks pembangunan gender dalam 

rangka meningkatkan kualitas pembangunan manusia berbasis gender. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Gender 

1. Konsep Gender 

Menurut Mosse (2003), gender pada dasarnya tidak sama dengan jenis 

kelamin biologis. Jenis kelamin biologis adalah anugerah, kita dilahirkan 

sebagai laki-laki atau perempuan. Namun, jalur yang menjadikan seseorang 

laki-laki atau perempuan adalah kombinasi dari blok-blok bangunan biologis 

dasar dan interprestasi budaya-biologis.  

Mosse (dalam Wiasti, 2017) mengungkapkan bahwa Gender mengacu 

pada seperangkat peran, mirip dengan kostum dan topeng teater yang 

menyampaikan kepada orang lain apakah seseorang itu maskulin atau feminine. 

Perilaku khusus ini termasuk dalam penampilan, sikap, pakaian, kepribadian, 

pekerjaan di dalam dan di luar rumah, seksualitas, keterlibatan keluarga dan 

lain-lain secara kolektif mengasah peran gender. Peran gender ini berubah dari 

waktu ke waktu dan bervariasi dari budaya ke budaya lainnya. Sedangkan 

menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

gender adalah perbedaan peran, perilaku, fungsi, dan status laki-laki dan 

perempuan sebagai akibat konstruksi sosiokultural.  

Konsep gender tidak dapat dipisahkan dari konsep kesetaraan dan 

keadilan. Tercapainya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak 

adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Diskriminasi sudah 
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berlangsung relatif lama terhadap perempuan. Konsep patriarki yang 

menimbulkan persepsi bahwa laki-laki dianggap superior dalam segala bidang 

kehidupan telah memicu terjadinya diskriminasi. Perbedaan perilaku, status, 

dan wewenang antara laki-laki dan perempuan telah dipraktekkan dalam 

masyarakat secara turun-temurun (Lusiarista & Arif, 2022).  

Dapat disimpulkan gender lebih terkait dengan perbedaan antara laki-

laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial, budaya dan psikologis. 

Istilah gender ini, selalu merujuk pada adanya kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan. Term gender dalam beberapa ayat Al-Qur’an mengandung 

interpretasi tentang persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki 

dalam melakukan segala aktivitas sesuai dengan kodratnya masing-masing. 

Ayat-ayat tersebut sebagaimana yang telah disinggung dalam dalam QS. An-

Nahl/16: 97. 

 صَ 
َ
هُمْ مَنْ عَمِل نَجْزِيَن َ

َ
بَةًًۚ وَل ِ

هٗ حَيٰوةً طَي  نُحْيِيَن َ
َ
نْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَل

ُ
وْ ا

َ
رٍ ا

َ
نْ ذكَ الِحًا م ِ

وْنَ 
ُ
انُوْا يَعْمَل

َ
حْسَنِ مَا ك

َ
جْرَهُمْ بِا

َ
  ٧٩ا

Terjemahnya:  

 

“Barangsiapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun 

perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, kami pasti akan 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan 

dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka 

kerjakan”. (Kementerian Agama RI, 2019). 

 
Dalam Tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa barangsiapa, 

mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan 

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh Kami berikan kepadanya 
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kehidupan yang bahagia lagi tentram, walaupun sedikit harta. Dan sungguh 

Kami akan memberi pahala kepada mereka di akhirat dengan yang lebih baik 

daripada apa yang telah mereka kerjakan di dunia (Basyir, 2011). 

Secara tegas ayat ini mempersamakan laki-laki dan perempuan dalam 

hak relasi gender. Laki-laki dan perempuan diberikan potensi sama melakukan 

amal saleh dengan syarat mereka harus beriman. Artinya bahwa, asalkan 

mereka beriman, maka sama-sama memiliki kesamaan untuk beramal saleh. Ini 

adalah anugerah besar yang diberikan Allah kepada laki-laki dan perempuan 

untuk melakukan satu kebajikan yang sama. Misalnya, barang siapa di antara 

mereka yang melakukan kebajikan sama dengan menanam sepuluh kebajikan, 

kemudian pahalanya juga dilipatgandakan (Al-maiyyah, 2014). 

Berdasarkan keterangan di atas bahwa, setiap orang menginginkan 

kebahagiaan hidup, maka disebutlah dalam ayat yang menunjuk kepada semua 

kelamin untuk dapat meraihnya. Jadi termasuk perempuan yang beriman 

dituntut agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan bermanfaat, baik untuk dirinya 

dan keluarganya, maupun untuk masyarakat dan bangsanya, bahkan 

kemanusiaan seluruhnya. 

2. Teori Gender 

a. Teori Nurture 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Watson pada tahun 1925. 

Menurut teori ini ialah perbedaan antara perempuan dan laki-laki merupakan 

hasil dari struktur sosial budaya yang mengarah pada peran dan tugas yang 

berbeda. Hal ini mengakibatkan peran dan kontribusi perempuan dalam 
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kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara selalu tertinggal dan 

diabaikan. Teori ini mengupayakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki 

yang dikenal dengan kaum feminis.  

b. Teori Nature  

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog terkemuka 

yaitu Thorndike di tahun 1903. Menurut teori ini, perbedaan laki-laki dan 

perempuan adalah kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat global. 

Perbedaan biologis tersebut memberikan indikasi dan keterkaitan bahwa kedua 

jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda serta memiliki peran dan 

tugas yang berbeda serta memiliki perbedaan kodrat tergantung pada fungsinya 

masing-masing. Adanya perbedaan kodrat tersebut menyebabkan perempuan 

tertinggal dan terabaikan perannya dalam kehidupan rumah tangga dan 

masyarakat. 

c. Teori Equilibrium 

Teori ini disebut juga dengan teori keseimbangan, teori ini menekankan 

konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan 

perempuan bahwa keduanya sama-sama memiliki kewajiban untuk bekerja 

sama dalam keharmonisan kehidupan keluarga, masyarakat, dan berbangsa. 

Tawney berpendapat bahwa keberagaman peran, baik karena faktor biologis, 

suku, aspirasi, kepentingan, pilihan maupun budaya merupakan realitas 

fundamental kehidupan manusia.  

Hubungan laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada konflik 

dikotomis, fungsional-struktural, tetapi pada kebutuhan untuk bekerja sama 
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membangun kemitraan yang harmonis karena masing-masing pihak memiliki 

kekuatan dan kelemahan yang harus diisi oleh pihak lain dan melengkapi dalam 

kerja sama yang setara. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kesetaraan dan 

keadilan gender harus memperhatikan kontekstual dan situasional, bukan 

menurut perhitungan matematis dan universal.  

3. Konsep Kesetaraan Gender  

Kesetaraan gender berarti kesamaan dalam menerima hak dan peluang 

yang sama untuk laki-laki dan perempuan dalam berkontribusi pada 

pembangunan (Mulasari, 2017). Kesetaraan gender akan meningkatkan 

kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan 

memerintah secara efektif ketika kesetaraan gender menjadi bagian sentral dari 

strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat baik 

perempuan maupun laki-laki untuk meningkatkan standar hidup dan 

mengentaskan diri dari kemiskinan (KPPPA, 2022b)  

Tujuan global dari SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan 

memberdayakan perempuan, dan sasaran global yang akan diwujudkan adalah:  

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan 

dimanapun. 

2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang 

publik dan privat, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi 

seksual, serta berbagai bentuk eksploitasi lainnya.  

3. Menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, 

pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan. 
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4. Menjamin partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang sama 

bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan 

keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.  

5. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi 

serta hak reproduksi seperti yang disepakati sesuai dengan Programme 

of Action of the International Conference (Prasetyawati, 2017). 

B. Indeks Pembangunan Gender 

United Nation Development Programs (UNDP) memperkenalkan 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 1995, lima tahun setelah UNDP 

memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebelumnya, Indeks 

Pembangunan Gender (IPG) tidak mengukur langsung ketimpangan gender 

yang terjadi, namun hanya menghitung disparitas dari masing-masing 

komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk setiap jenis kelamin. 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian 

kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender. 

IPG mengukur kesetaraan gender dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan, 

pendidikan, dan ekonomi. Selain itu, angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

tidak dapat diinterpretasikan terpisah dengan Indeks Pembangunan Manusia 

(KPPPA, 2014). 

Menurut Sen (2015), IPG dapat membantu pemerintah dan masyarakat 

untuk memantau kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender dan menentukan 

tindakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender. 
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Pembangunan yang berhubungan dengan gender (Gender Development atau 

Gender Related Development), ditujukan untuk mengetahui ada tidaknya 

ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. 

Ketimpangan di antara laki-laki dan perempuan dinyatakan dalam suatu angka 

atau indeks. Semakin besar ketimpangan di antara keduanya dalam 

pembangunan manusia, semakin rendah nilai indeks tersebut (Arif dkk, 2015).  

Pada tahun 2014, UNDP memperkenalkan metode baru dalam 

menghitung Indeks Pembangunan Gender (IPG). Perubahan metode ini 

merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi yang terjadi pada Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Selain sebagai penyempurnaan dari metode 

sebelumnya, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan menggunakan metode 

baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender 

dalam pencapaian IPM sehingga pada metode baru ini digunakan rasio IPM 

perempuan dengan IPM laki-laki agar bisa terlihat pencapaian pembangunan 

manusia antara perempuan dengan laki-laki (KPPPA, 2014) 

 Ukuran indeks pembangunan gender digunakan untuk melihat 

pencapaian laki-laki dan perempuan yang dilihat dari tiga aspek dasar yaitu 

kesehatan, tingkat pendidikan dan partisipasi ekonomi. Berdasarkan 

pengukuran pada ketiga dimensi tersebut, IPG dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

IPG = 
𝐼𝑃𝑀𝑃𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛

𝐼𝑃𝑀𝐿𝑎𝑘𝑖−𝑙𝑎𝑘𝑖
 

Dalam pengukuran IPG, semua variabel pembentuk IPM di hitung 

dalam laki-laki dan perempuan. Pengukuran IPM yang dipilah antara laki-laki 
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dan perempuan menghasilkan rasio yang disebut IPG. Oleh karena itu, variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini ialah variabel yang dapat mewakili dari 

indikator-indikator tersebut.  

1. Dimensi Pendidikan 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar penduduk secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan. Pendidikan 

memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan negara 

berkembang untuk mengadopsi teknologi modern dan mengembangkan 

kapasitas untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan (Todaro 

dan Smith, 2011).   

Schultz (1996) menyatakan bahwa human capital merupakan salah satu 

faktor penting dalam peningkatan produktifitas ekonomi di suatu negara. 

Human capital merupakan suatu konsep yang muncul pertama kali pada tahun 

1776 di bidang ekonomi klasik (Fitzsimons, 1999). Human capital dapat dicapai 

atau diperoleh melalui investasi merupakan cara utama dalam meningkatkan 

atau mendapatkan human capital. Pendidikan dan pelatihan yang didaptkan 

manusia akan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, sehingga 

produktifitas juga akan meningkat. Cara kedua ini tidak lagi mementingkan 

kuantitas jumlah tenaga kerja. 

Tak dapat dipungkiri bahwa pendidikan yang tinggi merupakan unsur 

penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber 
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daya manusia yang tinggi diharapkan akan berimplikasi kepada produktivitas 

yang tinggi pula sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Manusia membutuhkan asupan bagi akal pikirannya sebagai bekal 

kehidupannya. Menurut Nelson Mandela bahwa pendidikan adalah senjata 

paling ampuh mengubah dunia. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh 

seseorang, semakin tinggi pula kualitas pembangunan yang dicapai. Negara 

menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negaranya, yang termaktub dalam 

UUD 1945. Implementasinya tampak pada program nawacita serta tujuan 

pembangunan berkelanjutan.  

Beberapa peneliti telah menemukan bahwa ketidaksetaraan gender 

merupakan faktor yang sangat kuat dalam ketidaksetaraan pendidikan. Salah 

satunya adalah Thomas (2001) yang menemukan bahwa perbedaan melek huruf 

antara perempuan dan laki-laki, yang diukur dengan kesenjangan gender, 

berkorelasi positif dengan koefisien gini pendidikan. Korelasi ini semakin kuat 

setiap tahunnya, dan dapat disimpulkan bahwa mempersempit kesenjangan 

pendidikan gender dapat mengurangi ketimpangan dalam pendidikan (Yuniar, 

2022). 

Mengenai pentingnya pendidikan ini, Islam sebagai agama Rahmatan 

Lil’alamin, mewajibkan untuk mencari ilmmu pengetahuan melalui pendidikan 

di dalam maupun di luar pendidikan formal. Bahkan Allah mengawali turunnya 

Al-Qur’an sebagai pedoman hidup manusia dengan ayat yang memerintahkan 

Rasul-Nya, Muhammad SAW untuk membaca dan membaca. Membaca 

merupakan salah satu perwujudan dari aktifitas belajar dalam pendidikan. Dan 
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dalam arti yang sangat luas, dengan belajar pula manusia dapat 

mengembangkan pengetahuannya dan sekaligus memperbaiki kehidupannya. 

Betapa pentingnya belajar, karena itu dalam Al-Qur’an Allah berjanji dalam 

Q.S Al-Mujadalah/58: 11 yang berbunyi: 

 
ْ
حُوْا فِى ال مْ تَفَس َ

ُ
ك
َ
 ل
َ
مَنُوْْٓا اِذَا قِيْل

ٰ
ذِيْنَ ا

َ 
هَا ال ي ُ

َ
 يٰٓا

َ
هُ ل
ٰ 
مًْۚ وَاِذَا مَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ الل

ُ
ك

مَ دَرَجٰتٍٍۗ وَال
ْ
عِل

ْ
وْتُوا ال

ُ
ذِيْنَ ا

َ 
مْْۙ وَال

ُ
مَنُوْا مِنْك

ٰ
ذِيْنَ ا

َ 
هُ ال

ٰ 
شُزُوْا يَرْفَعِ الل

ْ
شُزُوْا فَان

ْ
 ان

َ
 قِيْل

ٰ 
هُ ل

وْنَ خَبِيْرٌ 
ُ
  ١١بِمَا تَعْمَل

Terjemahnya:  

 

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu 

“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, 

“Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. 

(Kementerian Agama RI, 2019). 

 

Dalam Tafsir Al-Muyassar dijelaskan: “Hai orang-orang yang 

membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta mengamalkan syariat-Nya, Apabila 

diperintahkan kepada kalian agar kalian melapangkan satu sama lain di majelis, 

maka lapangkanlah. Niscaya Allah memberi kelapangan kepada kalian di dunia 

dan akhirat. Apabila diperintahkan kepada kalian, wahai orang-orang yang 

beriman, agar kalian berdiri dari majelis kalian karena suatu urusan yang 

berisikan kebaikan bagi kalian, maka berdirilah, niscaya Allah meninggikan 

kedudukan orang-orang yang Mukmin yang mukhlish (yang ikhlas) di antara 

kalian, dan meninggikan kedudukan orang-orang yang berilmu dengan derajat 
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yang banyak dalam hal pahala dan tingkatan keridhaan. Dan Allah Maha 

Mengetahui perbuatan kalian, tidak ada suatu pun yang luput dari pengetahuan-

Nya, dan Dia membalas kalian atas perbuatan itu. Ayat ini berisikan isyarat 

tentang kedudukan, keutamaan, dan ketinggian derajat ulama (Basyir, 2011).  

Dari ayat di atas, ada beberapa nilai terkandung: Allah SWT akan 

mengangkat derajat orang-orang yang beriman, yang taat dan patuh kepada-

Nya, melaksanakan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya dan berusaha 

menciptakan suasana damai, aman dan tentram dalam masyarakat. Maka 

disimpulkan bahwa di dalam Islam memang memotivasi kepada manusia untuk 

giat menuntut ilmu pengetahuan, karena dengan hal itu kedudukan kita akan 

tinggi dalam pandangan Allah SWT dan orang yang mendapatkan ilmu akan 

mencapai derajat yang tinggi dari Allah SWT. Kualitas pembangunan manusia 

dalam dimensi pendidikan diwakili oleh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). 

a. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 

Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun 

ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Rata-

rata lama sekolah dapat dihitung dengan cara menghitung jumlah tahun yang 

dibutuhkan oleh siswa untuk menyelesaikan pendidikan formalnya, kemudian 

dibagi dengan jumlah siswa yang menyelesaikan pendidikan formal pada 

jenjang tersebut. 

 Indikator ini memberikan penjelasan terkait tingkat pendidikan yang 

dicapai oleh masyarakat dalam suatu wilayah dan juga menjadi salah satu tolok 

ukur untuk mengetahui pencapaian pembangunan di bidang pendidikan dalam 
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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 dan hal tersebut 

dapat berimplikasi terhadap pembangunan dan kesejahteraan ekonomi suatu 

negara dalam jangka panjang. 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 kelembagaan. Namun, 

karena biaya pendidikan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, 

membuat sebagian masyarakat 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.  
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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 dan kemampuan yang membuat masyarakat dapat 

berpartisipasi dalam pembangunan. 

2. Dimensi Ketenagakerjaan 

Definisi tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, tenaga kerja adalah setiap orang (berusia 15-64 tahun) 

yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Menurut Simanjuntak 

(dalam Wahyuningtias, 2019) tenaga kerja merupakan jumlah orang yang 

bersedia menawarkan jasanya guna membantu terselesaikannya suatu proses 

produksi, tergantung kepada besarnya penyediaan atau penawaran tenaga kerja 

yang ada di dalam masyarakat. 

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang penting dalam pembangunan 

ekonomi, karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi. Akhir-

akhir ini topik mengenai masalah kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi 

baik dalam skala nasional maupun regional mendapat perhatian banyak orang. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan penambahan investasi dan 

kebijakan ekonomi yang kondusif merupakan suatu hal penting. Dengan 

penambahan investasi baru diharapkan dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang pada akhirnya juga dapat menciptakan lapangan kerja baru.  
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Pekerjaan dalam Islam merupakan salah satu cara untuk memenuhi 

kebutuhan dalam menjalani kehidupan dan mediasi seorang makhluk kepada 

sang penciptanya yaitu Allah SWT. Makna bekerja bagi seorang muslim 

seharusnya adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan 

seluruh asset, pikir, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan 

arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan 

menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (khaira 

ummah) atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa hanya dengan 

bekerja manusia itu memanusiakan dirinya. Selain itu, bekerja bagi seorang 

muslim bukan hanya sekedar mempertahankan eksistensi hidup, tetapi lebih 

jauh dari itu, bekerja adalah ibadah yang paling konkret. Hal ini sesuai dengan 

Firman Allah pada surah Az-Zumar/39: 39 yang berbunyi: 

مُوْنَْۙ 
َ
 ًۚفَسَوْفَ تَعْل

ٌ
يْ عَامِل ِ

مْ اِن 
ُ
ى مَكَانَتِك

ٰ
وْا عَل

ُ
 يٰقَوْمِ اعْمَل

ْ
  ٩٧قُل

Terjemahnya:  

 

“Katakanlah, “Wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu! 

Sesungguhnya aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan 

mengetahui”. (Kementerian Agama RI, 2019). 

 

Dari tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa katakanlah wahai Rasul 

kepada kaummu yang menentang, “Beramallah sesuai dengan keadaan kalian 

yang kalian ridhai untuk diri kalian, di mana kalian menyembah sesuatu yang 

tidak berhak disembah dan tidak memiliki dari urusan hidup sedikitpun. 

Sementara aku juga menjalankan apa yang diperintahkan kepadaku, yaitu 
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menghadapkan wajahku hanya kepada Allah semata dalam perkataan-perkataan 

dan perbuatan-perbuatanku” (Basyir, 2011)  

Jadi dapat disimpulkan bahwa bekerja adalah sebuah aktivitas yang 

dilakukan untuk semua orang. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

bekerja juga dapat bernilai ibadah jika memang seseorang niatkan untuk 

beribadah. Karena rezeki sendiri merupakan apa yang telah Allah atur. Maka 

mengais apa yang telah Allah tentukan itu merupakan sebuah ibadah pada-Nya. 

Tidak jarang dalam dunia kerja seseorang merasakan lelah, capek dan letih. 

Apalagi ketika pekerjaan yang dilakukan sedang mengalami guncangan 

sehingga timbul kekhawatiran. Khawatir tidak memenuhi target, atau mungkin 

khawatir akan bangkrut dalam bisnis tertentu. Sebagai orang yang beriman 

justru tidak boleh pesimis. Al-Qur’an telah memotivasi manusia untuk selalu 

giat dalam bekerja. Adapun indikator untuk melihat perkembangan 

ketenagakerjaan yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja. 

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang 

dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang 

berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka ini perlu dicermati, 

karena apabila disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja 

menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh 

bertambahnya jumlah pencari kerja maka menunjukkan rendahnya kesempatan 

kerja.  
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Menurut Badan Pusat Statistik (2018), Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) merupakan angka yang menggambarkan perbandingan angkatan 

kerja dengan penduduk dalam usia kerja. Selain itu, TPAK juga merupakan 

angka yang menggambarkan penyediaan atau penawaran tenaga kerja. Berikut 

merupakan rumus perhitungan TPAK menurut Badan Pusat Statistik, yaitu: 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑈𝑠𝑖𝑎 15 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐾𝑒𝑎𝑡𝑎𝑠
 x 100 

Kesenjangan ekonomi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan 

faktanya sudah berlangsung lama. Aspek kultural, terjadinya diskrimasi dalam 

lapangan pekerjaan dan kurangnya pendidikan berperan dalam kesenjangan 

laki-laki dan perempuan. Usaha dan kebijakan seluruh pihak mutlak diperlukan 

untuk menggerus diskriminasi yang masih berlangsung secara masif.  

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan  rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan 

terhadap pembangunan gender  

Untuk mencapai kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, dan 

keterampilan yang berkualitas, seseorang perlu menjalani pendidikan sebagai 

metode untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran 

(Presiden RI, 1992). Pendidikan digunakan sebagai salah satu aspek untuk 

mempertimbangkan kesetaraan gender. Oleh karena itu, pendidikan yang 

berkualitas akan mengurangi ketidaksetaraan gender. Menurut Suryadi (2001) 

Untuk menciptakan peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam 

pembangunan dan berperan dalam merumuskan kebijakan sosial, ekonomi, dan 
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politik yang baik perlu dilakukan penghapusan diskriminasi gender dan 

peningkatan biaya pendidikan.  

Todaro dan Smith (2006) berpendapat bahwa pendidikan khususnya 

perempuan memiliki nilai penting berdasarkan bukti nyata yang kuat. Mereka 

menyatakan bahwa diskriminasi bidang pendidikan akan menghambat 

pembangunan ekonomi dan memperburuk kesenjangan sosial. Oleh karena itu, 

hal ini akan membuka jalan bagi perempuan untuk memberikan kontribusi 

dalam berbagai bidang.  

Pencapaian pendidikan yang berkualitas dapat digambarkan melalui 

rata-rata lama sekolah yang dicapai dalam pendidikan formal oleh penduduk 

laki-laki dan perempuan. Selain itu, pendidikan memiliki peran penting sebagai 

tujuan pembangunan yang esensial karena berperan dalam menentukan 

kapasitas suatu negara untuk mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan 

potensi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (Todaro, 1995). 

Dengan meningkatknya pendidikan yang ditempuh oleh perempuan dan laki-

laki maka semakin berkualitasnya sumber daya manusia yang akan 

meningkatkan suatu pembangunan. 

2. Hubungan tingkat partisipasi kerja laki-laki dan perempuan 

terhadap pembangunan gender 

Pembagian tugas berdasarkan gender adalah sebuah konsep dan praktik 

yang ada dalam suatu masyarakat tertentu yang mengatur peran dan pekerjaan 

berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Pembagian tugas berdasarkan jenis 

kelamin dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu produksi, reproduksi, 
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dan komunitas yang juga dikenal sebagai tiga peran gender. Saat ini, jenis 

pekerjaan telah lebih terbuka untuk laki-laki maupun perempuan. Pekerjaan 

reproduksi melibatkan perawatan dan pemeliharaan rumah tangga dan biasanya 

lebih sering dilakukan oleh perempuan. Sementara itu, pekerjaan komunitas 

adalah kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas sosial dalam masyarakat dan 

dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan (Probosiwi, 2015). 

Menurut Khotimah (2009) menyatakan bahwa banyak perempuan yang 

terlibat dalam sektor informal pekerjaan karena struktur angkatan kerja mereka 

cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sektor informal ini 

mencakup pekerjaan yang tidak memerlukan pengetahuan atau keterampilan 

yang canggih atau spesifik. Namun, perempuan yang bekerja di sektor ini 

seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum, jaminan kesejahteraan yang 

memadai, kondisi kerja yang memprihatinkan dan pendapatan yang rendah. 

Laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama dalam berusaha 

dan bekerja serta keduanya dapat bekerja sama dalam berbagai bidang 

kehidupan. Kemampuan perempuan semakin terlihat dalam berbagai jenis 

pekerjaan dan profesi dan kualitas pekerjaan yang mereka lakukan tidak lebih 

rendah dari laki-laki. Perkembangan dan kemajuan karir yang dicapai oleh 

perempuan jelas menunjukkan bahwa mereka telah berjuang tanpa adanya 

perbedaan atau diskriminasi berdasarkan gender (Karwati, 2021). Dengan 

demikian bahwa banyaknya partisipasi kerja laki-laki dan perempuan dapat 

meningkatnya kesempatan kerja sehingga bisa meningkatkan taraf hidup 
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penduduk perempuan yang akan memberikan dampak positif bagi 

pembangunan suatu wilayah. 

D. Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu 

menjadi acuan dan perbandingan yang akan mendukung karena memiliki 

kesamaan metode penelitian dan obyek penelitian yang dapat tercapainya hasil 

yang diharapkan, antara lain: 

Penelitian dari Lestari dkk (2021), berjudul “Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender Di Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2010-2019”. Metode penelitian digunakan adalah metode menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan data panel. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini adalah 

menunjukkan bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja, rata – rata lama 

sekolah, dan angka harapan hidup memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap indeks pembangunan gender. Sedangkan presentase masyarakat yang 

memiliki keluhan kesehatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Indeks Pembangunan Gender. 

Penelitian dari Amaliah dan Riniwati (2021), berjudul “Pemodelan 

Dinamika Sistem Indeks Pembangunan Manusia Dan Indeks Pembangunan 

Gender di Wilayah Pesisir Kabupaten Sumenep”. Metode penelitian digunakan 

adalah menggunakan pendekatan dinamika sistem. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini adalah 

menunjukkan bahwa indikator perempuan yaitu pendidikan (rata-rata lama 
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sekolah dan harapan lama sekolah) serta ekonomi (pengeluaran per kapita 

disesuaikan) merupakan variabel yang paling mempengaruhi kenaikan indeks 

pembangunan gender Kabupaten Sumenep. 

Penelitian dari Cahyati dkk (2019), berjudul “Pemodelan Indeks 

Pembangunan Gender (IPG) Dengan Menggunakan Regresi Probit Ordinal”. 

Metode penelitian digunakan adalah regresi probit ordinal untuk memodelkan 

data variabel respon yang dikategorikan secara ordinal. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini 

adalah menunjukkan bahwa variabel-variabel yang secara signifikan 

berpengaruh terhadap indeks pembangunan gender pada penduduk laki-laki 

yaitu rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. 

Sedangkan variabel-variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap 

indeks pembangunan gender pada penduduk perempuan yaitu angka harapan 

hidup saat lahir, harapan lama sekolah dan pengeluaran perkapita yang 

disesuaikan. 

Penelitian dari Aryantari (2017), berjudul “Pemodelan Indeks 

Pembangunan Gender (IPG) Di Provinsi Jawa Timur Menggunakan Regresi 

Nonparametrik Spline”. Metode penelitian digunakan adalah menggunakan 

regresi nonparametrik spline. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan 

bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan 

gender di Provinsi Jawa Timur ialah angka partisipasi sekolah SD perempuan, 

angka partisipasi sekolah SMP perempuan, tingkat partisipasi angkatan kerja 



30 
 

 

perempuan, tingkat pengangguran terbuka perempuan, angka kesakitan 

perempuan, dan rasio jenis kelamin. 

Penelitian dari Rifqy dkk, (2020), berjudul “Analisis Indeks 

Pembangunan Gender di Provinsi Papua Barat Tahun 2019”. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini adalah 

Contraceptive Prevalence Rate (CPR), Persentase APBD untuk Program 

Kependudukan dan KB, Persentase Alokasi Anggaran Perempuan Terhadap 

APBD, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan gender di 

Provinsi Papua Barat. 

Penelitian dari Fitarisca dkk (2014), berjudul “Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Dengan 

Menggunakan Regresi Probit”. Metode penelitian digunakan adalah 

menggunakan regresi probit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan gender pada 

penduduk laki-laki ialah APS SD/Sederajat dan rasio jenis kelamin saat lahir 

sedangkan pada penduduk perempuan ialah APS SMA/Sederajat, TPAK, PPP, 

dan rasio jenis kelamin saat lahir. 

Penelitian dari Elisa dan Helma (2022), berjudul “Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sumatera Barat 

Menggunakan Analisis Regresi Data Panel”. Metode penelitian digunakan 
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adalah regresi data panel. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

dapat disimpulkan bahwa variabel harapan lama sekolah, rata-rata lama 

sekolah, dan tingkat partisipasi angkatan kerja mempengaruhi indeks 

pembangunan gender Provinsi Sumatera Barat secara signifikan sedangkan 

variabel persentase penduduk mengalami keluhan kesehatan dan pengeluaran 

perkapita tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan 

gender Provinsi Sumatera Barat. 

Penelitian dari Hariadinata (2019), berjudul “Ketimpangan Gender dan 

Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Kesehatan, Pendidikan, dan 

Ketenagakerjaan”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi 

data panel. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas rasio angka harapan hidup laki-laki dan 

perempuan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan tingkat partisipasi 

angkatan kerja laki-laki berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian dari Setiati dkk (2020), berjudul “Analisis Indeks 

Pembangunan Gender di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019”. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa hasil dari 

penelitian ini adalah Contraceptive Prevalence Rate (WPK 15-49 tahun), 

persentase APBD untuk program kependudukan dan KB, alokasi anggaran 
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perempuan terhadap APBD, serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

perempuan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan gender di 

Provinsi Kalimantan Utara. 

Penelitian dari Febriandini (2022), berjudul “Pemodelan Data Indeks 

Pembangunan Gender di Provinsi Sumatera Barat Menggunakan Analisis 

Regresi Data Panel”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat 

disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini adalah variabel rata-rata lama 

sekolah dan rasio jenis kelamin berpengaruh secara signifikan terhadap indeks 

pembangunan gender di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan variabel angka 

melek huruf, angka partisipasi sekolah, angka kesakitan, rasio jenis kelamin, 

dan tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap 

indeks pembanguna gender di Provinsi Sumatera Barat. 

Penelitian dari Insiro dkk (2023), berjudul “Pemodelan Indeks 

Pembangunan Gender Provinsi Jawa Barat Menggunakan Regresi 

Nonparametrik Penalized Spline”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini adalah Angka 

Harapan Hidup (AHH) perempuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan, 

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) perempuan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 

SMA, persentase penduduk miskin, dan rasio jenis kelamin memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Barat tahun 

2021.  

Penelitian dari Rozaini & Hosiana (2023), berjudul “Analisis Faktor-

Faktor Indeks Pembangunan Gender di Provinsi-Provinsi Pulau Sumatera 
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Tahun 2011-2021”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat 

disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini adalah variabel angka harapan hidup 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan gender, 

pengeluaran perkapita tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap 

indeks pembangunan gender dan rata-rata lama sekolah berpengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan gender. 

Penelitian dari Permono dkk (2020), berjudul “Analisis Indeks 

Pembangunan Gender Nusa Tenggara Barat 2019”. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini 

adalah variabel anggaran kependudukan dan KB, angka tingkat partisipasi 

angkatan kerja (TPAK) dan tingkat penggunaan kontrasepsi (CPR) berpengaruh 

negatif dan signfikan terhadap indeks pembangunan gender di Nusa Tenggara 

Barat. 

Setelah dikemukakan tersebut bahwa terdapat persamaan dan perbedaan 

penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Terdapat persamaannya yaitu 

variabel independen yang ingin di teliti sama mengenai rata-rata lama sekolah 

laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan, tingkat partisipasi angkatan kerja 

laki-laki, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan indeks 

pembangunan gender. Sedangkan yang menjadi perbedaan antara penelitian ini 

dengan terdahulu ialah dari objek penelitian terdahulu seperti pada penelitian 

pertama objek penelitiannya adalah di Provinsi Jawa Tengah, untuk penelitian 

kedua objek penelitiannya adalah di di Kabupaten Sumenep, dan seterusnya. 

Sedangkan objek dari penelitian ini ialah di Provinsi Sulawesi Selatan. Serta 
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metode analisis antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini juga berbeda 

seperti pada penelitian terdahulu ada yang menggunakan regresi nonparametrik 

spline, model Seemingly Unrelated Regression (SUR), model regresi probit, 

dan lain-lain sedangkan pada penelitian ini menggunakan model analisis regresi 

linear berganda. 

E. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen ialah rata-rata lama sekolah laki-laki (X1), rata-rata lama 

sekolah perempuan (X2), tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki (X3), 

tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (X4) terhadap indeks 

pembangunan gender (Y). Rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan 

berpengaruh terhadap indeks pembangunan gender. Hal ini banyaknya 

partisipasi sekolah akan meningkatkan kualitas manusia lebih baik dan akan 

mengurangi kesenjangan gender sehingga dapat meningkatkan indeks 

pembangunan gender.  

Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan berpengaruh 

terhadap indeks pembangunan gender. Hal ini dikarenakan semakin tingginya 

tingkat partisipasi angkatan kerja pada penduduk laki-laki maupun perempuan 

maka semakin tinggi pula indeks pembangunan gender. Apabila banyaknya 

penduduk yang bekerja maka partisipasi dalam bekerja semakin baik yang 

meningkatnya kesempatan kerja serta bisa meningkatkan pendapatan dan 

pengeluaran perkapita sehingga bisa mencapai indeks dalam pembangunan 
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suatu wilayah. Untuk memperjelas faktor-faktor yang dimaksud dapat dilihat 

pada Gambar 2.1 

 

   

        

  

  

   

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

F. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori dan 

kerangka pikir penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1 = Diduga rata-rata lama sekolah laki-laki berpengaruh signifikan positif 

terhadap indeks pembangunan gender di Provinsi Sulawesi Selatan. 

H2 = Diduga rata-rata lama sekolah perempuan berpengaruh signifikan 

positif terhadap indeks pembangunan gender di Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

H3 = Diduga tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki berpengaruh 

signifikan positif terhadap indeks pembangunan gender di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

RLS Laki-laki  

(X1) 

TPAK Laki-laki  

(X3) 

RLS Perempuan 

 (X2) 
IPG (Y) 

TPAK Perempuan 

 (X4) 

H1 

H2 

H3 

H4 
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H4 = Diduga tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan berpengaruh 

signifikan positif terhadap indeks pembangunan gender di Provinsi 

Sulawesi Selatanan.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memandang perilaku manusia yang dapat 

diprediksi dan realitas sosial, objektif dan terukur. Oleh karena itu, penggunaan 

penelitian kuantitatif dengan instrumen yang benar dan teruji serta analisis 

statistik yang sesuai dan tepat sehingga hasil penelitian yang dicapai tidak 

menyimpang dari kondisi yang sebenarnya (Yusuf, 2014). Dengan metode 

kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau hubungan 

antara variabel.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan 

melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Provinsi Sulawesi Selatan. 

Alasan peneliti melakukan penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan karena 

melihat permasalahan indeks pembangunan gender mengalami tren fluktuasi 

yang tidak sejalan dengan indeks pembangunan manusia, terjadinya 

ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam rata-rata lama sekolah dan 

tingkat partisipasi angkatan kerja. 

 



38 
 

 
 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan ekspalanatori. 

Pendekatan ekspalanatori merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan 

sebab akibat antara variabel-variabel yang dapat mempengaruhi hipotesis. Pada 

penelitian ini terdapat 5 variabel yang saling menghubungkan antara variabel 

terikat dan variabel bebas tersebut saling mempengaruhi. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

berdasarkan dimensi waktu yaitu data runtut waktu (time series) pada tahun 

2005-2022.  

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari data sekunder. Data 

sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 

serta Sistem Informasi Manajemen Data Dasar Regional (SIMREG) Provinsi 

Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan indeks pembangunan gender, rata-rata 

lama sekolah laki-laki dan perempuan, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-

laki dan perempuan di Provinsi Sulawesi Selatan.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data atau 

informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan 

jalan melihat kembali laporan-laporan tertulis, baik berupa angka maupun 
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keterangan (tulisan atau papan, tempat kertas dan orang). Pada penelitian ini 

metode dokumentasi dipakai untuk mengetahui pengaruh rata-rata lama sekolah 

laki-laki dan perempuan dan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan 

perempuan terhadap indeks pembangunan gender. Serta literatur-literatur 

lainnya seperti jurnal dan informasi-informasi tertulis dari instansi yang relevan 

dengan topik dalam penelitian ini. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis regresi 

linear berganda. Regresi linear berganda berguna untuk memprediksikan 

pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap satu variabel dependen 

atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua 

variabel bebas atau lebih dengan variabel terikat. Untuk melihat pengaruh rata-

rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan, tingkat 

partisipasi angkatan kerja laki-laki dan tingkat partisipasi angkatan kerja 

perempuan di Provinsi Sulawesi Selatan, maka peneliti menggunakan metode 

analisis regresi linear berganda (multiple regresion) terhadap indeks 

pembangunan gender di Provinsi Sulawesi Selatan.  

Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai hasil penelitian 

ini serta dalam rangka pengujian hipotesis sebagai jawaban sementara untuk 

pemecahan permasalahan yang ditemukan, maka dapat dilihat melalui 

persamaan fungsi: 

LnY = β0 + β1lnX1 + β2lnX2 + β3lnX3 + β4lnX4 + µ 
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Keterangan: 

Y  = Indeks Pembangunan Gender (%) 

β0  = Konstanta 

X1  = Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki (tahun) 

X2  = Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan (tahun)  

X3  = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-laki (%) 

X4   = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 

β1, β2, β3, β4 = Koefisien Arah Regresi 

Ln  = Logaritma Natural 

µ  = Error Term 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan sebagai alat uji untuk mengetahui apakah 

terdapat masalah pada data regresi. Uji asumsi klasik digunakan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat 

(Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua 

atau lebih variabel yang berbeda. Dalam analisis regresi, asumsi berikut harus 

dipenuhi untuk mendapatkan model regresi yang bisa dipertanggung jawabkan. 

Apabila data regresi lolos dari keempat item uji asumsi klasik, maka data 

tersebut dapat dikatakan lolos uji hipotesis. 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui sebaran data pada variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian dan dilakukan sebelum data diolah 

berdasarkan model penelitian. Metode yang dipilih untuk uji normalitas adalah 
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Jarque-Bera. Normalitas suatu data dapat ditunjukkan dengan nilai probabilitas 

dari Jarque-Bera > 0.05 dan sebaliknya data tidak terdistribusi normal jika 

probabilitas Jarque-Bera < 0.05. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas berarti apakah model regresi menemukan adanya 

korelasi antar variabel independen. Jika terdapat korelasi antara variabel 

independen, maka model regresi memiliki masalah multikolinearitas. Pedoman 

untuk model regresi bebas multikolinearitas adalah bahwa koefisien korelasi 

antara variabel independen harus sedikit di bawah 0.05. Ketika korelasinya 

kuat, masalah multikolinearitas muncul. Salah satu cara untuk melihat ada 

tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) (Ghozali, 2011: 105-106).  

1) Jika nilai VIF < 10, maka dapat di artikan bahwa tidak terdapat 

multikolinearitas pada penelitian tersebut.  

2) Jika nilai VIF > 10, maka terjadi gangguan multikolinearitas pada 

penelitian tersebut 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

antara kesalahan pengganggu dalam model regresi linier pada periode t-1 

(sebelumnya). Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data deret waktu (time 

series). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainnya. Salah satu metode analisis untuk mendeteksi ada 



42 
 

 
 

tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey LM 

Test dengan melihat nilai probability Chi-Square. Nilai probability Chi-Square 

> 0.05 mengindikasikan bahwa data tidak mengandung masalah autokorelasi. 

Sebaliknya jika probability Chi-Square < 0.05 maka mengindikasikan bahwa 

data mengandung masalah autokorelasi. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat 

ketidaksamaan varians dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya dalam model regresi. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika varians 

berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

model yang terhindar dari heteroskedastisitas. Untuk melihat ada atau tidak 

heteroskedastisitas pada penelitian ini yaitu diuji menggunakan Uji Glejser.  

Berikut ini adalah tabel pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas 

1) Nilai probability Chi-Square > 0.05 artinya tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

2) Nilai probability Chi-Square < 0.05 artinya terjadi heteroskedastisitas 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Koefisien determinasi (goodness of fit), dilambangkan dengan R2, 

merupakan ukuran penting dalam regresi. Determinan (R2) mencerminkan 

kemampuan variabel dependen. Tujuan dari analisis ini adalah untuk 

menghitung pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai 
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R2 menunjukkan seberapa besar variasi total variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabel penjelas. Semakin besar nilai R2, semakin besar 

proporsi variabel dependen dan variasi total yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independen. 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji-F digunakan untuk menguji pengaruh gabungan variabel bebas 

terhadap variabel terikat persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis 

statistik. Pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai signifikan yang 

didapatkan dari hasil pengolahan uji sebagai berikut: 

1) Jika Sig. < 0.05 maka Ho ditolak (signifikan) 

2) Jika Sig. > 0.05 maka Ho diterima (tidak signfikan) 

Kriteria pengambilan keputusan dari hipotesis yang diajukan sebagai berikut:  

1) Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima (signifikan). 

2) Jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak (tidak signifikan). 

c. Uji Signifikansi Parsial (Uji T) 

Uji-t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara parsial, yaitu pengaruh masing-masing variabel bebas 

yang terdiri dari rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan serta tingkat 

partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan. Opsi yang bergantung pada 

variabel. Seperti pada pengujian hipotesis simultan, pengambilan keputusan 

pada pengujian hipotesis parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang 

diperoleh sebagai berikut: 
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1) Jika nilai signifikansi > 0.05 maka Ho diterima dan menolak Ha 

(koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini membuktikan bahwa secara 

parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

2) Jika nilai signifikansi < 0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima (koefisien 

regresi signifikan). Hal ini membuktikan bahwa secara parsial variabel 

independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen.  

Kriteria keputusan dari hipotesis yang diajukan adalah:  

1) Jika Thitung > Ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima (signifikan). 

2) Jika Thitung < Ttabel, maka Ho diterima dan Ha di tolak (tidak signifikan). 

F. Definisi Operasional Variabel 

1. Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki (RLS) (𝐗𝟏) 

Rata-rata lama sekolah laki-laki yaitu rata-rata jumlah tahun yang 

dihabiskan oleh penduduk laki-laki berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh 

semua jenis pendidikan yang pernah dijalani yang dinyatakan dalam satuan 

tahun dari tahun 2005-2022. 

2. Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan (RLS) (𝐗𝟐) 

Rata-rata lama sekolah perempuan yaitu rata-rata jumlah tahun yang 

dihabiskan oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas untuk 

menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani yang dinyatakan dalam 

satuan tahun dari tahun 2005-2022. 
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3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki (TPAK) (𝐗𝟑) 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja laki-laki yaitu indikator yang dapat 

menggambarkan keadaan penduduk laki-laki yang berumur 15 tahun ke atas 

yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang diukur dalam satuan persen 

(%) tahun 2005-2022. 

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK) (𝐗𝟒) 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perepuan yaitu indikator yang dapat 

menggambarkan keadaan penduduk perempuan yang berumur 15 tahun ke atas 

yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang diukur dalam satuan persen 

(%) tahun 2005-2022. 

5. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Y) 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) ialah suatu indeks yang mengukur 

tingkat pencapaian pembangunan manusia yang berbasis gender di Indonesia. 

Indikator yang menyusun Indeks Pembangunan Gender (IPG) yaitu pada bidang 

kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dalam variabel ini diukur dalam satuan 

persen (%) tahun 2005-2022. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis 

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang terletak 

di bagian timur Indonesia, terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota dengan 

ibukotanya di Makassar. Secara geografis terletak antara 0’12º - 8º Lintang 

Selatan dan 116’48º - 122’36º Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan 

Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi 

Barat, sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi 

Tenggara, serta di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.  

Dua puluh satu kabupaten terdiri di provinsi ini. Diantaranya ialah 

Bulukumba, Jeneponto, Bantaeng, Takalar, Gowa, Sinjai, Maros, Selayar, 

Pangkep, Bone, Barru, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana 

Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur dan Toraja Utara dan juga terdiri dari 3 kota 

yaitu Kota Makassar, Kota Palopo dan Kota Pare-Pare. Provinsi Sulawesi 

Selatan memiliki luas sebesar 46.083,94 Km2 dengan kabupaten terluas yaitu 

Kabupaten Luwu Utara dengan luas 7.365,51 Km2 atau 15,98 % dari 

keseluruhan luas wilayah Sulawesi Selatan. Kota Pare-Pare yakni kabupaten/ 

kota yang mempunyai luas terkecil dengan luas 99,33 Km2.  

Jumlah aliran sungai tercatat sebanyak 67 aliran, dengan aliran 

terpanjang yaitu Sungai Saddang sepanjang 150 km yang melewati Kabupaten 
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Tanah Toraja, Enrekang dan Pinrang. Adapun danau yang terletak di 

Provinsi Sulawesi Selatan yakni Danau Tempe dan Sidenreng di Kabupaten 

Wajo, serta Danau Matano dan Towuti yang terletak di Kabupaten Luwu Timur. 

Jumlah gunung tercatat sebanyak 7 buah, puncak tertinggi adalah Gunung 

Rantemario yang terletak di perbatasan Kabupaten Enrekang dan Luwu dengan 

ketinggian 3.470 m dari permukaan laut. 

2. Kependudukan 

Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 memiliki jumlah 

penduduk sebesar sebanyak 8.928.004 orang. Penduduk di Sulawesi Selatan 

tersebar di 24 kabupaten/kota. Kota Makassar yang merupakan ibu kota 

Sulawesi Selatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 1.545.373 

jiwa. Pada tahun 2019, Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 

47assif sama. Penduduk laki-laki 4.326.409 jiwa dan penduduk perempuan 

4.524.831 jiwa.  

Kepadatan penduduk kabupaten/kota di Sulawesi selatan cukup 

bervariatif. 3 daerah dengan status kotamadya memiliki kepadatan penduduk 

tertinggi yaitu Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo. Selain karena 

jumlah penduduknya yang banyak, wilayah yang tidak terlalu luas juga menjadi 

faktor tingginya kepadatan penduduk di 3 kota ini.  

Wilayah selanjutnya yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi di 

Sulawesi Selatan adalah wilayah Selatan-Selatan. Merupakan salah satu 

wilayah aglomerasi yang terdiri dari Kabupaten Takalar, Bantaeng, Jeneponto, 
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Gowa, Bulukumba, dan Sinjai. Tahun 2020 penduduk Sulawesi selatan paling 

banyak berdomisili di wilayah kota Makassar.  

Kota Makassar berstatus sebagai ibukota provinsi sekaligus menjadi 

pusat perekonomian serta pusat pendidikan di Sulawesi Selatan. Di urutan ke 2 

terdapat Kabupaten Bone dengan persentase sebesar 8,84 persen. Kabupaten 

Bone merupakan salah satu kabupaten yang memiliki wilayah yang luas serta 

jumlah kecamatan yang banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. 

Di urutan ke 3 terdapat kabupaten Gowa dengan persentase sebesar 8,44 persen. 

Letak wilayah kabupaten Gowa berbatasan langsung dengan Kota Makassar di 

bagian selatan menjadikan kabupaten ini turut terkena dampak secara tidak 

langsung dari adanya pusat perekonomian di Kota Makassar (BPS, 2022). 

B. Deskripsi Variabel 

1. Indeks Pembangunan Gender  

Indeks pembangunan gender ialah suatu indeks yang mengukur tingkat 

pencapaian pembangunan manusia yang berbasis gender. IPG merupakan hasil 

rasio antara indeks pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Ukuran 

indeks pembangunan gender digunakan untuk melihat pencapaian laki-laki dan 

perempuan yang dilihat dari tiga aspek dasar seperti IPM yaitu kesehatan, 

tingkat pendidikan dan partisipasi ekonomi.  

Pembangunan yang berhubungan dengan gender (Gender Development 

atau Gender Related Development), ditujukan untuk mengetahui ada tidaknya 

ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. 

Berdasarkan data dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi 
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Selatan selama beberapa tahun terakhir mengalami fase fluktuasi. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sulawesi Selatan  

Tahun 2005-2022 

Tahun 
Indeks Pembangunan Gender 

(IPG) 

2005 57,36 

2006 59,01 

2007 60,40 

2008 61,04 

2009 61,24 

2010 91,54 

2011 91,79 

2012 91,96 

2013 92,34 

2014 92,60 

2015 92,92 

2016 92,79 

2017 92,84 

2018 93,15 

2019 93,09 

2020 92,86 

2021 92,85 

2022 93,14 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2023 

Data angka Indeks Pembangunan Gender di atas dapat dijelaskan bahwa 

angka IPG di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2005 sebesar 57,36  yang 

meningkat dari tahun 2006 sebesar 59,01 sampai tahun 2015 sebesar 92,92, 

kemudian menurun menjadi 92,79 pada tahun 2016, kembali meningkat sebesar 

92,84 pada tahun 2017 hingga meningkat lagi tahun 2018 sebesar 93,15, 

kemudian kembali menurun pada tahun 2019 sebesar 93,09 hingga menurun 
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lagi tahun 2020 sebesar 92,86 dan tahun 2021 sebesar 92,85, kemudian kembali 

meningkat pada tahun 2022 sebesar 93,14.  

2. Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki dan Perempuan 

Urgensi peran pendidikan dalam pengambilan keputusan bagi seorang 

anak di masa depan sebagai kunci pengembangan sumber daya manusia untuk 

meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, setiap 

manusia harus menjamin terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan seperti yang 

tertuang dalam UU RI Nomor 2 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa setiap 

warga berhak untuk memperoleh pendidikan dengan layak tanpa ada faktor 

pembedanya baik laki-laki maupun perempuan.  

Pemerintah telah mewajibkan belajar 12 tahun sebagai pendidikan dasar 

bagi masyarakat. Salah satu indikator pendidikan yang menjadi tingkat capaian 

pembangunan gender di Indonesia adalah 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 tolok ukur untuk mengetahui pencapaian pembangunan di bidang 

pendidikan dalam usaha memperbaiki kualitas manusia.  

Jika pendidikan yang ditempuh semakin tinggi maka kesejahteraan dari 

individu tersebut akan semakin meningkat dan hal tersebut dapat berimplikasi 

terhadap pembangunan dan kesejahteraan ekonomi suatu masif dalam jangka 

panjang. 
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Tabel 4.2 

Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2022 

Tahun RLS Laki-Laki RLS Perempuan 

2005 7,30 6,65 

2006 7,48 6,81 

2007 7,61 6,89 

2008 7,48 7,46 

2009 7,72 7,72 

2010 7,73 6,91 

2011 7,76 6,95 

2012 7,80 6,99 

2013 7,83 7,08 

2014 7,86 7,15 

2015 7,97 7,34 

2016 8,08 7,46 

2017 8,31 7,63 

2018 8,32 7,76 

2019 8,57 7,95 

2020 8,63 8,15 

2021 8,74 8,20 

2022 8,77 8,48 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2023 

Berdasarkan data rata-rata lama sekolah di atas dapat dijelaskan bahwa 

rata-rata lama pendidikan laki-laki dan perempuan yang terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Pada penduduk laki-laki masih unggul dari 

tahun 2005 yakni 7.30 tahun yang meningkat hingga pada tahun 2007 yakni 

7.61 tahun, kemudian menurun pada tahun 2008 yakni 7.48 tahun, kembali 

meningkat pada tahun 2009 yakni 7.72 tahun hingga meningkat sampai pada 

tahun 2022 yakni 8.77 tahun.  

Sedangkan rata-rata lama pendidikan perempuan dari tahun 2005 yakni 

6.65 tahun yang meningkat hingga pada tahun 2009 yakni 7.72 tahun, kemudian 
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menurun pada tahun 2010 yakni 6.91 tahun, kembali meningkat pada tahun 

2011 yakni 6.95 tahun hingga meningkat pada tahun 2022 yakni 8.48 tahun.  

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki dan Perempuan 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang 

dapat menggambarkan keadaan penduduk laki-laki dan perempuan yang 

berumur 15 tahun ke atas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi baik 

dalam pekerjaan formal maupun informal. Angkatan kerja mencakup orang 

yang bekerja dan mencari pekerjaan aktif.  

Salah satu ukurannya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK) yang merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap seluruh 

penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dihitung dengan 

membagi jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja dan 

dikalikan dengan 100%. Namun, meskipun tingkat partisipasi angkatan kerja 

mengalami peningkatan, masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi. 

Salah satunya adalah tingginya tingkat pengangguran, terutama di kalangan 

pemuda.  

Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara tingkat partisipasi 

angkatan kerja laki-laki dan perempuan, dimana tingkat partisipasi angkatan 

kerja perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Usaha dan 

kebijakan seluruh pihak mutlak diperlukan untuk menggerus diskriminasi yang 

masih berlangsung secara masif. Hal tersebut dilihat dari data tingkat partisipasi 

angkatan kerja laki-laki dan perempuan berikut. 
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Tabel 4.3 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2022 

Tahun TPAK Laki-Laki TPAK Perempuan 

2005 84,92 39,95 

2006 80,65 39,27 

2007 81,07 42,72 

2008 81,73 44,35 

2009 81,97 44,94 

2010 82,40 47,56 

2011 84,86 45,60 

2012 81,76 45,56 

2013 80,12 42,18 

2014 80,23 45,33 

2015 79,01 44,31 

2016 79,69 47,47 

2017 79,66 43,76 

2018 80,15 47,19 

2019 80,41 46,71 

2020 79,66 48,16 

2021 81,03 49,42 

2022 82,91 50,46 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2023 

Berdasarkan data tingkat partisipasi angkatan kerja di atas dapat 

dijelaskan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih tinggi 

daripada perempuan dari tahun 2015 hingga 2022. Dari data tersebut partisipasi 

angkatan kerja laki-laki dan perempuan setiap tahunnya mengalami fluktuasi.  

Yang dimana tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki pada tahun 2005 

sebesar 84,92 persen sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja  perempuan 

sebesar 39,95 persen. Hal ini terdapat selisih partisipasi angkatan kerja laki-laki 

dan perempuan sebesar 44,97 persen. Kemudian pada tahun 2022, tingkat 

partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 82,91 persen sedangkan tingkat 

partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 50,46 persen. Jadi selisih tingkat 
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partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan pada tahun 2022 sebesar 

32,45 persen. Yang artinya masih terdapat ketimpangan partisipasi angkatan 

kerja pada laki-laki dan perempuan karena partisipasi kerja laki-laki masih 

unggul daripada partisipasi kerja perempuan dari tahun 2005 sampai 2022.  

C. Hasil Pengolahan Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel regresi 

dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Metode yang digunakan untuk melihat data ditribusi normal dan tidak, dapat 

dilakukan melalui Jarque-Bera. Normalitas suatu data dapat ditunjukkan 

dengan nilai probabilitas dari Jarque-Bera > 0.05 dan sebaliknya data tidak 

terdistribusi normal jika probabilitas Jarque-Bera < 0.05. 
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Std. Dev.   0.086054

Skewness  -0.508696

Kurtosis   3.775305

Jarque-Bera  1.227137

Probability  0.541415


 

Gambar 4.1 Uji Normalitas 

 

Dari hasil pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa nilai probabilitas 

Jarque-Bera sebesar 0.541 lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan data 

dalam penelitian ini telah terdistribusi normal. 
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b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel 

independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen dalam satu 

model. Dimana kemiripan antara variabel independen dalam suatu model akan 

menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara satu variabel 

independen dengan variabel independen lainnya.  Salah satu cara untuk melihat 

ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat 

nilai Variance Inflation Factor (VIF). 

1) Jika nilai VIF < 10, maka dapat di artikan bahwa tidak terdapat 

multikolinearitas pada penelitian tersebut.  

2) Jika nilai VIF > 10, maka terjadi gangguan multikolinearitas pada 

penelitian tersebut. 

Tabel 4.4  

Uji Multikolinearitas 

        
 Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

        
C  35.36338  65732.99  NA 

X1  0.966382  7764.666  5.613430 

X2  0.506697  3776.147  4.592932 

X3  1.734940  62340.47  1.289953 

X4  0.367743  9922.559  2.874525 

     Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10, 2023 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa keempat variabel 

independen memiliki hasil olah data meliputi: 

1) Rata-rata lama sekolah laki-laki (X1) mempunyai nilai VIF sebesar 

5.613 < 10, sehingga dapat diartikan variabel ini tidak terjadi gejala 

multikolinearitas. 
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2) Rata-rata lama sekolah perempuan (X2) mempunyai nilai VIF sebesar 

4.592 < 10, sehingga dapat diartikan variabel ini tidak terjadi gejala 

multikolinearitas. 

3) Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki (X3) mempunyai nilai VIF 

sebesar 1.289 < 10, sehingga dapat diartikan variabel ini tidak terjadi 

gejala multikolinearitas. 

4) Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (X4) mempunyai nilai 

VIF sebesar 2.874 < 10, sehingga dapat diartikan variabel ini tidak 

terjadi gejala multikolinearitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Dan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi 

digunakan uji Breusch-Godfrey LM Test. Berikut ini adalah pengambilan 

keputusan ada atau tidaknya autokorelasi: 

1) Jika nilai probability Chi-Square < 0.05 maka terdapat gejala 

autokorelasi. 

2) Jika nilai probability Chi-Square > 0.05 maka tidak terdapat gejala 

autokorelasi.  
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Tabel 4.5  

Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

          
F-statistic 0.696756     Prob. F(2,10) 0.5208 

Obs*R-squared 2.079227     Prob. Chi-Square(2) 0.3536 

          
Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10, 2023 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 hasil uji autokorelasi dengan Breusch-Godfrey 

menunjukkan bahwa nilai probability Chi-Square sebesar 0.353 > dari 0.05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi sehingga 

analisis regresi linear dapat dilanjutkan. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji terjadinya perbedaan 

varians residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lainnya. 

Model regresi yang baik adalah model yang terhindar dari heteroskedastisitas. 

Untuk melihat ada atau tidak heteroskedastisitas pada penelitian ini yaitu diuji 

menggunakan Uji Glejser.  

Berikut ini adalah tabel pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas 

1) Nilai probability  Chi-Square > 0.05 artinya tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

2) Nilai probability Chi-Square < 0.05 artinya terjadi heteroskedastisitas 

Tabel 4.6  

 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

          
F-statistic 0.782818     Prob. F(4,13) 0.5562 

Obs*R-squared 3.494013     Prob. Chi-Square(4) 0.4788 

Scaled explained SS 2.977226     Prob. Chi-Square(4) 0.5616 

          Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10, 2023 
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Berdasarkan Tabel 4.6 di atas hasil uji heteroskedastisitas dengan uji 

glejser menunjukkan bahwa nilai probability Chi-Square sebesar 0.478 > dari 

0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

2. Uji Hipotesis 

Untuk mengetahui tingkat signifikan dari masing-masing koefisien 

variabel maka dilakukan pengujian sebagai berikut: 

a. Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Nilai R2 menunjukkan besarnya variabel-variabel independen dalam 

mempengaruhi variabel dependen. Nilai R2 berkisar antara 0 dan 1 semakin 

besar nilai R2, maka semakin besar variasi variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. 

Tabel 4.7  

Uji Koefisien Determinasi (R2) 
     
     

R-squared 0.818768     Mean dependent var 4.406111 

Adjusted R-squared 0.763005     S.D. dependent var 0.202140 

S.E. of regression 0.098406     Akaike info criterion -1.569297 

Sum squared resid 0.125889     Schwarz criterion -1.321972 

Log likelihood 19.12368     Hannan-Quinn criter. -1.535195 

F-statistic 14.68285     Durbin-Watson stat 1.616888 

Prob(F-statistic) 0.000095    
     
     

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10, 2023 

Berdasarkan pada Tabel 4.9 di atas menunjukkan nilai koefisien 

determinasi (R2) yang ditentukan dengan R-square sebesar 0.818 atau sama 

dengan sebesar 81.8% dari nilai ini menunjukkan bahwa hubungan variabel 

independen rata-rata lama sekolah laki-laki (X1), rata-rata lama sekolah 

perempuan (X2), tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki (X3), tingkat 
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partisipasi angkatan kerja perempuan (X4) dengan variabel dependen indeks 

pembangunan gender (Y) sebesar 81.8%. Sedangkan sisanya sebesar 18.2% 

(100% - 81.8%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian. 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara 

keseluruhan. Uji F digunakan untuk memastikan kevalidasan model regresi 

yang digunakan, dimana nilai F rasio dari koefisien regresi dibandingkan 

dengan Ftabel dan tingkat signifikan sebesar 5% (α= 0.05). Dengan kriteria uji: 

1) Apabila Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima (signifikan). 

2) Apabila Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak (tidak signifikan). 

Tabel 4.8  

Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
     
     

R-squared 0.818768     Mean dependent var 4.406111 

Adjusted R-squared 0.763005     S.D. dependent var 0.202140 

S.E. of regression 0.098406     Akaike info criterion -1.569297 

Sum squared resid 0.125889     Schwarz criterion -1.321972 

Log likelihood 19.12368     Hannan-Quinn criter. -1.535195 

F-statistic 14.68285     Durbin-Watson stat 1.616888 

Prob(F-statistic) 0.000095    
     
     

 Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10, 2023 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat perhitungan uji f pengujian simultan 

variabel independen terhadap variabel dependen dapat dianalisis sebagai 

berikut: 

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.8 di atas diketahui nilai F-Statistic 

sebesar 14.682 dengan nilai Prob. (F-statistic) sebesar 0.000. Berdasarkan 

pengambilan keputusan dilihat dari nilai Prob. (F-statistic) 0.000 < 0.05 maka 
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variabel independen memiliki pengaruh simultan atau memiliki pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis diterima yang artinya variabel rata-rata lama sekolah laki-laki 

(X1), rata-rata lama sekolah perempuan (X2), tingkat partisipasi angkatan kerja 

laki-laki (X3) dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (X4) 

berpengaruh secara simultan terhadap indeks pembangunan gender di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

Berdasarkan perbandingan nilai Fhitung dan Ftabel diperoleh nilai F-

statistic sebesar 14.68. Sesuai dengan pengambilan keputusan dalam uji F 

simultan jika nilai F hitung > F tabel maka variabel independen dalam penelitian 

memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Untuk 

mengetahui nilai F tabel maka menggunakan rumus (df1= k-1; df2= n-k), k= 5, 

n= 18 maka (df1= 5-1= 4; df2= 18-5= 13) diperoleh nilai Ftabel sebesar 3.34. Jadi 

nilai Fhitung sebesar 14.68 > Ftabel sebesar 3.18 maka sesuai dengan dasar 

pengambilan keputusan dalam uji F simultan artinya variabel rata-rata lama 

sekolah laki-laki (X1), rata-rata lama sekolah perempuan (X2), tingkat 

partisipasi angkatan kerja laki-laki (X3) dan tingkat partisipasi angkatan kerja 

perempuan (X4) berpengaruh secara simultan terhadap indeks pembangunan 

gender di Provinsi Sulawesi Selatan. 

c. Uji Signifikansi Parsial (Uji T) 

Uji T digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara individual. Hal ini dilakukan dengan cara pengujian 

rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan, tingkat 
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partisipasi angkatan kerja laki-laki, tingkat partisipasi angkatan kerja 

perempuan secara parsial terhadap variansi terhadap variabel lainnya dengan 

cara membandingkan antara besarnya probabilitas dengan tingkat signifikansi 

tertentu. 

Hipotesis diterima jika probabilitas kurang dari 0.05, yang berarti bahwa 

variabel indeks pembangunan gender secara parsial dipengaruhi oleh rata-rata 

lama sekolah laki-laki dan perempuan serta tingkat partisipasi angkatan kerja 

laki-laki dan perempuan. Namun, jika probabilitas lebih besar daripada taraf 

signfikansi 0.05, maka hipotesis ditolak yang artinya rata-rata lama sekolah 

laki-laki dan perempuan, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan 

perempuan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel indeks 

pembangunan gender. 

Tabel 4.9  

Uji Signifikansi Parsial (Uji T) 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     

C 5.907687 5.946712 0.993438 0.3386 

X1 3.776384 0.983047 3.841508 0.0020 

X2 -2.949166 0.711827 -4.143097 0.0012 

X3 -2.369565 1.317171 -1.798981 0.0953 

X4 1.829568 0.606419 3.017006 0.0099 
     

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10, 2023 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh data β0 (5,907); β1 (3,776); β2 (-2,949); 

β3 (-2,369); β4 (1,829). Hasil data ini dapat dituliskan dalam bentuk persamaan 

regresi berikut ini: 

LnY = β0 + β1lnX1 + β2lnX2 + β3lnX3 + β4lnX4 + µ 

Y= 5,907 + 3,776 X1 – 2,949 X2 – 2,369 X3 + 1,829 X4 + 0,182 
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Melalui persamaan regresi linear berganda dan hasil uji t terhadap masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen di atas, dapat 

dijelaskan hasil sebagai berikut. 

Variabel rata-rata lama sekolah laki-laki (X1) mempunyai tingkat 

signifikansi sebesar 0,002 < 0,05 dan diketahui Thitung > Ttabel sebesar 3,841 > 

1,770, sehingga hipotesis dalam penelitian ini H0 ditolak dan H1 diterima. 

Dinyatakan bahwa rata-rata lama sekolah laki-laki berpengaruh signifikan 

terhadap indeks pembangunan gender. Nilai koefisien (β1) sebesar 3,776 yang 

menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif. Artinya, ketika terjadi 

peningkatan 1 tahun rata-rata lama sekolah laki-laki maka indeks pembangunan 

gender mengalami peningkatan sebesar 3,77.  

Variabel rata-rata lama sekolah perempuan (X2) mempunyai tingkat 

signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 dan diketahui Thitung > Ttabel sebesar -4,143 > 

1,770, sehingga hipotesis dalam penelitian ini H0 ditolak dan H1 diterima. 

Dinyatakan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan berpengaruh signifikan 

terhadap indeks pembangunan gender. Nilai koefisien (β2) sebesar -2,949 yang 

menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang negatif. Artinya, ketika terjadi 

peningkatan 1 tahun rata-rata lama sekolah perempuan maka indeks 

pembangunan gender mengalami penurunan sebesar 2,94. 

Variabel tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki (X3) mempunyai 

tingkat signifikansi sebesar 0,095 > 0,05 dan diketahui Thitung > Ttabel sebesar -

1,798 > 1,770, sehingga hipotesis dalam penelitian ini H0 diterima dan H1 

ditolak. Dinyatakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki tidak 
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berpengaruh terhadap indeks pembangunan gender. Nilai koefisien (β3) sebesar 

-2,369 yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang negatif. Artinya, ketika 

terjadi peningkatan 1 persen tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki maka 

indeks pembangunan gender mengalami penurunan sebesar 2,36. 

Variabel tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (X4) mempunyai 

tingkat signifikansi sebesar 0,009 < 0,05 dan diketahui Thitung > Ttabel sebesar 

3,017 > 1,770, sehingga hipotesis dalam penelitian ini H0 ditolak dan H1 

diterima. Dinyatakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan 

berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan gender. Nilai koefisien 

(β4) sebesar 1,829 yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif. 

Artinya, ketika terjadi peningkatan 1 persen tingkat partisipasi angkatan kerja 

perempuan maka indeks pembangunan gender mengalami peningkatan sebesar 

1,82 

Nilai el sebesar 0,182 menunjukkan terdapat pengaruh sebanyak 0,182 

dari variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model regresi. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka interpretasi model 

secara rinci atau spesifik mengenai hasil pengujian dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

1. Pengaruh rata-rata lama sekolah laki-laki terhadap indeks 

pembangunan gender di Provinsi Sulawesi Selatan 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa rata-rata lama sekolah 

laki-laki berpengaruh signifikan positif terhadap indeks pembangunan gender 

di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berarti bahwa meningkatnya tingkat rata-
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rata lama sekolah yang ditempuh oleh laki-laki maka akan meningkatkan pula 

indeks pembangunan gender di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Menurut Todaro (1995), pendidikan memiliki peran penting sebagai 

tujuan pembangunan yang esensial karena berperan dalam menentukan 

kapasitas suatu negara untuk mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan 

potensi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Menurut Mankiw 

(2007), pendidikan adalah investasi bagi individu. Tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan individu, yang dapat 

berdampak pada pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi negara dalam jangka 

panjang.   

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dkk 

(2021), Cahyati dkk (2019), dan Elisa dan Helma (2022), dimana dari hasil 

penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata lama sekolah 

laki-laki berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan 

gender di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa meningkatnya tingkat 

rata-rata lama sekolah yang ditempuh oleh laki-laki maka semakin 

meningkatnya indeks pembangunan gender 

2. Pengaruh rata-rata lama sekolah perempuan terhadap indeks 

pembangunan gender di Provinsi Sulawesi Selatan 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa rata-rata lama sekolah 

perempuan berpengaruh signifikan negatif terhadap indeks pembangunan 

gender di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berarti bahwa meningkatnya 
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tingkat rata-rata lama sekolah yang ditempuh oleh perempuan maka 

menurunkan indeks pembangunan gender di Provinsi Sulawesi Selatan.  

Rata-rata lama sekolah perempuan yang lebih tinggi dapat memiliki 

dampak negatif terhadap indeks pembangunan gender karena ada faktor-faktor 

tertentu yang mempengaruhinya. Meskipun pendidikan yang lebih tinggi pada 

dasarnya adalah hal positif dan mendorong pembangunan gender yang lebih 

baik, namun ada situasi khusus dimana dampaknya bersifat kompleks. Alasan 

mengapa hal tersebut terjadi ialah ketidakcocokan keterampilan yang dimana 

pendidikan yang lebih tinggi tidak selalu sesuai dengan tuntutan pasar tenaga 

kerja atau kebutuhan ekonomi setempat. Jika lulusan perempuan memiliki 

keterampilan yang tidak selaras dengan lapangan pekerjaan yang tersedia ini 

dapat mengakibatkan pengangguran atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan 

latar belakang pendidikan mereka. 

Selain itu, tuntuan keluarga yang dimana perempuan seringkali masih 

diharapkan untuk mengambil tanggung jawab rumah tangga, bahkan jika 

mereka memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini bisa membuat sulit bagi 

mereka untuk terlibat sepenuhnya dalam karir atau pekerjaan yang sesuai 

dengan pendidikan mereka. Serta ketidaksetaraan dalam kesempatan 

pendidikan tinggi, meskipun rata-rata lama sekolah perempuan lebih tinggi, 

mereka memiliki akses yang terbatas dalam pendidikan tinggi yang berkualitas 

atau kurang didorong untuk memilih bidang studi yang lebih teknis atau 

profesional. 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amaliah 

dan Riniwati (2021) serta Fitarisca dkk (2014) dimana dari hasil penelitian yang 

dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata lama sekolah pada perempuan 

yang paling mempengaruhi kenaikan indeks pembangunan gender Kabupaten 

Sumenep yang berarti ketika terjadi penurunan tingkat rata-rata lama sekolah 

oleh perempuan maka akan meningkatkan indeks pembangunan gender.  

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Aryantari (2017), Hariadinata (2019), dan Insiro dkk (2023), dimana dari 

hasil yang diperoleh bahwa rata-rata lama sekolah pada perempuan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan gender. Jika kesempatan 

pendidikan perempuan dan laki-laki sama, lama tahun sekolah perempuan akan 

meningkat dan jumlah siswa perempuan juga akan meningkat. Hal ini dapat 

menghasilkan rata-rata lama sekolah yang lebih lama di suatu wilayah dan 

penurunan ketimpangan pendidikan antarwilayah.  

3. Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki terhadap 

indeks pembangunan gender di Provinsi Sulawesi Selatan 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat partisipasi 

angkatan kerja laki-laki tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks 

pembangunan gender di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berarti bahwa 

meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki tidak mempengaruhi 

indeks pembangunan gender di Provinsi Sulawesi Selatan.  

Hal ini mengidentifikasikan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi 

kerja pada laki-laki tidak menjadi tolok ukur keberhasilan dalam peningkatan 
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pembangunan. Tingkat partisipasi kerja laki-laki tidak berpengaruh terhadap 

indeks pembangunan gender dikarenakan proporsi laki-laki dalam sektor kerja 

formal sudah lebih hampir dua kali lipat dibanding perempuan yang lebih 

rendah sehingga pentingnya peran perempuan dalam pembangunan.  

Selain itu, dalam beberapa masyarakat, peran laki-laki dalam dunia 

pekerjaan dianggap sebagai norma atau harapan yang tidak memerlukan 

perubahan. Karena itu, perubahan dalam partisipasi kerja laki-laki tidak 

dianggap sebagai perubahan signifikan dalam hal pembangunan gender. Dan 

dalam beberapa indeks dan pengukuran pembangunan gender, lebih fokus pada 

meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk 

pekerjaan. Oleh karena itu, dampak dari perubahan partisipasi kerja laki-laki 

tidak selalu diberi bobot yang sama atau dianggap sebagai prioritas yang sama. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hariadinata 

(2019), Febriandini (2022) dan Permono dkk (2020), dimana hasil yang 

diperoleh bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap indeks pembangunan gender di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga 

hipotesis yang diajukan tidak terbukti bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja 

laki-laki berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan gender.  

4. Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap 

indeks pembangunan gender di Provinsi Sulawesi Selatan 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat partisipasi 

angkatan kerja perempuan berpengaruh signifikan positif terhadap indeks 

pembangunan gender di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berarti bahwa 
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meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan akan meningkatkan 

indeks pembangunan gender di Provinsi Sulawesi Selatan.  

Menurut Prijono (2023), peran perempuan di pasar tenaga kerja 

bukanlah sebuah kebetulan bahwa semakin banyak perempuan yang terlibat di 

pasar tenaga kerja karena peran mereka yang sangat besar terutama di wilayah 

pedesaan, terutama yang berkaitan dengan pertanian. Ada dua efek dari 

peningkatan proporsi perempuan yang bekerja: peningkatan sisi permintaan dan 

sisi penawaran. Sebaliknya, sisi penawaran meningkat karena penurunan angka 

fertilitas dan peningkatan pendidikan perempuan. Hal tersebut yang akan 

meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Aryantari (2017), Rifqy dkk, (2020), Fitarisca dkk (2014), dan Setiati dkk 

(2020), dimana hasil yang diperoleh bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja 

perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan 

gender. Hal ini karena perempuan mewakili potensi atau kemampuan yang baik 

dalam ekonomi maupun pembangunan. Tingkat partisipasi yang lebih tinggi 

dari perempuan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan 

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang akan meningkatkan pula 

kesejahteraan perempuan dan pada akhirnya mengarah pada kesetaraan yang 

lebih besar di antara perempuan
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Rata-rata lama sekolah laki-laki berpengaruh signifikan positif terhadap 

indeks pembangunan gender di Provinsi Sulawesi Selatan  

2. Rata-rata lama sekolah perempuan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

indeks pembangunan gender di Provinsi Sulawesi Selatan 

3. Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki tidak berpengaruh signifikan 

terhadap indeks pembangunan gender di Provinsi Sulawesi Selatan 

4.  Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan berpengaruh signifikan 

positif terhadap indeks pembangunan gender di Provinsi Sulawesi Selatan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka 

saran yang dapat diberikan oleh penulis pada penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Di bidang pendidikan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus 

memberikan sarana fasilitas pendidikan yang memadai terutama pada anak-

anak yang memiliki keterbatasan ekonomi dan diharapkan berbagai manfaat
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pendidikan yang dapat diraih di masa depan dapat ditingkatkan bagi 

masyarakat melalui kebijakan dan sosialisasi. 

2. Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah fokus untuk memperluas 

kesempatan kerja, mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja, 

menyesuaikan gaji dengan mekanisme pasar, memperbaiki keterampilan 

dan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan untuk perempuan, dan 

menguatkan implementasi kebijakan tenaga kerja yang mengakomodasi 

kesetaraan gender. 

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambahkan variabel yang 

memiliki pengaruh mengenai indeks pembangunan manusia yang berbasis 

gender. 
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