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ABSTRAK 

NAMA      : NUR FAKHIRAH 

NIM          : 90300119125 

JUDUL  : ANALISIS DETERMINAN ANGKA PARTISIPASI KASAR 

(APK) MELALUI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

Pendidikan memainkan peran penting dalam pembangunan negara dan 

bangsa karena dari sanalah karakter dan kecerdasan bangsa di masa depan banyak 

ditentukan. Dengan pendidikan berkualitas dapat diwujudkan sumberdaya manusia 

yang unggul dan berdaya saing tinggi. APK merupakan salah satu indikator yang 

digunakan untuk mengukur sejauh mana capaian pendidikan pada suatu negara atau 

wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh belanja pemerintah 

bidang pendidikan, pendapatan perkapita dan rasio murid per guru terhadap APK 

melalui IPM di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

metode analisis jalur (path analysys) merupakan pengembangan analisis multi 

regresi, sehingga analisis regresi bisa disebut sebagai bentuk khusus dari analisis 

jalur, dan diolah menggunakan software Eviews 12. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan runtun waktu (time series) 

selama kurun waktu 15 tahun dan sumber data yang digunakan yaitu sumber data 

sekunder yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik provinsi Sulawesi 

Selatan, Simreg Bappenas, dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan perkapita 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap APK. Variabel belanja pemerintah 

bidang pendidikan dan rasio murid per guru berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap APK. Variabel belanja pemerintah bidang pendidikan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, variabel pendapatan perkapita 

dan rasio murid per guru berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM, 

variabel IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap APK, variabel 

belanja pemerintah bidang pendidikan dan rasio murid per guru berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap APK melalui IPM, variabel pendapatan perkapita 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap APK melalui IPM. 

 

Kata Kunci: Angka Partisipasi Kasar (APK), Belanja Pemerintah Bidang 

Pendidikan, Pendapatan Perkapita, Rasio Murid Per Guru 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan berkualitas adalah suatu prinsip mendasar dalam pembangunan 

dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing 

tinggi. Pendidikan memainkan peran penting dalam pembangunan negara dan 

bangsa karena dari sanalah karakter dan kecerdasan bangsa di masa depan banyak 

ditentukan. Selain itu, kesempatan dalam mengakses pembelajaran yang merata dan 

adil untuk setiap masyarakat pada tiap-tiap jenjang pendidikan diharapkan bisa 

diwujudkan, sesuai dengan tujuan keempat dari Sustainable Development Goals 

(SDGs) yaitu "Pendidikan Berkualitas", menjamin kualitas pendidikan yang 

inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk 

semua (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021). 

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan negara yang 

dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 UUD 1945 

menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Bahkan, 

pemerintah diharuskan membiayai pendidikan dasar yang diwajibkan untuk 

seluruh warga negaranya (Faiz Aminuddin, 2016). 

Pendidikan adalah salah satu langkah yang ditempuh dalam rangka 

mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada suatu negara, dimana 

peningkatan kualitas SDM tersebut akan berdampak pada keberhasilan 

pembangunan di suatu wilayah. Untuk itu, peningkatan kualitas pendidikan 

perlu terus diupayakan, dimulai dari memberikan kesempatan dalam 
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mengenyam pendidikan yang seluas-luasnya kepada setiap penduduk, sampai pada 

peningkatan kuantitas juga kualitas sarana dan prasarana pendidikannya. 

Sarana pendidikan ditempuh manusia guna untuk mendapatkan hal yang 

bermanfaat bagi dirinya juga orang-orang di sekitarnya. Seseorang yang 

berpendidikan, segala tingkah laku dan perbuatannya senantiasa akan selalu terjaga. 

Pentingnya mengajarkan atau membagi ilmu dan memperoleh ilmu pengetahuan 

dalam islam dijelaskan dalam QS/Al-Maidah Ayat 67. 

سُوْلُ بلَ ِّغْ مَ  ٰٓايَُّهَا الرَّ ۗ اِّنَّ ي  نَ النَّاسِّ مُكَ مِّ ُ يَعْصِّ لتَهَٗ ۗوَاللّٰه س  ب ِّكَ ۗوَاِّنْ لَّمْ تفَْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رِّ نْ رَّ لَ اِّليَْكَ مِّ َ آٰ انُْزِّ  اللّٰه

يْنَ  فِّرِّ ى الْقَوْمَ الْك   لََ يَهْدِّ

Terjemahannya: 

“Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika 

tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak 

menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) 

manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.” 

 

Pada ayat di atas dikisahkan bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi 

Muhammad SAW agar tidak menunda amanat yang sudah diembannya walau 

hanya sebentar. Artinya, seseorang yang telah dibekali ilmu atau kemampuan, 

sebaiknya menyebarkan dan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain yang 

membutuhkan, sehingga ilmu pendidikan yang dimilikinya tidak hanya berguna 

bagi diri sendiri, namun juga bermanfaat bagi orang di sekitarnya. 

Dalam upaya mengetahui banyaknya penduduk yang memanfaatkan 

fasilitas pendidikan, persentase penduduk menurut partisipasi sekolah dapat 

digunakan. Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan 

https://kumparan.com/topic/pendidikan
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Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan beberapa indikator yang digunakan 

untuk mengukur partisipasi pendidikan pada suatu wilayah (Suryana et al., 2022). 

Angka  Partisipasi  Kasar  (APK) merupakan  proporsi penduduk yang 

bersekolah pada  suatu  jenjang  pendidikan tertentu  dalam  kelompok  umur yang  

sesuai  dengan  jenjang pendidikan  tersebut, dimana semakin tinggi APK 

mengindikasikan semakin banyak pula penduduk usia  sekolah  yang menempuh 

pendidikan  pada  suatu  jenjang pendidikan dalam suatu wilayah (Pudyastuti & 

Mulyaningsih, 2021). 

Angka Partisipasi Kasar (APK) membandingkan antara jumlah 

penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, dengan jumlah 

penduduk yang memenuhi kriteria sebagai penduduk usia sekolah pada jenjang 

pendidikan yang sama, tanpa mempertimbangkan ketepatan usia penduduk 

tersebut. Pendidikan non-formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) juga 

diperhitungkan sejak tahun 2007. APK digunakan untuk menunjukkan tingkat 

partisipasi secara umum penduduk pada suatu tingkat pendidikan, untuk 

menunjukkan seberapa besar kapasitas sistem pendidikan sanggup menampung 

murid dari kelompok usia sekolah tertentu, dan melengkapi indikator Angka 

Partisipasi Murni (APM), untuk menunjukkan banyaknya penduduk yang 

menempuh pendidikan pada suatu jenjang tetapi usianya belumlah cukup atau 

bahkan  berusia lebih tua dari yang seharusnya. Nilai APK dapat melebihi 

angka 100% karena populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan 

tertentu mencakup siswa di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan 

tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya pengulangan kelas, pendaftaran siswa usia 
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dini ataupun pendaftaran siswa yang telat bersekolah. Hal tersebut dapat 

juga mengindikasikan kemampuan suatu daerah dalam menampung lebih banyak 

penduduk usia sekolah melebihi target sebenarnya. Tingginya APK menunjukkan 

tingkat partisipasi pendidikan yang tinggi, tanpa mementingkan kesesuaian 

antara usia sekolah dan jenjang pendidikannya (Badan Pusat Statistik Provinsi 

Sulawesi Selatan, 2021). Berikut adalah data Angka Partisipasi Kasar (APK) 

menurut jenjang pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Tabel 1.1 

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan 

di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 

                            

 

        

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Kasar 

(APK) SD/MI/Sederajat Sulawesi Selatan mengalami penurunan selama lima tahun 

terakhir, dimana pada tahun 2018 APK berada di angka 110,28% menurun hingga 

tahun 2022 menjadi 106,71%. Meski terjadi penurunan namun APK jenjang ini 

berada diatas angka 100 mengindikasikan bahwa terdapat murid yang berada diluar 

batas usia sekolah pada jenjang ini. Pada jenjang SMP/MTS APK cenderung 

mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2018-2019 

terjadi penurunan  menjadi 84,22%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 

2020-2021 menjadi 86,82%, dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan 

Tahun 
APK (%) 

SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA 

2018 110,28 86,97 81,74 

2019 108,46 84,22 86,09 

2020 106,99 86,23 86,44 

2021 106,85 86,82 87,07 

2022 106,71 86,19 86,49 
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sebesar 0,63% dari tahun sebelumnya menjadi 86,19%. Adapun pada jenjang 

SMA/SMK/MA APK mengalami peningkatan dari tahun 2018-2021, dimana pada 

tahun 2018 APK berada pada angka 81,74% meningkat sampai pada tahun 2021 di 

angka 87,07%, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan angka putus 

sekolah atau semakin banyak penduduk yang melanjutkan pendidikannya ke 

jenjang SMA. Namun pada tahun selanjutnya yaitu 2022 terjadi penurunan sebesar 

0,58% dari tahun sebelumnya menjadi 86,49%. Baik di jenjang SD, SMP, maupun 

SMA APK sama-sama mengalami penurunan pada tahun terakhir. 

Salah satu alat ukur yang digunakan untuk melihat kualitas hidup manusia 

yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mampu menunjukkan hasil 

pelaksanaan pembangunan manusia melalui tiga komponen dasar yaitu kesehatan, 

kualitas pendidikan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi, yang ditunjukkan 

dengan pemerataan kemampuan daya beli masyarakat (Sulisty, 2019). 

Indeks pembangunan manusia mengukur capaian pembangunan manusia 

berlandaskan komponen-komponen kualitas hidup yang mendasar. Indeks 

pembangunan manusia atau Human Development Indeks (HDI) merupakan salah 

satu indikator yang digunakan untuk mengetahui pembangunan ekonomi yang 

mengukur taraf kualitas fisik dan non-fisik penduduk, seperti indikator ekonomi, 

tingkat pendidikan, dan kesehatan. Jadi, ketiga unsur tersebut begitu penting dalam 

memastikan mampu atau tidaknya suatu provinsi meningkatkan nilai IPM-nya. 

Tiga unsur tersebut tidaklah berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu sama lain 

(Hakiki et al., 2020). Berikut merupakan data Indeks Pembangunan Manusia 

Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir. 
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Tabel 1.2 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2018-2022 

Tahun IPM 

2018 70,90 

2019 71,66 

2020 71,93 

2021 72,24 

2022 72,82 

          Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023 

Pada tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia 

Provinsi Sulawesi selatan selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2018-2022 

terus mengalami peningkatan, pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan 

sebesar 0,76 poin menjadi 71,66 dan merupakan peningkatan tertinggi yang terjadi 

selama lima tahun terakhir, sampai pada tahun 2022 masih terjadi peningkatan 

menjadi 72,82 dan masuk dalam kategori IPM sedang. Peningkatan IPM ini 

mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kualitas hidup di Sulawesi Selatan. 

Salah satu bagian dari kebijakan fiskal yaitu pengeluaran pemerintah 

(government expenditure), yang merupakan tindakan pemerintah dalam 

menentukan besarnya  pengeluaran yang setiap tahunnya dilakukan untuk mengatur 

jalannya perekonomian. Hal ini dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

untuk skala daerah. Kebijakan fiskal ini bertujuan untuk menstabilkan harga, 

tingkat output, dan kesempatan kerja serta mendorong atau memacu pertumbuhan 

ekonomi (Sukirno, 2010). 

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), pengeluaran pemerintah untuk 

pendidikan merupakan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah 
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untuk pendidikan yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sektor 

pendidikan paling minimal sebesar 20%. Belanja Pemerintah pada bidang 

pendidikan adalah jenis belanja daerah yang paling umum dikeluarkan dalam upaya 

mewujudkan pembangunan masyarakat. Hal ini dikarenakan pendidikan 

begitu berperan penting bagi masyarakat untuk mencapai kemampuan yang paling 

mendasar bagi kehidupannya. Berikut merupakan pengeluaran pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan pada sektor pendidikan. 

Tabel 1.3 

Total Realisasi Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 

Tahun 
Total Pengeluaran Sektor Pendidikan  

(Rp) 

2018 2.512.759.946.877,00 

2019 2.541.512.623.792,00 

2020 2.697.872.827.039,00 

2021 2.868.375.647.496,00 

2022 2.843.079.306.635,00 

       Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 

 

Tabel 1.3 diatas menggambarkan besarnya pengeluaran atau belanja 

pemerintah pada sektor pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun 

terakhir, dimana pada tahun 2018-2021 terus terjadi peningkatan anggaran yaitu 

dari Rp 2.512.759.946.877,00 menjadi Rp 2.868.375.647.496,00 atau meningkat 

sebesar 14,16%. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar -0,88% menjadi 

Rp 2.843.079.306.635,00. 

Pendapatan perkapita merupakan besarnya jumlah uang yang didapatkan 

oleh setiap orang pada suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan perkapita 
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ini dapat merepresentasikan pendapatan rata-rata per orang pada suatu daerah, juga 

dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap standar dan kualitas kehidupan 

penduduk. Pendapatan perkapita berdampak signifikan terhadap angka partisipasi 

pendidikan dasar dan menengah, dimana peningkatan pendapatan rumah tangga 

akan mengurangi biaya relatif untuk menyekolahkan anak, sehingga peningkatan 

pendapatan perkapita dapat diasosiasikan dengan peningkatan partisipasi 

pendidikan (Chetty & Looney, 2007). 

Pendapatan regional perkapita atau PDRB perkapita adalah hasil bagi 

antara PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk yang ada pada daerah itu. 

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku merepresentasikan nilai PDRB per kepala 

atau per satu orang penduduk sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan 

berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk. 

Dalam penelitian ini digunakan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku 

karena dinilai lebih tepat dan dapat merepresentasikan pendapatan perkapita 

penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut merupakan pendapatan perkapita 

atau PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Tabel 1.4 

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022 

Tahun 
PDRB Perkapita ADHB 

(Juta Rupiah) 

2018 52,64 

2019 57,18 

2020 55,68 

2021 59,65 

2022 65,59 

         Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2023 
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 Pada tabel 1.4 diatas menggambarkan  pendapatan perkapita Sulawesi 

Selatan selama lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2018-2019 mengalami 

peningkatan menjadi 57,18 juta, kemudian pada tahun selanjutnya yaitu 2020 

mengalami penurunan sebesar -2,62% menjadi 55,68 juta dikarenakan pada tahun 

ini terjadi pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan pendapatan 

masyarakat secara signifikan, tahun selanjutnya yaitu 2021-2022 pendapatan 

perkapita kembali mengalami peningkatan sebesar 9,96% menjadi 65,59 juta 

sebagai akibat dari perekonomian Sulawesi Selatan yang tumbuh positif 5,09% dari 

tahun sebelumnya. 

 Akses terhadap pendidikan juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya 

pendidikan. Rasio murid per guru merupakan indikator ketersediaan sumber daya 

pendidikan berupa tenaga pengajar yang tersedia dalamn satuan-satuan pendidikan. 

Ketersediaan sumber daya ini berpengaruh signifikan terhadap partisipasi 

pendidikan (Faguet & Sánchez, 2008). 

Angka partisipasi pendidikan mengalami penurunan seiring dengan 

terjadinya peningkatan rasio murid per guru. Begitupun sebaliknya, semakin kecil 

rasio ini maka semakin tinggi partisipasi pendidikan karena semakin banyak jumlah 

guru yang mampu menangani murid (Wardani & Arsandi, 2020). Berikut 

merupakan rasio murid per guru menurut jenjang pendidikan di Provinsi Sulawesi 

Selatan. 
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Tabel 1.5 

Jumlah Rasio Murid dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 

Tahun 

Ajaran 

Rasio Murid per Guru 

SD/MI SMP/MTs SMA/MA 

2017 13,11 13,23 15,37 

2018 13,22 12,22 14,01 

2019 9,81 13,01 15,88 

2020 14,00 13,00 15,00 

2021 14,00 13,00 15,00 

          Sumber: Statistik Pendidikan, BPS Sulsel 2023 

 Pada tabel 1.5 diatas dapat dilihat bahwa rasio murid-guru Sulawesi Selatan  

pada jenjang SD/MI Sederajat mengalami peningkatan pada tahun 2017-2018 yaitu 

diangka 13,22, kemudian terjadi penurunan pada tahun selanjutnya yaitu 2019 ke 

angka 9,81, selanjutnya pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 

14,00 dan pada tahun 2021 masih di angka yang sama yaitu 14,00. Peningkatan 

rasio murid dan guru ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan partisipasi 

pendidikan pada jenjang tersebut. Pada jenjang SMP rasio murid per guru tidak 

begitu mengalami perubahan yang signifikan setiap tahunnya, dimana pada tahun 

2017-2018 menurun sedikit menjadi 12,22 dari angka 13,23, lalu pada tahun 

selanjutnya yaitu 2019 kembali meningkat sedikit ke angka 13,01, terjadi 

penurunan pada tahun 2020 menjadi 13,00 dan tetap di angka 13,00 pada tahun 

2021. Sementara itu pada jenjang SMA juga terjadi penurunan rasio murid per guru 

pada tahun 2017-2018 yaitu di angka 14,01, selanjutnya pada tahun 2019 

mengalami peningkatan menjadi 15,88, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 

15,00 dan pada tahun berikutnya yaitu 2021 masih di angka 15,00. Rasio murid per 

guru jenjang SD, SMP dan SMA di Sulawesi Selatan masih berada dibawah standar 
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ideal yang sudah ditetapkan dimana idealnya seorang guru pada jenjang SD, SMP 

maupun SMA bertanggung jawab atas 20 murid. 

 Untuk menunjukkan keberhasilan pada sektor pendidikan, penelitian ini 

menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK). Sementara itu Angka Partisipasi 

Murni (APM) tidak dipergunakan karena memungkinkan adanya siswa 

yang usianya lebih tua dari umur yang seharusnya pada jenjang pendidikan tertentu 

yang mereka ikuti, hal demikian dapat terjadi karena lambat mendaftar sekolah 

ataupun tinggal kelas. Begitupun sebaliknya, akan dijumpai kasus dimana terdapat 

siswa yang usianya lebih muda daripada usia jenjang pendidikan yang dijalaninya, 

hal ini dapat terjadi karena siswa tersebut lebih cepat mendaftar sekolah ataupun 

mendapat kelas akselerasi. Oleh karena itu, angka partisipasi kasar lebih akurat 

untuk menunjukkan besarnya tingkat partisipasi masyarakat secara keseluruhan 

pada suatu tingkat pendidikan (Rahmatika, 2016). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Determinan 

Angka Partisipasi Kasar (APK) melalui Indeks Pembangunan Manusia di 

Provinsi Sulawesi Selatan”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang 

hendak dibahas pada penelitian ini yaitu: 

1. Apakah belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh secara 

langsung terhadap angka partisipasi kasar (APK) di Provinsi Sulawesi 

Selatan? 
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2. Apakah pendapatan perkapita berpengaruh  secara langsung terhadap angka 

partisipasi kasar (APK)  di Provinsi Sulawesi Selatan? 

3. Apakah rasio murid per guru berpengaruh secara langsung terhadap angka 

partisipasi kasar (APK) di Provinsi Sulawesi Selatan? 

4. Apakah belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh secara 

langsung terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi 

Selatan? 

5. Apakah pendapatan perkapita berpengaruh secara langsung terhadap indeks 

pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan? 

6. Apakah rasio murid per guru berpengaruh secara langsung terhadap indeks 

pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan? 

7. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh secara langsung 

terhadap angka partisipasi kasar (APK) di Provinsi Sulawesi Selatan? 

8. Apakah belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh secara tidak 

langsung terhadap angka partisipasi kasar (APK) melalui indeks 

pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan? 

9. Apakah pendapatan perkapita berpengaruh secara tidak langsung terhadap 

angka partisipasi kasar (APK) melalui indeks pembangunan manusia di 

Provinsi Sulawesi Selatan? 

10. Apakah rasio murid per guru berpengaruh secara tidak langsung terhadap 

angka partisipasi kasar (APK) melalui indeks pembangunan manusia di 

Provinsi Sulawesi Selatan? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan 

penelitian yang ingin diperoleh pada penelitian ini meliputi: 

1. Untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan 

terhadap angka partisipasi kasar (APK) di Provinsi Sulawesi Selatan secara 

langsung. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan perkapita terhadap angka 

partisipasi kasar (APK) di Provinsi Sulawesi Selatan secara langsung. 

3. Untuk menganalisis pengaruh rasio murid per guru terhadap angka 

partisipasi kasar (APK) di Provinsi Sulawesi Selatan secara langsung. 

4. Untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan 

terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan secara 

langsung. 

5. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan perkapita terhadap indeks 

pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan secara langsung. 

6. Untuk menganalisis pengaruh rasio murid per guru terhadap indeks 

pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi selatan secara langsung. 

7. Untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap 

angka partisipasi kasar (APK) di Provinsi Sulawesi Selatan secara langsung. 

8. Untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan 

terhadap angka partisipasi kasar (APK) melalui indeks pembangunan 

manusia di Provinsi Sulawesi Selatan secara tidak langsung. 
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9. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan perkapita terhadap angka 

partisipasi kasar (APK) melalui indeks pembangunan manusia di Provinsi 

Sulawesi Selatan secara tidak langsung. 

10. Untuk menganalisis pengaruh rasio murid per guru terhadap angka 

partisipasi kasar (APK) melalui indeks pembanguan manusia di Provinsi 

Sulawesi Selatan secara tidak langsung. 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini meliputi: 

1. Secara Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah yang bisa berkontribusi dalam menunjang 

perkembangan ilmu pengetahuan, juga dapat berfungsi sebagai bahan 

rujukan yang berguna bagi peneliti maupun pihak lain apabila melakukan 

penelitian yang sama. 

b. Memberikan informasi kepada pembaca tentang bagaimana hubungan yang 

terjadi pada belanja pemerintah bidang pendidikan, pendapatan perkapita 

dan rasio murid per guru dapat mempengaruhi angka partisipasi kasar 

(APK) di Provinsi Sulawesi selatan melalui indeks pembangunan manusia 

sebagai variabel intervening. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

acuan untuk mengambil keputusan dalam upaya peningkatan bidang 
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pendidikan utamanya angka partisipasi kasar serta pengalokasian belanja 

pendidikan dan peningkatan indeks pembanguan manusia. 

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman 

terkait bagaimana hubungan belanja pemerintah bidang pendidikan, 

pendapatan perkapita dan rasio murid per guru dapat mempengaruhi 

partisipasi pendidikan utamanya angka partisipasi kasar melalui indeks 

pembangunan manusia. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Teori Partisipasi 

Partisipasi dilihat dari segi bahasa, berasal dari bahasa Inggris 

“participation” yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Menurut kamus 

besar bahasa Indonesia pusat bahasa, partisipasi adalah perihal turut berperan serta 

dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta di dalamnya. Partisipasi dapat 

diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan suatu keputusan 

mengenai penggunaan sumber daya publik dan pemecahan masalah publik (Faiz 

Aminuddin, 2016). 

Partisipasi lebih sering diberi makna keterlibatan orang secara suka rela 

tanpa tekanan dan juga didefinisikan sebagai satu kontribusi dari wujud kesediaan 

masyarakat secara suka rela dalam setiap program kegiatan, diantara bentuknya 

adalah memberikan ide atau gagasan dalam perencanaan pembangunan masyarakat 

(Mulyadi, 2009). 

Menurut Mikkelsen dalam Muslim (2009) terdapat lima klarifikasi atau 

daftar paritisipasi, yaitu: Partisipasi diartikan sebagai pemekaan pihak masyarakat 

untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi 

proyek pembangunan. Partisipasi dipahami sebagai kontribusi sukarela dari 

masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. 

Partisipasi merupakan proses keterlibatan secara aktif dalam pengambilan 

keputusan bersama pemerintah. Keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam 



   16 
 

  
 

perubahan yang ditentukan sendiri. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan 

diri, kehidupan dan lingkungannya. 

Menurut Cohn dalam Karim (2012) partisipasi merupakan keterlibatan 

dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh 

kemanfaatan dan mengevaluasi program. Dwiningrum (2011) mengartikan 

partisipasi sebagai bentuk keterlibatan orang dalam suatu kegiatan dan keterlibatan 

yang dimaksud bisa berupa keterlibatan mental, emosi maupun fisik. 

Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu 

kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam 

menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala 

kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung percepatan tujuan dan tanggungjawab 

atas segala keterlibatan. Partisipasi merupakan upaya uluran atau tawaran dari 

seseorang kepada orang lain bisa berupan gagasan pemikiran, ucapan perintah atau 

larangan, dan tindakan dalam rangka memberikan kemanfaatan terhadap orang lain. 

Atau juga dapat berupa pemberian barang dan jasa, sehingga mempermudah proses 

kinerja sesuai dengan harapan. Pendidikan merupakan proses peralihan atau 

transformasi peradaban dari waktu ke waktu yang berisi tentang ilmu dan 

pengetahuan yang dialami oleh manusia, untuk mencapai 

peningakatan/pengembangan potensi manusia. Konsep (istilah) partisipasi kerap 

diberi makna sebagai peran serta aktif seseorang dalam keseluruhan tahapan 

(proses) pembangunan atau program apapun, mencakup tahap pembuatan 

keputusan (perencanaan), pelaksanaan, pemanfaatan hasil, pemeliharaan, dan 

pemantauan serta evaluasi program (Suryana et al., 2022). 
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a. Partisipasi Pendidikan 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2007), partisipasi pendidikan 

adalah proses warga sekolah dan masyarakat terlibat aktif baik secara individual 

maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan 

keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau 

pengevaluasian pendidikan di sekolah. 

Masalah partisipasi pendidikan berkenaan dengan rasio atau perbandingan 

antara masukan pendidikan atau jumlah penduduk yang tertampung dalam satuan-

satuan pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, dengan jumlah 

penduduk yang secara potensial telah siap memasuki satuan-satuan pendidikan. 

Semakin besar kesenjangan antara jumlah penduduk yang menjadi peserta didik 

dengan jumlah penduduk yang seharusnya memperoleh pendidikan, semakin besar 

pula masalah partisipasi pendidikan (Djafar, 2017). 

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) 

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang 

sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia 

sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Nilai APK bisa lebih dari 

100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan 

mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang 

bersangkutan (misal anak bersekoah SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 

12 tahun). Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program 

pembangunan pendidikan yang diselenggarankan dalam rangka memperluas 
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kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan (Rahmatika, 2016). 

Berikut merupakan cara menghitung Angka Partisipasi Kasar. 

𝐴𝑃𝐾 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑏𝑢𝑡
× 100%.......(2.1) 

Keterangan: 

Tingkat SD  : Kelompok usia 7-12 tahun 

Tingkat  SMP  : Kelompok usia 13-15 tahun 

Tingkat SMA  : Kelompok usia 16-18 tahun 

2. Angka Partisipasi Murni (APM) 

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi jumlah murid pada 

kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan 

yang sesuai dengan usianya, terhadap jumlah seluruh murid pada kelompok usia 

sekolah yang bersangkutan (Rahmatika, 2016). Untuk lebih spesifiknya, misalnya 

APM SMA merupakan proporsi jumlah murid SMA yang berada di usia 16-18 

tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 16-18 tahun. 

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid 

kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan, 

dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam 

persentase. Penggunaan indikator APS berfungsi untuk mengetahui banyaknya 

penduduk usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. 

Semakin tinggi APS mengindikasikan semakin banyak penduduk usia sekolah yang 

menempuh pendidikan di daerah tersebut (Rahmatika, 2016). 
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 Beberapa hal yang dapat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi 

pendidikan di antaranya yaitu belanja pemerintah di bidang pendidikan, pendapatan 

perkapita dan rasio murid per guru. 

B. Teori Indeks Pembangunan Manusia 

Salah satu indikator kemajuan suatu negara adalah pembangunan manusia. 

Suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara maju tidak hanya diukur dari 

pendapatan domestik bruto saja, tetapi juga dilihat dari aspek harapan hidup dan 

pendidikan masyarakatnya (K. Merang, Saleh. M, 2016). 

Pada tahun 1990, United Nation Development Programme (UNDP) 

menggagas sebuah pengukuran pembangunan, yaitu Human Development 

Index (HDI) atau yang biasa dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 

yang dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development 

Report (HDR). IPM melakukan pengukuran pembangunan manusia melalui 

gabungan tiga dimensi kehidupan paling mendasar, yang meliputi dimensi 

kesehatan (diukur dari angka harapan hidup sejak waktu lahir/life expectancy at 

birth), pendidikan (diukur dari angka melek huruf penduduk dewasa/adult literacy 

rate dan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa/mean years schooling) dan juga 

standar hidup layak (diukur dari kemampuan daya beli/purchasing power parity), 

dimana kemampuan daya beli masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok 

dapat dilihat lewat besarnya rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat sebagai 

representasi dari pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup 

layak (Mongan, 2019). 
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Menurut United Nation Development Programme (UNDP), pembangunan 

manusia adalah proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Pada 

konsep ini, penduduk dianggap sebagai tujuan akhir (the ultimate end), dan upaya 

pembangunan dianggap sebagai sarana (principal means) untuk mewujudkan 

tujuan tersebut. Terdapat empat hal yang harus diperhatikan dalam  menjamin 

tercapainya tujuan pembangunan manusia, yaitu produktivitas, kesinambungan, 

pemerataan dan pemberdayaan.(Mongan, 2019). 

IPM dapat didefinisikan sebagai pengukuran pencapaian rata-rata dalam 

tiga dimensi dasar pembangunan manusia yakni kesehatan yang diukur dengan 

angka harapan hidup, pengetahuan atau pendidikan diukur dengan harapan lama 

sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta standar hidup layak yang diukur lewat 

kemampuan daya beli masyarakat (Palayukan, 2019). 

Mengutip isi dari Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, 

Pembangunan manusia merupakan proses untuk membuat lebih banyak pilihan 

yang tersedia bagi manusia. Di antara banyaknya pilihan-pilihan yang ada, yang 

paling penting adalah untuk dapat berumur panjang dan hidup sehat, untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan, dan memperoleh akses dalam 

menggunakan sumber daya yang diperlukan guna mewujudkan kehidupan yang 

layak (Agustina et al., 2016). 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai salah satu tolak ukur 

kinerja pembangunan secara keseluruhan. IPM dibangun melalui pendekatan tiga 

dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat (a long 

and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan kehidupan yang layak (decent 
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standard of living). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena 

terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka 

harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan 

digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. 

Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan 

daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata 

besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili 

capaian pembangunan untuk hidup layak (Muliza et al., 2017). 

Indeks pembangunan manusia memberikan penjelasan terkait bagaimana 

penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, 

kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM adalah indikator yang penting dalam 

upaya pengukuran keberhasilan  pembangunan kualitas hidup manusia dalam hal 

ini masyarakat/penduduk. IPM dapat menjadi penentu peringkat atau level 

pembangunan suatu negara atau wilayah. Di Indonesia sendiri, IPM merupakan 

data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan 

sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). IPM dihitung 

sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. 

Berikut merupakan rumus perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (Badan Pusat 

Statistik, 2023). 

𝐼𝑃𝑀 = √𝐼𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 × 𝐼𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 × 𝐼𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛
3  × 100 ………….(2.2) 

Keterangan: 

IKesehatan = Indeks kesehatanana 

IPendidikan = Indeks pendidikanana 
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IPengeluaran = Indeks Pengeluaranana 

Semakin tinggi nilai IPM pada suatu daerah, dalam artian semakin 

mendekati nilai 100, maka semakin baik tingkat pembangunan manusia di daerah 

tersebut. IPM sendiri tidak diinterpretasikan dengan persentase, sehingga apabila 

suatu daerah memiliki IPM 71 tidak dibaca 71%, dikarenakan termasuk suatu 

indeks. Adapun kriteria penilaian IPM suatu daerah yaitu sebagai berikut. 

 IPM dikatakan rendah, apabila nilai IPM < 50 

 IPM dikatakan sedang, apabila nilai 50 < IPM < 80 

 IPM dikatakan tinggi, apabila nilai IPM  > 80 

C. Teori Pengeluaran Pemerintah 

Menurut Guritno (2008), pengeluaran pemerintah 

merepresentasikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ketika pemerintah telah 

melakukan penetapan akan suatu kebijakan untuk pembelian barang dan 

jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan setiap biaya yang harus dikeluarkan 

oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. 

Teori Wagner menekankan pada perkembangan persentase pengeluaran 

pemerintah yang semakin besar terhadap Gross National Product. Menurutnya 

apabila dalam suatu perekonomian pendapatan perkapita meningkat, secara relatif 

pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat, terutama karena pemerintah harus 

mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan dan 

sebagainya (Mahuze et al., 2022). 

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori 

mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori ini 
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mengatakan “perkembangan ekonomi menyebabakan pemungutan pajak yang 

semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya 

peneriman pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. 

Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan 

penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran 

pemerintah menjadi semakin besar”. Teori ini memandang bahwa pemerintah 

selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka 

membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah 

yang semakin besar, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari 

pungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori bahwa masyarakat 

mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat 

dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah 

membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka 

mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat 

toleransi pajak ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan 

pemungutan pajak secara semena-mena (Siregar et al., 2017). 

Rostow dan Musgrave mengembangkan sebuah model pembangunan 

tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, yang menghubungkan 

perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi. Pada 

tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah lebih besar 

dari total investasi, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana 

seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Pada tahap menengah, investasi 
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pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi 

peranan investasi swasta juga meningkat. Peranan pemerintah tetap besar pada 

tahapan menengah karena perkembangan ekonomi menyebabkan banyak 

terjadi kegagalan pasar. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, pemerintah 

beralih melakukan lebih banyak pengeluaran untuk membiayai berbagai aktivitas 

sosial layaknya program kesejahteraan hari tua dan layanan kesehatan masyarakat 

(Yulianti & Daud, 2021). 

D. Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan 

Kualitas sumber daya manusia suatu negara sangat dipengaruhi dan 

ditentukan oleh pendidikannya. Maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk 

dapat menjamin terselenggaranya pendidikan dengan mutu/kualitas yang baik. 

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

diamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan 

dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi 

setiap warga negara tanpa diskriminasi (Mandala & Merri, 2019). 

Menurut Michael P. Todaro (2000) terdapat dua jenis biaya pendidikan, 

yaitu biaya-biaya pendidikan individual dan biaya-biaya pendidikan tidak langsung. 

Biaya pendidikan langsung individual inilah yang kemudian berkenaan langsung 

pada pendapatan per kapita masyarakat. Biaya pendidikan langsung atau individual 

adalah segenap biaya moneter atau uang yang harus dipikul oleh siswa dan 

keluarganya untuk membiayai pendidikan. Bentuk keseriusan pemerintah dan DPR 

dalam bidang pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen 

ke 4 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan 
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sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi 

kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini dikuatkan dengan putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan 

anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk 

memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas 

pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan lebih spesifik dituangkan dalam pasal 49 

UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yaitu dana pendidikan dan biaya pendidikan 

kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Belanja pemerintah menurut fungsi pendidikan merupakan salah satu pos 

anggaran wajib. Sesuai amanat UU, negara memprioritaskan anggaran pendidikan 

sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Dalam APBN 2016, belanja 

fungsi pendidikan dianggarkan sebesar 11 persen dari total belanja pemerintah 

pusat, atau sebesar Rp150,1 Triliun. Selain dianggarkan dalam belanja pemerintah 

pusat, anggaran belanja fungsi pendidikan yang bersifat kebutuhan daerah 

dimasukkan dalam anggaran transfer daerah (Kementerian Keuangan Republik 

Indonesia, 2016). Anggaran belanja fungsi pendidikan dialokasikan dalam APBD 

untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dan menjadi tanggung jawab 

pemerintah daerah. 

Menurut Wahid (2012), investasi mutlak diperlukan dalam hal pendidikan. 

Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki kemampuan untuk membangun sarana 
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dan juga sistem pendidikan yang baik guna mewujudkan pendidikan yang 

berkualitas. Pengeluaran untuk pendidikan dalam sektor pembangunan dapat 

dialokasikan untuk membangun infrastruktur pendidikan dan menyediakan 

pelayanan pendidikan yang merata kepada seluruh penduduk Indonesia. Untuk 

merealisasikan hal tersebut, pemerintah mengupayakan peningkatan pendidikan 

melalui pengeluaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBN maupun 

APBD (K. Merang, Saleh. M, 2016). 

Baldacci et al. menyatakan “But a greater share of investment in human 

capital should be channeled toward primary education” (bagian yang lebih besar 

dari investasi dalam modal manusia harus disalurkan menuju pendidikan). Masalah 

yang harus diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah adalah distribusi pendidikan 

yang tidak merata. Di sisi lain hubungan investasi sumber daya manusia 

(pendidikan) dengan pembangunan ekonomi merupakan dua mata rantai yang 

saling berkaitan. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, hal ini 

diamantkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31. Dalam pasal tersebut juga 

dibahas tentang kewajiban negara dalam menjamin ketersediaan bagi setiap warga 

negaranya (BPS, 2018).  

Dari sisi ekonomi, pendidikan bukan hanya semata-mata dipandang sebagai 

kegiatan konsumtif, namun diakui sebagai suatu investasi sumberdaya manusia. 

Pendidikan memberikan sumbangan terhadap pembangunan sosial ekonomi 

melalui peningkatkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan 

produktivitas. The human capital theory menyatakan bahwa pendidikan 

menanamkan banyak hal bagi siapa saja yang merasakannya. Hal ini yang 
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kemudian memungkinkan mereka mengejar tingkat pendidikan dan pelatihan yang 

lebih tinggi dan meningkatkan pendapatan masa depan mereka dengan 

meningkatkan penghasilan seumur hidupnya (Mandala & Merri, 2019). 

E. Teori Pendapatan Perkapita 

Menurut Sadono Sukirno (1999), pendapatan perkapita adalah besarnya 

pendapatan rata-rata penduduk pada suatu wilayah atau negara. Pendapatan 

perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara pada 

satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk negara pada tahun tersebut. 

Menurut Musgrave (1993), pendapatan perkapita didapatkan dari hasil bagi 

antara PDRB dengan jumlah penduduk sebagai hasil dari kegiatan perekonomian 

suatu daerah. Suatu daerah dapat melihat perkembangan perekonomian daerahnya 

melalui pendapatan perkapita, yang dimana semakin sejahtera masyarakat di daerah 

tersebut mengartikan bahwa masyarakat tersebut mampu untuk membiayai 

pengeluaran hariannya (Ramadanisa & Triwahyuningtyas, 2022). 

Menurut Tristanto (2013) dkk, pendapatan perkapita adalah besarnya 

pendapatan dan jumlah penduduk di wilayah atau di suatu negara. Rumus atau cara 

menghitung pendapatan perkapita adalah membagi pendapatan nasional suatu 

negara dengan jumlah penduduknya selama periode waktu tertentu. Pendapatan 

perkapita merupakan pendapatan agregat (yang berasal dari berbagai sumber) yang 

secara aktual diterima oleh seseorang atau rumah tangga. 

 Beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

pendapatan perkapita adalah jumlah pendapatan yang diperoleh oleh seseorang atau 

rumah tangga dalam suatu periode tertentu, setelah dikurangi dengan biaya-biaya. 
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Pendapatan regional perkapita atau PDRB perkapita merupakan PDRB suatu 

daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Bila 

pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, 

maka akan dihasilkan suatu pendapatan perkapita. Berikut merupakan rumus untuk 

menghitung PDRB perkapita. 

𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 =  
𝑃𝐷𝐵 (𝑃𝐷𝑅𝐵)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
 ……………..……...(2.3) 

F. Rasio Murid per Guru 

Kualitas dan distribusi guru yang merata merupakan suatu tantangan 

tersendiri dalam upaya mewujudkan pembangunan di sektor pendidikan. Salah satu 

indikator yang digunakan untuk melihat pemerataan sarana dan prasarana 

pendidikan yaitu rasio murid per guru. Rasio murid per guru merupakan 

perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah 

guru pada jenjang tersebut. Angka tersebut menggambarkan rata-rata jumlah murid 

yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Semakin tinggi nilai rasio tersebut di 

suatu sekolah, semakin berkurang efektivitas proses belajar mengajar. Hal tersebut 

terjadi karena pengawasan dan perhatian guru terhadap murid cenderung berkurang 

sehingga kualitas pengajaran akan semakin rendah (BPS Sulsel, 2021). 

Rasio ini didapatkan dari hasil perhitungan perbandingan antara jumlah 

murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru pada jenjang bersangkutan. 

Rasio murid per guru adalah Indikator yang digunakan untuk merepresentasikan 

beban kerja guru dalam proses belajar mengajar. Selain itu, indikator ini juga dapat 

digunakan untuk melihat mutu pengajaran di kelas karena semakin tinggi nilai rasio 
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ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap 

murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah (Suparno et al., 2017). 

Rasio murid terhadap guru adalah angka yang merupakan hasil pembagian 

antara banyaknya murid dengan banyaknya guru (BPS, 2023). Menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyebutkan bahwa 

seorang guru pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya bertanggung jawab atas 20 

murid, sedangkan seorang guru pada jenjang SMK idealnya bertanggung jawab atas 

15 murid. Untuk menghitung besarnya rasio murid per guru digunakan rumus 

perhitungan sebagai berikut. 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑀𝑢𝑟𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝐺𝑢𝑟𝑢 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑢𝑟𝑖𝑑 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑔𝑢𝑟𝑢 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢
………...(2.4) 

Meskipun demikian, rasio murid per guru bukan merupakan faktor mutlak 

keberhasilan murid dalam proses belajar, karena idealitas rasio ini juga dipengaruhi 

atau bergantung kepada beberapa faktor. Rasio murid per guru di kelas akan 

berpengaruh pada manajemen kelas serta proses belajar mengajar di kelas, namun 

hal tersebut bukanlah satu-satunya indikator yang menentukan kualitas 

pembelajaran di dalam kelas, karena keterampilan dan pengalaman guru juga perlu 

dipertimbangkan (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi selatan, 2021).  

Salah satu cara meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas 

dapat ditempuh melalui peningkatan profesionalisme, pengelolaan, kualitas, dan 

penempatan guru dan tenaga kependidikan yang merata. Hal tersebut mencakup 

peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi Lembaga 

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Penguatan Pendidikan Profesi Guru 

(PPG). Selain itu, dapat juga dengan pemenuhan kualifikasi akademik minimal 



   30 
 

  
 

untuk guru, yakni S1/DIV dan dengan peningkatan kesejahteraan pendidik (BPS 

Sulsel, 2021). 

G. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan belanja pemerintah bidang pendidikan terhadap APK 

Belanja pendidikan juga sering dikaitkan dengan outcome : partisipasi 

pendidikan. Belanja pendidikan dapat berpengaruh positif ataupun negatif terhadap 

angka partisipasi pendidikan. Pengaruh positif belanja pendidikan diwujudkan 

melalui program pemerintah yang dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu mekanisme 

harga dan kuantitas (Gruber 2007). Mekanisme harga dilakukan dengan 

memberikan subsidi biaya pendidikan. Dengan demikian, adanya belanja 

pendidikan akan menambah insentif pendidikan karena biaya pendidikan menjadi 

lebih murah (Annabi et al. 2011). Mekanisme yang kedua ialah kuantitas. Dalam 

hal ini, pemerintah berusaha meningkatkan partisipasi pendidikan melalui program 

yang mewajibkan setiap anak untuk bersekolah hingga jenjang pendidikan tertentu. 

Program ini mewajibkan pemerintah menyediakan infrastruktur dan fasilitas 

pendukung pendidikan yang dibiayai dari anggaran negara (Wardani & Arsandi, 

2020). 

 Besarnya belanja pendidikan berdampak positif terhadap peningkatan 

outcome pendidikan dasar dan menengah. Belanja pendidikan yang dikelola secara 

efisien mampu meningkatkan infrastruktur pendidikan dan meratakan akses 

pendidikan, sehingga semakin banyak warga yang dapat menikmati layanan 

pendidikan. Belanja pendidikan juga mencerminkan upaya pemerintah untuk 
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membuka akses pendidikan melalui pembangunan sekolah-sekolah baru yang akan 

menghilangkan hambatan jarak tempuh bagi para murid (Uchenna Obi, 2016). 

 Di sisi lain, belanja pemerintah dapat berpengaruh negatif terhadap 

partisipasi pendidikan. Kondisi ini dapat terjadi karena belanja pendidikan memiliki 

hubungan yang bersifat kuadratik (parabolik) terhadap angka partisipasi (Pramudya 

dan Martani 2014). Pengaruh negatif ini sejalan dengan penelitian Al Samarrai 

(2006), Faguet dan Sanchez (2008), serta Schultz (1995) dimana peningkatan 

belanja pendidikan berupa kompensasi guru akan meningkatkan relative price of 

teacher, sehingga belanja pendidikan per murid meningkat. Peningkatan belanja ini 

akan mengakibatkan tarif layanan pendidikan terutama di sekolah swasta 

meningkat, dan permintaan atas pendidikan pun menurun. Ini berarti bahwa belanja 

pendidikan per murid perlu dijaga konstan agar peningkatan total belanja 

berpengaruh positif terhadap partisipasi pendidikan (Wardani & Arsandi, 2020). 

2. Hubungan antara pendapatan perkapita terhadap APK 

Penelitian Kalu et al. (2014) menunjukkan bahwa pendapatan perkapita 

berdampak signifikan terhadap angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. 

Peningkatan pendapatan rumah tangga akan mengurangi biaya relatif untuk 

menyekolahkan anak, sehingga peningkatan pendapatan perkapita dapat 

diasosiasikan dengan peningkatan partisipasi pendidikan. Sebaliknya, penurunan 

pendapatan akan membuat rumah tangga mengurangi belanja pendidikan untuk 

mempertahankan kebutuhan konsumsi, sehingga hal ini berdampak pada penurunan 

partisipasi pendidikan (Wardani & Arsandi, 2020). 

3. Hubungan antara rasio murid per guru terhadap APK 
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Rasio Murid per Guru merupakan salah satu indikator ketersediaan sumber 

daya pendidikan berupa tenaga pengajar. Ketersediaan sumber daya ini 

berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pendidikan (Wardani & Arsandi, 2020). 

 Angka partisipasi menurun seiring dengan peningkatan rasio murid per guru. 

Sebaliknya, semakin kecil rasio ini maka semakin tinggi partisipasi pendidikan 

karena semakin banyak jumlah guru yang mampu menangani murid. 

4. Hubungan antara belanja pemerintah bidang pendidikan dengan IPM 

Kemajuan perekonomian daerah dapat diwujudkan dengan memanfaatkan 

kemajuan teknologi dan pengetahuan, bilamana daerah tersebut mempunyai modal 

manusia yang kuat dan berkualitas, akumulasi modal manusia seperti halnya modal 

fisik merupakan bagian yang penting dalam proses pembangunan dalam hal ini 

dipengaruhi oleh program-program pemerintah dalam pembangunan. Berkaitan 

dengan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi, pendidikan tersebut sebagai 

modal manusia (human capital) dan pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan 

disebut sebagai investasi dalam modal manusia (investing in human capital). 

Pendidikan berkenaan dengan pembangunan serta keahlian dan keterampilan dari 

manusia dalam proses pembangunan (Jhingan, 2008). Pemerataan dan perluasan 

akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan 

pendidikan sesuai dengan prioritas nasional, serta memberikan kesempatan yang 

sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda 

baik secara sosisal ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan 

intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan 

kapasitas penduduk untuk dapat belajar dalam rangka peningkatan daya saing 
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bangsa di era globalisasi serta meningkatkan indeks pembangunan manusia agar 

menjadi lebih baik (Palayukan, 2019). 

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus 

dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran 

pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi 

untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada 

sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan 

dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia 

secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan 

wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan (Wahid, 2012). 

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap 

perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang 

mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin 

tinggi rata rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh 

masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk 

mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan 

akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus 

meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai 

pembangunan (K. Merang, Saleh. M, 2016). 

Dalam banyak penelitian sebelumnya, dana pendidikan dan kesehatan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan IPM di berbagai lokasi 

dan waktu penelitian. Walaupun demikian, terdapat juga penelitian dengan hasil 

temuan dimana anggaran pendidikan ternyata berpengaruh negatif terhadap 
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pembentukan IPM. Winarti (2014) menenggarai bahwa pengaruh negatif anggaran 

pendidikan terhadap IPM disebabkan oleh alokasi anggaran pendidikan yang tidak 

dialokasikan semuanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun juga 

dialokasikan untuk lainnya seperti gaji pegawai dan biaya pendidikan lainnya. 

Dengan adanya belanja pendidikan yang tidak efektif, tekanan pada APBN maupun 

APBD semakin berat. Anggaran belanja publik baik anggaran negara maupun 

anggaran daerah sudah banyak memiliki belanja yang memiliki karakteristik 

belanja mengikat. Belanja mengikat ini adalah belanja yang bersifat mandatory 

spending, yang wajib dialokasikan pemerintah seperti belanja pegawai, belanja 

operasional, pembayaran utang dan bunga serta dana transfer ke daerah (Mongan, 

2019). 

Sejalan dengan teori human capital, realisasi belanja pemerintah di sektor 

pendidikan merupakan investasi nyata dalam meningkatkan produktivitas masyarakat 

karena bantuan pemerintah sangat penting bagi masyarakat miskin agar setiap orang 

dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak, 

yang diharapkan mampu menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Teori tersebut diperkuat melalui penelitian yang dilakukan oleh Anisa Fahmi,dkk 

(2018), Johan Beni Maharda,dkk (2020), Julita Senewe,dkk (2021), dan Merita Pahlevi 

(2017) bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki pengaruh terhadap 

IPM (Ramadanisa & Triwahyuningtyas, 2022). 

5. Hubungan antara pendapatan perkapita dengan IPM 

Meningkatnya pendapatan perkapita mengindikasikan terjadinya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang terjadi akibat adanya perbaikan dalam 

pembangunan ekonomi. Peningkatan produktivitas perkapita dapat diwujudkan 
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dengan cara memperbanyak peralatan modal juga peningkatan keterampilan tenaga 

kerja sehingga bisa berdampak pada peningkatan IPM. Pada penelitian ini, 

pendapatan perkapita digunakan untuk menentukan sejauh mana masyarakat 

mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sejalan dengan teori Human 

Capital, yang menyatakan bahwa pendapatan seseorang akan diperkapita setiap 

tahun untuk mengetahui tingkat produktivitas masyarakatnya. Teori ini diperkuat 

oleh penelitian yang dilakukan Anisa Fahmi, dkk (2018), Niken Sulistyowati,dkk 

(2017) bahwa Pendapatan perkapita berpengaruh terhadap IPM (Ramadanisa & 

Triwahyuningtyas, 2022). 

PDRB perkapita, atau di level nasional disebut PDB perkapita, adalah 

indikator yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan manusia suatu negara. 

PDB perkapita yang tinggi akan meningkatkan daya beli masyarakat yang akhirnya 

akan menyebabkan peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat 

merupakan salah satu dimensi dalam mengukur pembangunan manusia dalam 

laporan UNDP. Semakin sejahtera dan layak hidup masyarakat suatu negara, tentu 

akan meningkatkan pembangunan manusia di negara tersebut. Dalam 

mengembangkan ekonomi suatu negara digunakan istilah pembangunan ekonomi. 

Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan untuk mengembangkan kegiatan atau 

aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup/kemakmuran dalam jangka 

panjang. Oleh karena itu, dalam meningkatkan IPM pemerintah juga harus 

meningkatkan PDRB perkapita. PDRB perkapita yang tinggi akan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu dimensi pembangunan 

manusia. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut 
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mencakup dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi standar hidup 

(pengeluaran) (Fahmi & Dalimunthe, 2018). 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan akhir pembangunan 

dan kebijaksanaan yang ingin dicapai dari suatu negara. Tujuan dari gagasan ini 

secara sederhana adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, yang dalam 

istilah ekonomi disebut sebagai pendapatan nasional. Untuk mengukur 

kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara dapat pula diketahui dari hasil 

pembagian pendapatan nasional dengan jumlah penduduk di negara itu. Hasilnya 

dikenal sebagai pendapatan perkapita, juga dikenal sebagai pendapatan per kepala 

atau per orang. Kesejahteraan masyarakat sebuah negara meningkat seiring dengan 

meningkatnya pendapatan perkapitanya, begitupun sebaliknya (Desrindra et al., 

2016). 

6. Hubungan antara rasio murid per guru dengan IPM 

Rasio murid per guru memiliki hubungan dengan IPM dikarenakan kualitas 

pendidikan sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah guru dan jumlah murid yang 

ada. Dalam melakukan pengukuran terhadap indeks pembangunan manusia, 

pendidikan sangatlah berperan penting. Pendidikan yang dimaksud adalah 

pendidikan formal yang mencakup jenjang pendidikan tingkat dasar (SD atau 

sederajat), tingkat menengah pertama (SMP atau sederajat), dan tingkat atas (SMA 

atau SMK/sederajat). Semua jenjang ini diawasi oleh Kementerian Pendidikan 

Nasional (Kemendiknas), Kementerian Agama (Kemenag), dan lembaga lain, baik 

swasta maupun pemerintah negeri. Keberhasilan pembangunan di 

bidang pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur fisik 
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semata, melainkan keberadaan guru yang memadai juga turut menjadi penentu. 

Ketersediaan tenaga pengajar yang memadai akan berdampak positif pada 

keberhasilan pembangunan, begitupun sebaliknya apabila jumlah guru atau tenaga 

pengajar sedikit dapat berimbas pada lambatnya peningkatan nilai indeks 

pembangunan manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Windy Sangkereng, Daisy S.M Engka & Jacline I. Sumual yang menunjukkan pada 

hasil regresi bahwa rasio guru per siswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

indeks pembangunan manusia (Sangkereng et al., 2019). 

Melliana & Zain (2013) melakukan penelitian faktor-faktor yang 

mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa ada tujuh variabel yang berpengaruh signifikan terhadap IPM, yaitu rasio 

siswa terhadap guru, angka partisipasi SMP/MTS, jumlah sarana kesehatan, 

persentase rumah tangga dengan akses air bersih, kepadatan penduduk, tingkat 

partsipasi angkatan kerja dan PDRB perkapita (Novitasari & Khikmah, 2019). 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Jamil Hidayat, Alfian Futuhul 

Hadi & Dian Anggraeni (2018) menunjukkan bahwa  terdapat empat variabel yang 

berpegaruh signifikan terhap IPM antara lain Pengeluaran Perkapita Daerah (PPD), 

Presentase Pengeluaran Perkapita Kelompok Makan (PPM), Rasio Murid-Guru 

(RMG) dan Jumlah Sarana Kesehatan (SARKES). Sementara Angka Melek Huruf 

(AMH) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM (M. J. Hidayat et al., 

2018). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Nur Aini, Harianto & Herien 

Puspitawati (2016) dengan analisis regresi menunjukkan dari sembilan variabel yang 

diasumsikan berpengaruh terhadap variasi pencapaian IPM, ternyata hanya lima 

variabel yang signifikan berpengaruh terhadap variabel IPM yaitu sarana pendidikan 

sekolah dasar, rasio guru murid sekolah dasar, rasio guru murid sekolah menengah atas 

dan kepadatan penduduk pada taraf nyata α (alfa) = 5% dan variabel PDRB pada taraf 

nyata α (alfa) = 10%, dengan tingkat kepercayaan 99.93% (Nur Aini et al., 2016). 

7. Hubungan antara IPM dengan APK 

Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia 

adalah Indeks Pembangunan Manusia yang diukur melalui dimensi pendidikan, 

kesehatan dan juga hidup layak. Untuk mengukur dimensi pengetahuan/pendidikan 

digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, 

peningkatan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah 

mengindikasikan bahwa juga terjadi peningkatan partisipasi pendidikan. Jadi, 

peningkatan IPM pada dimensi pendidikan/pengetahuan akan berpengaruh pada 

Angka Partisipasi Kasar pendidikan dimana akan semakin menigkatnya APK. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni Alwi, Jajang 

dan Nunung Nurhayati yang mengatakan nilai IPM di Provinsi Jawa Tengah 

dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu dengan nilai-nilai IPM diwilayah tetangga, APK 

SMA (X1), tenaga kesehatan (X2), dan upah minimum kabupaten (X3). Semua 

faktor tersebut memiliki pengaruh yang positif (Alwi et al., 2020). 

Penelitian yang dilakukan oleh Rio Hermawan Dkk yang menyatakan 

bahwa APK SMA hanya mengukur berapa proporsi siswa yang bersekolah di 

jenjang SMA tanpa memperhatikan ketepatan umur siswa tersebut, dan dapat pula 
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ada siswa yang mengulang pada jenjang pendidikan tersebut sehingga akan 

mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dalam hal ini indeks pembangunan 

manusia secara umum jika nilai APK yang diperoleh di bawah 100 persen. 

Penurunan APK SMA bisa mengakibatkan menurunnya Indeks Pembangunan 

Manusia (Hermawan et al., 2022). 

8. Hubungan belanja pemerintah bidang pendidikan, IPM dan APK 

Pengalokasian belanja pemerintah pada bidang pendidikan akan berdampak 

pada perkembangan pencapaian di bidang pendidikan yaitu tersedianya sarana dan 

prasarana pendidikan yang memadai sehingga akan meningkatnya angka harapan 

lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dimana semakin banyak jumlah murid 

yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi, yang 

kemudian berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada 

dimensi pendidikan.  Peningkatan IPM pada dimensi pengetahuan/pendidikan 

selanjutnya akan berdampak pada peningkatan partisipasi pendidikan dimana 

ketika angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk meningkat 

maka hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi pendidikan juga semakin 

meningkat utamanya dalam hal ini Angka Partisipasi Kasar pendidikan. 

9. Hubungan antara pendapatan perkapita, IPM dan APK 

Pendapatan perkapita atau PDRB perkapita yang di level nasional disebut 

PDB perkapita adalah indikator yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan 

masyarakat dalam suatu negara. Tingginya PDRB perkapita akan berdampak pada 

peningkatkan daya beli masyarakat. Indikator kemampuan daya beli masyarakat 

terhadap sejumlah kebutuhan pokok dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran 
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perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan 

untuk hidup layak yang merupakan salah satu dimensi dari IPM yang akhirnya akan 

menyebabkan peningkatan kesejahteraan. Ketika pendapatan perkapita mampu 

meningkatkan standar hidup layak atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

maka akan berakibat pada meningkatnya kemampuan masyarakat untuk 

menyekolahkan anaknya dikarenakan orang tua mampu membiayai anaknya dalam 

mengenyam pendidikan yang kemudian berimbas pada peningkatan partisipasi 

pendidikan seperti Angka Partisipasi Kasar (Wardani & Arsandi, 2020). 

10. Hubungan antara rasio murid per guru, IPM dan APK 

Pendidikan merupakan salah satu dimensi pengukuran IPM, dimana 

pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan  indeks 

pembangunan manusia. Rasio murid per guru memiliki hubungan dengan IPM 

dikarenakan banyaknya jumlah murid dan guru begitu berpengaruh terhadap 

kualitas pendidikan. Jumlah guru yang memadai akan berdampak positif terhadap 

keberhasilan pembangunan dikarenakan semakin banyak jumlah guru yang mampu 

menangani murid sementara sedikitnya pengajar kemungkinan dapat 

memperlambat kemajuan nilai indeks pembangunan manusia (Sangkereng et al., 

2019). Rasio murid per guru yang ideal akan berpengaruh pada peningkatan IPM 

di dimensi pendidikan yang kemudian akan berdampak pada peningkatan 

partisipasi pendidikan. 

H. Penelitian Terdahulu 

Terdapat berbagai penelitian yang telah dilakukan dan memiliki hasil yang 

beragam pula, di antaranya adalah penelitian-penelitian berikut: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Penelitian  Hasil 

1. Hamzulida 

Rizqia 

Rahmatika 

(2016). 

 

 

 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Angka 

Partisipasi Kasar (APK) 

Jenjang Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama Pada 

Masyarakat Pesisir Di 

Kecamatan Sarang 

Kabupaten Rembang 

Tahun 2015 

Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa Angka 

Partisipasi Kasar (APK) 

jenjang Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) di desa 

pesisir Kecamatan Sarang 

yaitu sebesar 66,92%, 

sehingga belum mencapai 

kriteria tuntas. Hasil 

penelitian menunjukkan 

bahwa faktor yang 

mempengaruhi Angka 

Partisipasi Kasar (APK) 

jenjang Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) desa pesisir 

yaitu motivasi. 

2. Meylina Astri, 

Sri Indah 

Nikensari, 

Harya Kuncara 

W. 

(2013) 

Pengaruh Pengeluaran 

Pemerintah Daerah Pada 

Sektor Pendidikan dan 

Kesehatan terhadap 

Indeks Pembangunan 

Manusia di Indonesia 

Tingkat pengeluaran 

pemerintah daerah pada 

sektor pendidikan dan 

kesehatan secara serempak 

memberikan pengaruh 

positif dengan ditunjukkan 

koefesien yang positif pada 

dua variabel bebas tersebut, 

sehingga tetap memberikan 

pengaruh yang signifikan 

terhadap IPM, meskipun 

dengan tingkat pengaruh 

yang rendah. 

3. Wilhelmus 

Mahuze, Vecky 

A. J. 

Masinambow. 

Agnes L. Ch. P. 

Lapian. 

(2022) 

Pengaruh Pengeluaran 

Pemerintah pada Bidang 

Pendidikan dan 

Kesehatan terhadap 

Indeks Pembangunan 

Manusia di Kabupaten 

Boven Digoel 

Dari hasil regresi 

menunjukkan bahwa 

pengeluaran pemerintah 

pada bidang pendidikan 

berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap 

Indeks Pembangunan 

Manusia di Kabupaten 

Boven Digoel. Sedangkan 

pengeluaran pemerintah 

pada bidang kesehatan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia di 
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Kabupaten Boven Digoel. 

Namun secara simultan atau 

bersama berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

Indeks Pembangunan 

Manusia. 

4. Hadi Sasana 

(2012) 

Pengaruh Belanja 

Pemerintah Daerah dan 

Pendapatan Perkapita 

terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia 

(Studi Kasus di 

Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa Tengah) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa, 

pengeluaran pemerintah 

pertama memiliki efek 

positif dan signifikan 

terhadap indeks 

pembangunan manusia di 

kabupaten/kota tingkat 

Provinsi Jawa Tengah. 

Kedua, pendapatan 

perkapita belum 

berpengaruh signifikan 

terhadap indeks 

pembangunan manusia di 

kabupaten/kota tingkat 

Provinsi Jawa Tengah. 

5. Hesti 

Pudyastuti, Euis 

Mulyaningsih 

(2021) 

 

 

 

Pengaruh Ketersediaan 

Sarana Pendidikan 

Terhadap Angka 

Partisipasi Kasar (APK) 

di Kota Cilegon 

Hasil penelitian yang 

diperoleh menunjukkan 

bahwa ketersediaan sarana 

pendidikan dan APK 

jenjang pendidikan TK di 

Kota Cilegon memiliki 

pengaruh yang moderat, 

dengan nilai koefisien 

regresi R2 sebesar 0,482, 

ketersediaan sarana 

pendidikan terhadap APK 

jenjang pendidikan SD di 

Kota Cilegon memiliki 

pengaruh yang signifikan, 

dengan nilai koefisien 

regresi R2 sebesar 0,854 

sedangkan ketersediaan 

sarana pendidikan terhadap 

APK jenjang pendidikan 

SMP di Kota Cilegon tidak 

memiliki hubungan yang 

signifikan, dengan nilai 

koefisien regresi R2 sebesar 

0,124. 
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6. Rizkiana Prima 

Rahmadina 

(2020) 

 

 

 

 

Pemodelan Faktor-

faktor yang 

Mempengaruhi Angka 

Partisipasi Kasar 

Jenjang SMA/Sederajat 

di Provinsi Papua 

Menggunakan Regresi 

Nonparametrik Spline 

Truncated 

Berdasarkan hasil pengujian 

signifikansi parameter 

menunjukkan bahwa 

seluruh variabel yang 

digunakan dalam penelitian 

berpengaruh signifikan 

terhadap APK 

SMA/Sederajat di Papua. 

Adapun variabel yang 

digunakan meliputi 

pengeluaran perkapita, 

persentase penduduk 

miskin, transfer daerah 

bidang pendidikan, rasio 

murid per guru, dan rasio 

murid per sekolah 

7. Sanda Aditiya 

Arsandi, 

Ferianto 

Wardani 

(2020) 

 

 

 

Pengaruh Belanja 

Pendidikan Pemerintah 

Daerah Terhadap Akses 

Pendidikan Dasar dan 

Menengah di Tingkat 

Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan analisis 

diperoleh hasil bahwa 

belanja pemerintah daerah 

di bidang pendidikan dan 

karakteristik wilayah/pulau 

berpengaruh terhadap akses 

pendidikan. Pendapatan 

perkapita berpengaruh 

positif terhadap angka 

partisipasi murni SMP dan 

SMA. Sementara itu, 

belanja kesehatan per murid 

menunjukkan pengaruh 

yang signifikan negatif 

terhadap angka partisipasi 

murni SMA. 

8. Rahmat 

Adhierianto 

(2014) 

 

 

Analisis Pengaruh 

DAU, DAK dan 

Pendapatan Perkapita 

terhadap Angka 

Partisipasi Kasar 

Tingkat SD di 

Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa Tengah 

Periode 2003-2008 

Hasil uji statistik 

menunjukkan bahwa DAU 

dan Pendapatan Perkapita 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap APK 

tingkat Sekolah Dasar. 

9. Stefani Linawati 

(2019) 

Analisis Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi 

Angka Partisipasi SMA 

di Indonesia 

 Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pengeluaran pemerintah 

bidang pendidikan, rasio 
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 murid per guru dan jumlah 

tenaga pengajar 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap angka 

partisipasi kasar 

SMA/Sederajat di 

Indonesia. Sementara itu, 

desentralisasi fiskal dan 

PDRB perkapita 

berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap 

angka partisipasi kasar 

SMA/Sederajat di 

Indonesia. 

10. Marini Dwi 

Pratiwi 

(2015) 

Pemodelan Antara 

Indeks Pembangunan 

Manusia dan Indikator 

Pendidikan di Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2015 

Berdasarkan hasil analisis 

yang dilakukan, indikator 

yang berpengaruh terhadap 

IPM yaitu meliputi angka 

buta huruf (X1), angka putus 

sekolah pada jenjang 

pendidikan SMP (X4), 

angka partisipasi murni 

jenjang pendidikan SMA 

(X7), angka partisipasi kasar 

jenjang pendidikan SMP 

(X8), rasio murid per guru 

jenjang pendidikan SMA 

(X13) dan rasio murid per 

sekolah jenjang pendidikan 

SMP (X16) 

Sumber: Diolah (2023) 

I. Kerangka Pikir 

Berdasarkan pada uraian sebelumnya, maka kerangka pikir dalam penelitian 

ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah (2023) 

Keterangan: 

   : Pengaruh langsung.. 

                     : Pengaruh tidak langsung.. 

J. Hipotesis 

 Menurut Nachmias (1981), hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban 

tentatif terhadap masalah penelitian, yang dinyatakan dalam bentuk hubungan 

antara variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Adapun 

menurut Kerlinger (1973), hipotesis merupakan suatu dugaan sementara atau 

pernyataan kira-kira terhadap hubungan yang terjadi antara dua atau lebih variabel 

(A. Muri Yusuf, 2014). 

 Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diduga bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan (X1) berpengaruh 

positif secara langsung terhadap APK (Y2). 

H5 

H9 

H10 

H4 

H6 

H8 

Belanja Pemerintah 

Bidang Pendidikan 

(X1) 

Pendapatan Perkapita 

(X2) 

IPM (Y1) APK (Y2) 

Rasio Murid per Guru 

(X3) 
H2 

H1 

H3 

H7 
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2. Diduga bahwa pendapatan perkapita (X2) berpengaruh positif secara 

langsung terhadap APK (Y2). 

3. Diduga bahwa rasio murid per guru (X3) berpengaruh negatif secara 

langsung terhadap APK (Y2). 

4. Diduga bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan (X1) berpengaruh 

positif secara langsung terhadap IPM (Y1). 

5. Diduga bahwa pendapatan perkapita (X2) berpengaruh positif secara 

langsung terhadap IPM (Y1). 

6. Diduga bahwa rasio murid per guru (X3) berpengaruh positif secara 

langsung terhadap IPM (Y1). 

7. Diduga bahwa IPM (Y1) berpengaruh positif secara langsung terhadap APK 

(Y2). 

8. Diduga bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan (X1) berpengaruh 

positif secara tidak langsung terhadap APK (Y2) melalui IPM (Y1). 

9. Diduga bahwa pendapatan perkapita (X2) berpengaruh positif secara tidak 

langsung terhadap APK (Y2) melalui IPM (Y1). 

10. Diduga bahwa rasio murid per guru (X3) berpengaruh positif secara tidak 

langsung terhadap APK (Y2) melalui IPM (Y1). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kuantitatif dengan 

Pendekatan deskriptif kuantitatif yang pada dasarnya berfokus pada analisis data 

numerikal atau berupa angka, yang menggunakan metode statistika dalam 

pengolahannya. Pendekatan ini pada dasarnya digunakan untuk penelitian 

inferensial (untuk menguji hipotesis), dan kesimpulan hasilnya disandarkan pada 

probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan menggunakan 

metode kuantitatif, signifikansi perbedaan kelompok atau hubungan antar variabel 

yang diteliti akan diperoleh (Azwar & Saifuddin, 2001). 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi dan dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun 

Data yang dipergunakan meliputi, Angka Partisipasi Kasar (APK), Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Pendapatan 

Perkapita dan Rasio Murid per Guru melalui Badan Pusat Statistik Provinsi 

Sulawesi Selatan dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 

merupakan runtun waktu (time series) selama kurun waktu 15 tahun yaitu dari tahun 

2008 hingga tahun 2022, dan akan diolah dengan menggunakan software Eviews.  
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Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder. Menurut 

Indrianto & Supomo (2013), data sekunder adalah data penelitian yang didapatkan 

oleh peneliti secara tidak langsung lewat media perantara, atau datanya disediakan 

oleh pihak lain. Contoh data sekunder yaitu seperti dokumentasi atau catatan 

perusahaan, berupa data yang didapatkan dari surat kabar, majalah, jurnal, buku-

buku panduan, publikasi dan lain-lain. Data-data pada penelitian ini diperoleh lewat 

website resmi BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Simreg Bappenas dan juga Dinas 

Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini meliputi: 

a. Data APK di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2008-2022. 

b. Data IPM di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2008-2022. 

c. Data Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan 

periode 2008-2022. 

d. Data Pendapatan Perkapita di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2008-2022. 

e. Data Rasio Murid per Guru di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2008-

2022. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan 

studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka sendiri merupakan sejenis 

pengumpulan informasi dan data lewat sejumlah kepustakaan contohnya dari 

penelitian orang lain, buku-buku, jurnal, hasil pencarian di internet dan berbagai 

sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun metode 

dokumentasi yaitu metode pengumpulan data-data juga informasi yang 
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dipublikasikan oleh instansi atau lembaga terkait lewat situs web resmi, seperti situs 

web resmi BPS yang aksesnya tersedia untuk umum. 

D. Metode Analisis Data 

 Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda, yaitu 

menganalisis data juga berbagai hal yang terkait dengan variabel penelitian. Pada 

dasarnya, analisis regresi merupakan suatu study terkait hubungan 

saling ketergantungan antara variabel independen dan variabel 

dependen. Tujuannya adalah untuk mengestimasi dengan cara memprediksi nilai 

populasi berdasar pada nilai tertentu yang telah diketahui dari variabel yang ada. 

1. Analisis Jalur 

Model analisis jalur atau yang biasa dikenal sebagai (path analysis) 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang terjadi antara variabel 

independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung. 

Model IPM 

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

Model Angka Partisipasi Kasar (APK) 

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

 Fugsi persamaan (1) dan (2) diatas selanjutnya kembali ditulis menjadi 

persamaan seperti berikut: 

Bentuk Persamaan Jalur: 

𝐘𝟏 = 𝛂𝟎+𝛂𝟏𝐗𝟏+𝛂𝟐𝐗𝟐+𝛂𝟑𝐗𝟑+𝛍𝟏 ..................................................................................................................... (3) 

𝐘𝟐 = 𝛃𝟎+𝛃𝟏𝐗𝟏+𝛃𝟐𝐗𝟐+𝛃𝟑𝐗𝟑+𝛃𝟒𝐘𝟏+𝛍𝟐 ................................................................................................  (4) 
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Keterangan: 

Y1   = IPM 

Y2   = Angka Partisipasi Kasar (APK) 

X1   = Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan 

X2   = Pendapatan Perkapita 

X3   = Rasio Murid per Guru 

α0 dan β0   = Konstantaaaaa 

α1,α2,α3,β1,β2,β3,β4  = Koefisien Variabel 

μ1,μ2   = Error Term 

Untuk melihat model analisis jalur antara variabel-variabel penelitian secara 

lebih lengkap, dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut: 

Gambar 3.1 

Model Analisis Jalur 

 

 
         Sumber: Diolah (2023) 

β4Y1 

β2X2 

α2X2 

X1 

X2 

X3 

Y1 Y2 



   51 
 

  
 

Koefisien jalur dipergunakan untuk menunjukkan seberapa kuat variabel 

independen (X1, X2, X3) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y2) melalui 

variabel intervening (Y1). 

a. Pengruh langsung (Direct Effect) 

Melalui persamaan berikut, secara lebih jelas dapat diketahui pengaruh 

variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y1, serta pengaruh variabel Y1 terhadap 

Y2. 

1) Pengaruh variabel belanja pemerintah bidang pendidikan terhadap IPM 

X1 → Y1 = α1X1 

2) Pengaruh vriabel pendapatan perkapita terhadap IPM 

X2 → Y1 = α2X2 

3) Pengaruh variabel rasio murid per guru terhadap IPM 

X3 → Y1 = α3X3 

4) Pengaruh variabel belanja pemerintah bidang pendidikan terhadap APK 

X1 → Y2 = β1X1 

5) Pengaruh variabel pendapatan perkapita terhadap APK 

X2 → Y2 = β2X2 

6) Pengaruh variabel rasio murid per guru terhadap APK 

X3 → Y2 = β3X3 

7) Pengaruh variabel IPM terhadap APK 

Y1 → Y2 = β4Y1 
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b. Pengaruh tidak langsung (Indirect Effect) 

Untuk mengetahui pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y2, 

melalui variabel intervening Y1 dapat dilihat lewat persamaan berikut: 

1) Pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan (X1) terhadap APK (Y2) 

melalui IPM (Y1)  

Pengaruh tidak langsung X1 → Y1 → Y2 = α1X1 × β4Y1 

Total pengaruh tidak langsung Y2 = β1X1 + (α1X1 × β4Y1) 

2) Pengaruh pendapatan perkapita (X2) terhadap APK (Y2) melalui IPM (Y1) 

Pengaruh tidak langsung X2 → Y1 → Y2 = α2X2 × β4Y1 

Total pengaruh tidak langsung Y2 = β2X2 + (α2X2 × β4Y1) 

3) Pengaruh rasio murid per guru (X3) terhadap APK (Y2) melalui IPM (Y1) 

Pengaruh tidak langsung X3 → Y1 → Y2 = α3X3 × β4Y1 

Total pengaruh tidak langsung Y2 = β3X3 + (α3X3 × β4Y1) 

2. Uji Asumsi Klasik 

Pada pengujian asumsi (hipotesis) klasik harus lebih dulu memenuhi syarat-

syarat analisis regresi linear. Uji asumsi (hipotesis) klasik dilakukan untuk 

memastikan persamaan data yang di uji. Pengujian asumsi (hipotesis) klasik terbagi 

menjadi empat hipotesis, yaitu: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas dan uji autokorelasi (Hardani et al., 2020).  

a. Uji Normalitas 

Pada pengujian normalitas data memiliki tujuan untuk mengetahui apakah 

data yang digunakan dalam model regresi memiliki distribusi yang normal atau 

tidak. Data yang berdistribusi normal memiliki sebaran pola yang normal atau 
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terarah yang merupakan syarat untuk melakukan parametric-test. Model regresi 

yang tepat akan menutupi nilai sisa yang distribusinya normal. Oleh sebab itu, 

ketika kita melakukan pengujian normalitas pada masing-masing variabel biasanya 

akan terjadi kesalahan pada kelompok data yang di uji (Syahrum & Salim, 2012). 

b. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi dapat menunjukkan ada atau tidaknya korelasi yang 

terjadi antar variabel-variabel yang digunakan, di dalam pengamatan yang berbeda 

waktu ataupun individu. Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk menentukan 

apakah ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dan kesalahan 

penganggu t-1 dalam model regresi linear. Apabila terdapat permasalahan demikian 

maka dapat dikatakan bahwa persamaan yang digunakan sebagai prediksi tidak 

layak. Model regresi dikatakan baik apabila autokorelasi tidak terjadi. Untuk 

menguji autokorelasi bisa dilakukan dengan melihat nilai DW (Durbin Watson), 

yaitu: (1) jika nilai DW di bawah -2 (DW < -2), maka terjadi autokorelasi pada 

penelitian; dan (2) jika nilai DW berada di antara -2 dan +2 (-2 < DW +2), maka 

tidak terjadi autokorelasi (Syahrum & Salim, 2012). 

c. Uji Multikolinieritas 

Pengujian multikolinealitas dipergunakan untuk memeriksa apakah dalam 

sebuah model regresi terdapat hubungan (korelasi) antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. Jika ditemui korelasi antar variabel, maka hal tersebut 

menunjukkan adanya masalah multikolinearitas, yang akan berdampak pada 

sulitnya melihat pengaruh yang terjadi antara variabel-variabel yang ada, dalam hal 

ini variabel dependen dan independen. Adapun cara melakukan pengujian 



   54 
 

  
 

multikolinearitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode Variance Inflation 

Factor atau VIF, apabila nilai VIF lebih dari 10 (VIF > 10) mengindikasikan 

adanya masalah multikolinearitas, tetapi jika VIF kurang dari 10 (VIF < 

10) mengindikasikan tidak adanya masalah multikolinearitas (Supriyadi et al., 

2017). 

d. Uji Heteroskedasitas 

Pengujian heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk melihat apakah dalam 

model regresi terjadi perbedaan residual dari satu observasi penelitian ke observasi 

penelitian lainnya. Pada model regresi yang telah memenuhi syarat terdapat 

persamaan variance dari residual pada satu observasi penelitian ke observasi 

penelitian lainnya sama/konstan (homokedastisitas) (Puspitasari & Sari, 2012). 

3. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis (asumsi) merupakan asumsi (dugaan) sementara dari 

peneliti terkait fenomena yang diteliti. Penelitian ini akan menguji hubungan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening. 

a. Uji Simultan (Uji-F) 

Hardani et al., (2020) menyatakan bahwa pengujian simultan (uji-F) 

bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel independen (variabel bebas) 

terhadap variabel dependen (variabel terikat). Secara umum pengujian simultan 

digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh signifikan variabel independen 

(variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat). Apabila fhitung < 

ftabel, maka Ho ditolak yang artinya Ho (variabel bebas) tidak memiliki pengaruh 

terhadap variabel terikat (tidak signifikan), maksudnya perubahan variabel terikat 
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tidak dipengaruhi oleh perubahan variabel bebas. Adapun tingkat signifikansi yang 

dipergunakan dalam penelitian ini yaitu 5%. 

b. Uji Parsial (Uji-t) 

Hardani et al., (2020) mengemukakan bahwa uji individual atau biasa 

disebut uji parsial dilakukan untuk melihat setiap variabel independen (variabel 

bebas) secara individual (parsial) mempengaruhi variabel dependen (terikat) 

dengan cara melihat perbandingan antara tingkat probabilitas serta tingkat 

signifikansinya, dalam penelitian ini sebesar 5%. 

c. Analisis Statistik R2 (Koefisien Determinasi) 

Koefisien determinasi (R2) berfokus pada kemampuan masing-masing 

variabel independen (X) dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel 

dependen (Y). Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk melihat sejauh mana 

metode yang di gunakan mampu menjelaskan setiap variabel penelitian. Nilai R2 = 

1, sedangkan nilai minimumnya yaitu 0 (0 <R2 <1). Apabila nilai R2 menunjukkan 

angka 0, maka garis regresi tidak bisa digunakan untuk memprediksi variabel 

dependen, karena pengaruh variabel yang dimasukkan ke dalam persamaan regresi 

terhadap variabel dependen bukan 0 (Bato & Khoirunnisa, 2021). 

E. Definisi Operasional Variabel 

 Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (Y2), tiga variabel 

independen (X) dan satu variabel intervening (Y1). Adapun definisi operasional 

setiap variabel yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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a. Variabel Dependent (Y2), yaitu: 

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah 

penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu (tanpa 

memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi 

syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. 

APK dapat dipahami sebagai rasio antara jumlah siswa yang ada pada 

jenjang pendidikan tertentu (tidak memandang ketepatan usia) dengan jumlah 

penduduk pada kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. 

Angka partisipasi kasar berguna untuk menunjukkan tingkat partisipasi 

penduduk pada suatu tingkat pendidikan secara umum. Apabila ingin mengukur 

daya serap penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang atau tingkatan 

pendidikan, APK adalah indikator yang paling sederhana dan tepat untuk 

digunakan. Lebih spesifiknya, pada penelitian ini digunakan APK tingkat Sekolah 

SMA/MA Sederajat karena merupakan jenjang yang usianya paling dekat untuk 

memasuki lapangan kerja. Adapun rumus untuk menghitung APK tingkat 

SMA/MA Sederajat adalah sebagai berikut : 

𝐴𝑃𝐾 𝑆𝑀𝐴 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑢𝑟𝑖𝑑 𝑆𝑀𝐴/𝑆𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑗𝑎𝑡

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 16 − 18 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
× 100% 

b. Variabel Independent (X), yaitu: 

1. Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan (X1) 

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan merupakan besarnya 

pengeluaran/belanja pemerintah untuk membiayai urusan pendidikan yang 

dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sektor pendidikan. 
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2. Pendapatan Perkapita (X2) 

Pendapatan perkapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang 

di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan perkapita dapat digunakan 

untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk 

mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. 

3. Rasio Murid per Guru (X3) 

Rasio murid per guru adalah perbandingan antara jumlah murid pada suatu 

jenjang sekolah dengan jumlah guru. Angka tersebut menunjukkan rata-rata jumlah 

murid yang menjadi tanggung jawab seorang guru. 

c. Variabel Intervening (Y1), yaitu: 

Indeks pembangunan manusia merupakan pengukuran capaian 

pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang 

dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur 

panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis 

Gambar 4.1 

Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan 

 
                            Sumber : BPS Sulawesi Selatan, Tahun 2023 

ProvinsieSulawesioSelatanTmerupakanEsalahOsatuPprovinsi diJIndonesia 

yang secarakgeografis terletak antarau00 12’ – 80 LintangbSelatan dan 1160 48’ – 

1129 36’ BujuroTimur dengan luasowilayah 46.717,48 km2userta memiliki 

beragamUbahasa dan suku mulai darigMakassar, Bugis, Toraja,oMandar dan 

lainnya yang menyebarodi 24 Kabupaten/Kotakdi ProvinsioSulawesieSelatan. 
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Secara administrasi, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi 

21 kabupaten dan 3 kota sampai pada tahun 2008. Kemudian, pada tahun 

2009 terjadi pemekaran kabupaten Toraja Utara menjadi 303 kecamatan dan 2667 

desa/kelurahan. Adapun Kabupaten Luwu Utara, dengan luas 7502,68 km2 menjadi 

kabupaten yang paling luas, yaitu seluas 16,46 persen dari seluruh wilayah yang 

ada pada Provinsi Sulawesi Selatan. 

Kabupaten dan kota yang berada pada Provinsi Sulawesi Selatan meliputi 

Kabupaten Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Barru, Sinjai, 

Maros, Pangkajene Kepulauan, Gowa, Bone, Soppeng, Luwu Timur, Sidenreng 

Rappang, Pinrang, Enrekang, Wajo, Tana Toraja, Luwu Utara, dan Toraja Utara. 

Makassar adalah ibu kota dari Provinsi sulawesi Selatan, tetapi terdapat dua kota 

lagi yaitu Kota Palopo dan Pare-pare. Adapun batasan wilayah Provinsi Sulawesi 

Selatan adalah sebagai berikut: 

a) Sebelah Utara: Provinsi Sulawesi Barat 

b) Sebelah Selatan: Laut Flores 

c) Sebelah Barat : Selat Makassar 

d) Sebelah Timur : Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara 

Terdapat sekitar 67 aliran sungai mengalir melalui Provinsi Sulawesi 

Selatan, dengan 25 aliran sungai terletak di Kabupaten Luwu. Sungai Saddang 

adalah sungai terpanjang di wilayah ini, yang memiliki panjang kurang lebih 150 

km dan melalui tiga kabupaten yaitu Tator, Enrekang, dan Pinrang. Selain aliran 

sungai, wilayah ini juga memiliki beberapa danau, seperti Danau Tempe di 

Kabupaten Wajo, Danau Sidenreng di Kabupaten Sidrap, juga Danau Matana 
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dan Towuti yang terletak di Kabupaten Luwu. Selain itu, terdapat 7 gunung di 

wilayah ini, dengan Gunung Rantemario yang menjadi gunung tertinggi mencapai 

3.470 meter di atas permukaan laut. Gunung ini merupakan batas antara Kabupaten 

Luwu dan Kabupaten Enrekang. 

2. Kondisi Demografis 

Kondisi demografis adalah hal-hal yang berkaitan dengan populasi 

penduduk pada suatu wilayah. Ada banyak parameter yang digunakan untuk 

menentukan kondisi demografis, salah satunya adalah jumlah penduduk dan laju 

pertumbuhannya. Provinsi Sulawesi Selatan sendiri termasuk salah satu 

provinsi yang memiliki populasi terbanyak di Indonesia. 

Grafik 4.1 

Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 

(Juta Jiwa) 

  
        Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 (diolah) 

Berdasarkan Grafik 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk 

Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 

2019, jumlah penduduk Sulawesi Selatan sebanyak 8.819.549 jiwa, kemudian terus 

mengalami peningkatan sampai pada tahun 2023 menjadi 9.312.019 jiwa, atau 

8,819,549

9,073,509
9,139,531

9,225,747
9,312,019

2019 2020 2021 2022 2023
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mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,59% selama lima tahun terakhir, yaitu 

dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. 

B. Deskripsi Variabel Penelitian 

1. Angka Partisipasi Kasar Provinsi Sulawesi Selatan 

Menurut (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021) Angka 

Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang 

masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk 

tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia 

sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal 

(Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. 

APK digunakan untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat 

partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan, untuk menunjukkan berapa 

besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia 

sekolah tertentu, dan sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi 

Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah 

pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia 

sekolah yang seharusnya. 

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah 

pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah 

pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa 

usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini 

juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk 

usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. 
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Angka patrisipasi kasar (APK) yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat 

partisipasi masyarakat yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu, 

tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya, sehingga 

lebih tepat digunakan dalam mengukur capaian pendidikan pada satuan-satuan 

pendidikan. Adapun data perkembangan angka partisipasi kasar dapat dilihat pada 

tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 

Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2008-2022 

        Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023 

Berdasarkan pada tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa APK di Provinsi 

Sulawesi Selatan cenderung mengalami fluktuasi sejak tahun 2013 sampai tahun 

2022. Sejak lima belas tahun terakhir APK tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 

sebesar 87,07 persen. Sedangkan APK terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu 

sebesar 54,73 persen. Rendahnya APK pada tahun 2008 dikarenakan masih 

Tahun APK (%) 

2008 54,73 

2009 62,78 

2010 67,71 

2011 66,68 

2012 74,87 

2013 74,71 

2014 78,51 

2015 78,03 

2016 83,66 

2017 83,14 

2018 81,74 

2019 86,09 

2020 86,44 

2021 87,07 

2022 86,49 
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rendahnya anggaran untuk pendidikan yang digunakan untuk penyediaan sarana 

dan prasarana pendidikan dan keterbatasan masyarakat untuk mengakses 

pendidikan dari segi pendapatan. APK menyentuh angka 80 ke atas mulai pada 

tahun 2016 sampai tahun 2022 serta tertinggi pada tahun 2021 disebabkan oleh 

semakin tingginya anggaran yang dialokasikan pada bidang pendidikan yang 

menyebabkan peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan untuk masyarakat 

sehingga semakin banyak masyarakat yang mampu mengakses pendidikan. 

2. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu tolak ukur 

kinerja pembangunan secara keseluruhan. IPM dibangun melalui pendekatan tiga 

dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat (a long 

and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan kehidupan yang layak (decent 

standard of living). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena 

terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka 

harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan 

digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.  

Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator 

kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat 

dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang 

mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (Muliza et al., 2017). Adapun 

data IPM dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini: 
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Tabel 4.2 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2008-2022 

Tahun IPM Keterangan 

2008 70,22 Sedang 

2009 70,94 Sedang 

2010 66,00 Sedang 

2011 66,65 Sedang 

2012 67,26 Sedang 

2013 67,92 Sedang 

2014 68,49 Sedang 

2015 69,15 Sedang 

2016 69,76 Sedang 

2017 70,34 Sedang 

2018 70,90 Sedang 

2019 71,66 Sedang 

2020 71,93 Sedang 

2021 72,24 Sedang 

2022 72,82 Sedang 

        Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2023 

Berdasarkan tabel 4.2, dapat dikatakan bahwa indeks pembangunan 

manusia Provinsi Sulawesi Selatan selama lima belas tahun terakhir hanya 

mengalami penurunan pada tahun 2010 dan selebihnya terus mengalami 

peningkatan dan masuk dalam kategori sedang. IPM terendah yaitu pada tahun 

2010 sebesar 66,00 dikarenakan belum merata luasnya sarana pendidikan dan 

kesehatan serta pengeluaran perkapita masyarakat yang masih banyak tergolong 

rendah, dan IPM tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 72,82 disebabkan 

peningkatan terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan 

maupun pengeluaran perkapita yang disesuaikan. 
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3. Perkembangan Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan 

Salah satu belanja pemerintah yang paling umum untuk pembangunan 

masyarakat adalah untuk sektor pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan 

termasuk salah satu faktor yang begitu penting untuk mencapai kemampuan yang 

mendasar bagi kehidupan masyarakat. Belanja pemerintah menurut fungsi 

pendidikan merupakan salah satu pos anggaran wajib. Sesuai amanat UU, negara 

memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN 

dan APBD. 

Menurut Wahid (2012), investasi mutlak diperlukan dalam pendidikan. 

Oleh karena itu pemerintah harus berupaya untuk membangun suatu sistem dan 

sarana pendidikan yang berkualitas demi menunjang pencapaian dalam bidang 

pendidikan. Pengeluaran untuk pendidikan dalam sektor pembangunan dapat 

dialokasikan untuk membangun infrastruktur pendidikan dan menyediakan 

pelayanan pendidikan yang merata kepada seluruh penduduk Indonesia. Berikut 

merupakan perkembangan pengeluaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada 

sektor pendidikan. 

Tabel 4.3 

Total Realisasi Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2022 

Tahun 
Total Pengeluaran Sektor 

Pendidikan (Rp) 

Perkembangan 

(%) 

2008 78.206.253.031,00 - 

2009 79.769.853.033,00 1,99 

2010 83.403.846.427,00 4,55 

2011 86.161.515.776,00 3,31 

2012 92.227.748.166,00 7,04 

2013 109.008.666.364,00 18,19 

2014 153.914.640.610,00 41,20 
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2015 144.550.031.846,00 (6,09) 

2016 151.149.964.583,00 4,57 

2017 2.440.905.814.249,00 1514,90 

2018 2.512.759.946.877,00 2,95 

2019 2.541.512.623.792,00 1,14 

2020 2.697.872.827.039,00 6,16 

2021 2.868.375.647.496,00 6,32 

2022 2.843.079.306.635,00 (0,89) 

       Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 

Berdasarkan data pada tabel 4.3 di atas dapat dilihat perkembangan belanja 

atau pengeluaran pemerintah sektor pendidikan selama lima belas tahun terakhir, 

yaitu dari tahun 2008 sampai pada tahun 2022. Anggaran belanja pendidikan 

terendah yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp 78.206.253.031,00 dan anggaran belanja 

pendidikan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 2.868.375.647.496,00 

karena pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2022 anggaran untuk belanja pendidikan 

turun sebesar -0,89 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan anggaran pendidikan 

terbesar terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar -6,09 persen dikarenakan terjadi 

pengalokasian APBD yang lebih banyak ke sektor lain seperti sektor kesehatan dan 

belanja pemerintah daerah seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan 

belanja lain-lain diluar belanja pendidikan, sedangkan peningkatan belanja 

pendidikan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 1514,90 persen 

dikarenakan terjadinya peningkatan APBD perubahan sebesar Rp 9,31 Triliun dan 

berdampak pada peningkatan anggaran untuk pendidikan karena pada tahun 

tersebut pemerintah mengalihkan status kepegawaian guru SMA/SMK sederajat 

kabupaten/kota menjadi pegawai provinsi yang berdampak pada peningkatan 

jumlah ASN/PNS sehingga semakin banyak pengeluaran untuk gaji pada tahun 

tersebut. 



   67 
 

  
 

4. Perkembangan Pendapatan Perkapita 

Menurut Sadono Sukirno (1999), pendapatan perkapita adalah besarnya 

pendapatan rata-rata yang diperoleh penduduk pada suatu negara. Pendapatan 

perkapita didapatkan dari hasil pembagian antara pendapatan nasional suatu negara 

pada satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. 

Pendapatan perkapita merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh seseorang 

atau rumah tangga dalam suatu periode tertentu, setelah dikurangi dengan biaya-

biaya. Pendapatan regional perkapita atau PDRB perkapita merupakan PDRB suatu 

daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Apabila 

pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, 

maka akan dihasilkan suatu pendapatan perkapita.  

Tabel 4.4 

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha dan Jumlah 

Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2022 

Tahun 
PDRB Harga Berlaku 

(Miliar) 

Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

2008 85.143,19 7.805.024 

2009 99.904,66 7.908.519 

2010 171.740,74 8.034.776 

2011 198.289,08 8.156.129 

2012 228.285,47 8.250.018 

2013 258.836,42 8.342.047 

2014 298.033,80 8.432.163 

2015 340.390,21 8.512.608 

2016 377.108,91 8.598.604 

2017 415.588,20 8.674.372 

2018 461.774,74 8.748.052 

2019 504.320,73 8.819.549 

2020 504.052,53 9.073.509 

2021 545.172,68 9.139.531 

2022 605.144,68 9.225.747 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 
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Adapun data perkembangan pendapatan perkapita atau PDRB perkapita 

pada Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat secara lengkap pada tabel 4.5 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.5 

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)  

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2022 

Tahun 
PDRB Perkapita ADHB 

(Juta Rupiah) 
Perkembangan (%) 

2008 10.908.767 - 

2009 12.632.537 15,87 

2010 21.314.676 68,72 

2011 24.311.665 14,07 

2012 27.670.905 13,82 

2013 31.027.926 12,14 

2014 35.344.881 13,89 

2015 39.956.595 13,04 

2016 43.826.992 9,69 

2017 47.827.889 9,13 

2018 52.646.077 10,08 

2019 57.188.629 8,63 

2020 55.682.105 (2,62) 

2021 59.649.962 7,13 

2022 65.593.027 9,96 

       Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 

Tabel 4.5 di atas menunjukkan perkembangan pendapatan perkapita 

Provinsi Sulawesi Selatan selama lima belas tahun belakangan yang mengalami 

tren meningkat dari tahun ke tahun, dimana penurunan hanya terjadi pada tahun 

2020 sebesar -2,62 persen sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang terjadi pada 

tahun tersebut berdampak sangat besar terhadap perekonomian utamanya 

pendapatan masyarakat. Adapun pada dua tahun berikutnya pendapatan perkapita 

kembali mengalami kenaikan sebagai akibat dari perekonomian yang mulai 

berangsur pulih pasca pandemi. Perkembangan PDRB perkapita terbesar terjadi 
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pada tahun 2010 yaitu sebesar 68,72 persen dari tahun sebelumnya dikarenakan 

terjadi kenaikan drastis pada PDRB di tahun tersebut, yaitu dari Rp 99.904,66 

Miliar menjadi Rp 171.740,74 Miliar atau PDRB harga berlaku naik sebesar 

71,90% yang disebabkan oleh beberapa sektor menyumbang pendapatan terbesar 

seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; konstruksi; 

dan Perdagangan besar dan eceran. 

5. Perkembangan Rasio Murid per Guru 

Salah satu indikator untuk melihat pemerataan sarana dan prasarana 

pendidikan adalah rasio murid-guru. Rasio murid per guru adalah perbandingan 

antara jumlah murid pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah guru. Angka 

tersebut menggambarkan rata-rata jumlah murid yang menjadi tanggung jawab 

seorang guru. 

Semakin tinggi nilai rasio tersebut di suatu sekolah, semakin berkurang 

efektivitas proses belajar mengajar. Hal tersebut terjadi karena pengawasan dan 

perhatian guru terhadap murid cenderung berkurang sehingga kualitas pengajaran 

akan semakin rendah (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi selatan, 2021). Rasio 

murid per guru di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Jumlah Rasio Murid dan Guru Jenjang Pendidikan SMA 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2022 

Tahun 
Rasio Murid per Guru 

SMA/MA Sederajat 

Perkembangan 

(%) 

2008 13,86 - 

2009 12,90 (6,93) 

2010 12,82 (0,62) 

2011 17,45 36,11 

2012 17,40 (0,29) 

2013 14,35 (17,52) 

2014 11,86 (17,35) 

2015 14,96 26,14 

2016 15,37 2,75 

2017 15,37 - 

2018 14,01 (8,85) 

2019 15,88 13,34 

2020 15,00 (5,54) 

2021 15,00 - 

2022 14,00 (6,66) 

       Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023 

Merujuk pada tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa rasio murid per guru 

jenjang SMA mengalami fluktuasi selama lima belas tahun terakhir yaitu dari tahun 

2013 sampai 2022. Perkembangan rasio murid per guru terbesar terjadi pada tahun 

2011 yaitu sebesar 36,11 dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh jumlah 

murid yang mampu ditangani oleh seorang guru bertambah atau jauh lebih banyak 

dari tahun sebelumnya. Adapun rasio murid per guru pada tahun 2017 dan 2021 

tidak mengalami perkembangan dari tahun sebelumnya, dikarenakan proporsi 

jumlah murid dan guru pada tahun tersebut sama dengan tahun sebelumnya. Perlu 

diketahui bahwa seorang guru pada setiap jenjang pendidikan idealnya bertanggung 

jawab atas 20 murid menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 
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Guru Pasal 17. Hal ini mengindikasikan bahwa rasio murid per guru Provinsi 

Sulawesi Selatan selama lima belas tahun terakhir berhasil melampaui kriteria ideal 

yang telah ditetapkan, artinya terdapat banyak guru yang mampu menangani murid 

dalam proses belajar mengajar di kelas, sehingga dapat meningkatkan mutu atau 

kualitas pembelajaran yang berdampak pada peningkatan capaian pendidikan. 

Namun yang perlu diperhatikan juga adalah kualitas dan kompetensi guru dalam 

mengajar, karena kuantitas saja tidak menjadi jaminan keberhasilan guru dalam 

mendidik. 

C. Hasil Pengolahan Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mendapatkan model yang baik dan 

benar, dengan kata lain model yang diwujudkan harus menghindari penyimpangan. 

Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, 

uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data memiliki tujuan untuk menguji apakah data yang 

digunakan berdistribusi secara normal atau tidak pada suatu model regresi. Pada 

penelitian ini pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan pengujian 

Jarque-Bera. Data yang berdistribusi normal dapat dilihat apabila uji Jarque-Bera 

menunjukkan nilai signifikasi atau penilaian probabilitas yang melebihi 0,05 atau 

lebih besar dari 5%, sehingga datanya bisa dinyatakan berdistribusi normal. 

Sedangkan apabila nilai signifikasi atau nilai probabilitasnya berada dibawah 0,05 
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atau 5% maka data dalam model regresi dinyatakan tidak normal. Hasil uji 

normalitas dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas 

 
               Sumber : Eviews 12, 2023 

Berdasarkan pada gambar 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa hasil pengujian 

normalitas untuk data yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan nilai 

probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,544 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinealitas dipergunakan untuk memeriksa apakah dalam 

sebuah model regresi terdapat hubungan (korelasi) antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. Jika ditemui korelasi antar variabel, maka hal tersebut 

menunjukkan adanya masalah multikolinearitas, yang akan berdampak pada 

sulitnya melihat pengaruh yang terjadi antara variabel-variabel yang ada, dalam hal 

ini variabel dependen dan independen. Adapun cara melakukan pengujian 

multikolinearitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode Variance Inflation 

Factor atau VIF, apabila nilai VIF lebih dari 10 (VIF > 10) mengindikasikan 
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adanya masalah multikolinearitas, tetapi jika VIF kurang dari 10 (VIF < 

10) mengindikasikan tidak adanya masalah multikolinearitas. Adapun hasil uji 

multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variable 
Coefficient 

Variance 

Uncentered 

VIF 

Centered 

VIF 

C 15408.09 49058.26 NA 

Belanja Pendidikan (X1) 0.692554 1573.485 5.611506 

Pendapatan Perkapita (X2) 3.615979 147.7980 3.304002 

Rasio Murid/Guru (X3) 32.67138 749.3766 1.123730 

IPM (Y1) 982.8221 56400.43 2.664718 

Sumber: Eviews 12, 2023 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.7 di atas dapat dilihat 

bahwa semua variabel dalam penelitian ini (belanja pemerintah bidang pendidikan, 

pendapatan perkapita, rasio murid per guru, IPM dan APK) memiliki nilai VIF < 

10, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak didapati gejala 

multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model 

regresi terjadi perbedaan residual dari satu observasi penelitian ke observasi 

penelitian lainnya. Pada model regresi yang telah memenuhi syarat terdapat 

persamaan variance dari residual pada satu observasi penelitian ke observasi 

penelitian lainnya sama/konstan (homokedastisitas). Adapun hasil uji 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test Glejser 

Null Hypothesis: Homoskedasticity 

F-Statistic 1.804050 Prob. F(4,10) 0.2047 

Obs*R-squared 6.287275 Prob. Chi-Square(4) 0.1787 

Scaled explained SS 2.720588 Prob. Chi-Square(4) 0.6056 

  Sumber : Eviews 12, 2023 

Berdasarkan pada tabel 4.8 di atas dapat dilihat hasil uji heteroskedastisitas 

dalam penelitian ini menunjukkan penilaian signifikasi Probability Chi-Square 

sebesar 0,178 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan 

kesalahan penganggu t-1 (sebelumnya). Jika permasalahan tersebut terjadi, maka 

persamaan tidak layak digunakan sebagai prediksi. Model regresi dikatakan baik 

atau layak apabila tidak didapati terjadinya autokorelasi. Pengujian autokorelasi 

pada penelitian ini memakai uji Breusch Godfrey. 

Berdasarkan aturan uji autokorelasi, apabila penilaian signifikansi > 0,05 

dinyatakan tidak mengalami autokorelasi. Sebaliknya, bila nilainya signifikansi < 

0,05 maka dinyatakan terjadi autokorelasi. Jika terdapat korelasi, dikatakan ada 

autokorelasi pada bentuk regresinya. Bentuk regresi terbaik semestinya tak 

mempunyai autokorelasi pada penelitiannya. Berikut merupakan hasil pengujian 

autokorelasi. 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

Null Hypothesis: No Serial Correlation at up to 2 lags 

F-Statistic 0.753792 Prob. F(2,9) 0.4981 

Obs*R-squared 2.152137 Prob. Chi-square(2) 0.3409 

      Sumber : Eviews 12, 2023 

Pada tabel 4.9 di atas dapat dilihat pengujian autokorelasi pada penelitian 

ini mempunyai nilai signifikasi Probability Chi-Square sebesar 0,340 > 0,05. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi 

autokorelasi. 

2. Analisis Regresi Model 1 (Y1) 

Tabel 4.10 

Hasil Regresi Model 1 

Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. 

C 3.911483 0.185300 21.10896 0.0000 

Belanja Pendidikan (X1) 0.018218 0.005821 3.129690 0.0096 

Pendapatan Perkapita (X2) -0.015017 0.017719 -0.847473 0.4148 

Rasio Murid/Guru (X3) -0.036820 0.053840 -0.683878 0.5082 

Sumber: Eviews 12, 2023 

Berdasarkan hasil regresi model 1 di atas dapat ditulis persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Model 1 : Y1 = 3,911 + 0,018 X1 – 0,015 X2 – 0,036 X3 

 Hasil persamaan regresi dapat diinterpretasikan sebagai berikut. 

a) Nilai koefisien α0 yaitu sebesar 3,911 artinya apabila variabel belanja 

pemerintah bidang pendidikan (X1), pendapatan perkapita (X2), dan rasio 

murid per guru (X3) tidak mengalami perubahan maka IPM (Y1) sebesar 

3,911. 
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b) Nilai koefisien α1 yaitu sebesar 0,018. Hal ini menunjukkan bahwa ketika 

terjadi kenaikan belanja pemerintah bidang pendidikan (X1) sebesar 1%, 

maka IPM (Y1) akan meningkat sebesar 0,018 % dengan asumsi pendapatan 

perkapita (X2) dan rasio murid per guru (X3) konstan. 

c) Nilai koefisien α2 yaitu sebesar -0,015. Hal ini menunjukkan bahwa ketika 

terjadi kenaikan pendapatan perkapita (X2) sebesar 1%, maka IPM (Y1) 

akan turun sebesar -0,015 % dengan asumsi belanja pemerintah bidang 

pendidikan (X1) dan rasio murid per guru (X3) konstan. 

d) Nilai koefisien α3 yaitu sebesar -0,036. Hal ini menunjukkan bahwa ketika 

terjadi kenaikan rasio murid per guru (X3) sebesar 1%, maka IPM (Y1) akan 

turun sebesar -0,036 % dengan asumsi belanja pemerintah bidang 

pendidikan (X1) dan pendapatan perkapita (X2) konstan. 

a. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk melihat sejauh mana metode yang di 

gunakan mampu menjelaskan setiap variabel penelitian. Nilai R2 = 1, sedangkan 

nilai minimumnya adalah 0 (0 <R2 <1). Jika R2 sama dengan 0 maka garis regresi 

tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen, karena pengaruh 

variabel yang dimasukkan ke dalam persamaan regresi terhadap variabel dependen 

bukan 0. Adapun hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Model 1 

R-squared 0.624726 

Adjusted R-squared 0.522378 

             Sumber: Eviews 12, 2023 
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Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang ditunjukkan pada tabel 

4.11 diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0,624. Hal ini menunjukkan bahwa 

persentase IPM yang dapat dijelaskan oleh tiga variabel independen, yaitu belanja 

pemerintah bidang pendidikan, pendapatan perkapita dan rasio murid per guru 

adalah 62,4 persen sedangkan sisanya 37,6 persen dijelaskan diluar model 

penelitian ini. 

b. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis (asumsi) merupakan asumsi (dugaan) sementara dari 

peneliti terkait fenomena yang diteliti. Penelitian ini akan menguji hubungan antar 

variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening. 

Dalam pengujian ini, peneliti akan menetapkan hipotesis dengan menggunakan uji 

signifikan melalui penetapan hipotesis nol (Ho) dengan hipotesis alternatif (Ha). 

Hipotesis nol (Ho) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa variabel independent 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan hipotesis 

alternatif (Ha) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa variabel independent 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun uji yang digunakan, 

yaitu: uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t). 

1) Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen yaitu belanja pemerintah bidang pendidikan (X1), pendapatan perkapita 

(X2) dan rasio murid per guru (X3) terhadap variabel intervening yaitu IPM (Y1) 

secara parsial atau individual. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.12 

berikut: 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Parsial Model 1 

Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. 

C 3.911483 0.185300 21.10896 0.0000 

Belanja Pendidikan (X1) 0.018218 0.005821 3.129690 0.0096 

Pendapatan Perkapita (X2) -0.015017 0.017719 -0.847473 0.4148 

Rasio Murid/Guru (X3) -0.036820 0.053840 -0.683878 0.5082 

Sumber : Eviews 12, 2023 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, diketahui bahwa pengaruh variabel belanja 

pemerintah bidang pendidikan, pendapatan perkapita dan rasio murid per guru 

terhadap variabel IPM, adalah sebagai berikut: 

a) Nilai variabel X1 sebesar 0,009 

Variabel belanja pemerintah bidang pendidikan terhadap IPM memiliki 

penilaian signifikasi lebih kecil dibandingkan (α=0,05), 0,009 < 0,05 dan 

thitung 3,129 > ttabel 2,228 yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah 

bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, 

sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian ini 

diterima. H1 diterima dan H0 ditolak.  

b) Nilai Variabel X2 sebesar 0,414 

Variabel pendapatan perkapita terhadap IPM memiliki nilai signifikan 0,414 

> 0,05 dan thitung -0,847 < ttabel 2,228 yang menunjukkan bahwa pendapatan 

perkapita berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM dengan 

pengujian pada taraf signifikasi (α = 0,05), sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian ditolak. H1 ditolak dan H0 

diterima. 

c) Nilai variabel X3 sebesar 0,508 
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Variabel rasio murid per guru terhadap IPM memiliki nilai signifikan 0,508 

> 0,05 dan thitung -0,683 < ttabel 2,228 yang menunjukkan bahwa rasio murid 

per guru berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM dengan 

pengujian pada taraf signifikasi (α = 0,05), sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian ditolak. H1 ditolak dan H0 

diterima. 

2) Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel belanja 

pemerintah bidang pendidikan, pendapatan perkapita dan rasio murid per guru 

berpengaruh secara simultan (bersamaan) terhadap variabel IPM. Adapun hasil uji 

simultan dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Simultan Model 1 

F-statistic 6.103967 

Prob (F-statistic) 0.010623 

                    Sumber: Eviews 12, 2023 

Berdasarkan hasil uji simultan yang ditunjukkan pada tabel 4.13 

menyatakan bahwa variabel independen, yaitu belanja pemerintah bidang 

pendidikan, pendapatan perkapita dan rasio murid per guru signifikan terhadap 

variabel IPM, dengan penilaian probabilitas F statistik sebesar 0,010 < 0,05 dan 

Fhitung 6,103 > Ftabel 3,48, sehingga variabel belanja pemerintah bidang pendidikan 

(X1), pendapatan perkapita (X2) dan rasio murid per guru (X3) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap IPM (Y1). 
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3. Analisis Regresi Model 2 (Y2) 

Tabel 4.14 

Hasil Regresi Model 2 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -131.5280 124.1293 -1.059605 0.3142 

Belanja Pendidikan (X1) -0.931673 0.832198 -1.119533 0.2891 

Pendapatan Perkapita (X2) 18.70730 1.901573 9.837805 0.0000 

Rasio Murid/Guru (X3) -1.868206 5.715888 -0.326844 0.7505 

IPM (Y1) 40,50366 31.34999 1.291983 0.2254 

Sumber: Eviews 12, 2023 

Berdasarkan hasil regresi model 2 di atas dapat ditulis persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Model 2 : Y2 = -131,528 – 0,931 X1 + 18,707 X2 -1,868 X3 + 40,503 Y1 

 Hasil persamaan regresi dapat diinterpretasikan sebagai berikut. 

a) Nilai koefisien β0 yaitu sebesar -131,528 artinya apabila variabel 

independen, yaitu belanja pemerintah bidang pendidikan (X1), pendapatan 

perkapita (X2), rasio murid per guru (X3) dan IPM (Y1) tidak mengalami 

perubahan maka APK (Y2) sebesar -131,528. 

b) Nilai koefisien β1 sebesar -0,931. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi 

kenaikan belanja pemerintah bidang pendidikan (X1) sebesar 1%, maka 

APK (Y2) akan turun sebesar -0,931 % dengan asumsi pendapatan perkapita 

(X2), rasio murid per guru (X3) dan IPM (Y1) konstan. 

c) Nilai koefisien β2 yaitu sebesar 18,707. Hal ini menunjukkan bahwa ketika 

terjadi kenaikan pendapatan perkapita (X2) sebesar 1%, maka APK (Y2) 

akan meningkat sebesar 18,707 % dengan asumsi belanja pemerintah 

bidang pendidikan (X1), rasio murid per guru (X3) dan IPM (Y1) konstan. 
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d) Nilai koefisien β3 yaitu sebesar -1,868. Hal ini menunjukkan bahwa ketika 

terjadi kenaikan rasio murid per guru (X3) sebesar 1%, maka APK (Y2) akan 

turun sebesar -1,868 % dengan asumsi belanja pemerintah bidang 

pendidikan (X1), pendapatan perkapita (X2) dan IPM (Y1) konstan. 

e) Nilai koefisien β4 yaitu sebesar 40,503. Hal ini menunjukkan bahwa ketika 

terjadi kenaikan IPM (Y1) sebesar 1%, maka APK (Y2) akan meningkat 

sebesar 40,503 % dengan asumsi belanja pemerintah bidang pendidikan 

(X1), pendapatan perkapita (X2), dan rasio murid per guru (X3) konstan. 

a. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi bertujuan untuk melihat sejauh mana metode yang di 

gunakan mampu menjelaskan setiap variabel penelitian. Nilai R2 = 1, sedangkan 

nilai minimumnya adalah 0 (0 <R2 <1). Jika R2 sama dengan 0 maka garis regresi 

tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen, karena pengaruh 

variabel yang dimasukkan ke dalam persamaan regresi terhadap variabel dependen 

bukan 0. Adapun koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Model 2 

R-squared 0.965648 

Adjusted R-squared 0.951908 

           Sumber: Eviews 12, 2023 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang ditunjukkan pada tabel 

4.15 diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0,965. Hal ini menunjukkan bahwa 

persentase APK yang dapat dijelaskan oleh empat variabel yaitu belanja pemerintah 

bidang pendidikan, pendapatan perkapita, rasio murid per guru dan IPM adalah 96,5 

persen sedangkan sisanya 3,5 persen dijelaskan diluar model penelitian ini. 
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b. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis (asumsi) merupakan asumsi (dugaan) sementara dari 

peneliti terkait fenomena yang diteliti. Penelitian ini akan menguji hubungan antar 

variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening. 

Dalam pengujian ini, peneliti akan menetapkan hipotesis dengan menggunakan uji 

signifikan melalui penetapan hipotesis nol (Ho) dengan hipotesis alternatif (Ha). 

Hipotesis nol (Ho) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa variabel independent 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan hipotesis 

alternatif (Ha) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa variabel independent 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun uji yang digunakan, 

yaitu: uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t). 

1) Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel belanja 

pemerintah bidang pendidikan (X1), pendapatan perkapita (X2), rasio murid per 

guru (X3) dan IPM (Y1) terhadap variabel APK (Y2) secara parsial atau individual. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Parsial Model 2 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -131.5280 124.1293 -1.059605 0.3142 

Belanja Pendidikan (X1) -0.931673 0.832198 -1.119533 0.2891 

Pendapatan Perkapita (X2) 18.70730 1.901573 9.837805 0.0000 

Rasio Murid/Guru (X3) -1.868206 5.715888 -0.326844 0.7505 

IPM (Y1) 40,50366 31.34999 1.291983 0.2254 

Sumber: Eviews 12, 2023 
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Berdasarkan tabel 4.16 di atas, diketahui bahwa pengaruh variabel belanja 

pemerintah bidang pendidikan, pendapatan perkapita, rasio murid per guru dan IPM 

terhadap variabel APK, adalah sebagai berikut: 

a) Nilai variabel X1 sebesar 0,289 

Variabel belanja pemerintah bidang pendidikan terhadap APK memiliki 

nilai signifikan 0,289 > 0,05 dan thitung -1,119 < ttabel 2,228 yang 

menunjukkan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap APK dengan pengujian pada taraf 

signifikasi (α = 0,05), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis 

dalam penelitian ditolak. H1 ditolak dan H0 diterima. 

b) Nilai variabel X2 sebesar 0.000 

Variabel pendapatan perkapita terhadap APK memiliki penilaian signifikasi 

lebih kecil dibandingkan (α=0,05), 0,000 < 0,05 dan thitung 9,837 > ttabel 2,228 

yang menunjukkan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap APK, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini diterima. H1 diterima dan H0 ditolak. 

c) Nilai variabel X3 sebesar 0,750 

Variabel rasio murid per guru terhadap APK memiliki nilai signifikan 0,750 

> 0,05 dan thitung -0,326 < ttabel 2,228 yang menunjukkan bahwa rasio murid 

per guru berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap APK dengan 

pengujian pada taraf signifikasi (α = 0,05), sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian ditolak. H1 ditolak dan H0 

diterima. 
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d) Nilai variabel Y1 sebesar 0,225 

Variabel IPM terhadap APK memiliki nilai signifikan 0,225 > 0,05 dan 

thitung 1,291 < ttabel 2,228 yang menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap APK dengan pengujian pada taraf signifikasi 

(α = 0,05), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis dalam 

penelitian ditolak. H1 ditolak dan H0 diterima. 

2) Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan dilakukan untuk mengetahui apakah variabel belanja 

pemerintah bidang pendidikan, pendapatan perkapita, rasio murid per guru  dan 

IPM berpengaruh secara simultan (bersamaan) terhadap variabel APK. Adapun 

hasil uji simultan dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Simultan Model 2 

F-statistic 70.27672 

Prob (F-statistic) 0.000000 

          Sumber: Eviews 12, 2023 

Berdasarkan hasil uji simultan yang ditunjukkan pada tabel 4.17 

menyatakan bahwa variabel belanja pemerintah bidang pendidikan, pendapatan 

perkapita, rasio murid per guru dan IPM signifikan terhadap variabel APK, dengan 

penilaian probabilitas F statistik sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai Fhitung 70,276 > Ftabel 

3,48, sehingga variabel belanja pemerintah bidang pendidikan (X1), pendapatan 

perkapita (X2), rasio murid per guru (X3) dan IPM (Y1) secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap APK (Y2). 
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4. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Model analisis jalur (path analysis) bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen baik secara langsung maupun 

secara tidak langsung melalui variabel intervening, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar 4.3 berikut: 

Gambar 4.3 

Model Analisis Jalur 

  
 Sumber: Output Eviews 12 Diolah Tahun 2023 

 Adapun rangkuman hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.18 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.18 

Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan, Pendapatan Perkapita 

dan Rasio Murid Per Guru Terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) 

Melalui Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan  

Tahun 2008-2022 

Pengaruh Antar 

Variabel 

Pengaruh 

Langsung 

Tingkat 

Signifikan 

Pengaruh Tidak 

Langsung 

Melalui Y1 

Total 

Pengaruh 

X1 → Y1 0,018 0,009 - 0,018 

X2 → Y1 -0,015 0,414 - -0,015 

X3 → Y1 -0,036 0,508 - -0,036 

X1 → Y2 -0,931 0,289 0,729 -0,202 

X2  → Y2 18,707 0,000 -0,607 18,10 

X3  → Y2 -1,868 0,750 -1,458 -3,326 

Y1  → Y2 40,503 0,225 - 40,503 

Sumber : Eviews 12, 2023 

 Berdasarkan tabel 4.18 di atas, dapat dijelaskan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening baik secara 

langsung maupun tidak langsung  sebagai berikut: 

a. Pengaruh langsung belanja pemerintah bidang pendidikan terhadap IPM 

(X1 → Y1) adalah sebesar 0,018, pengaruh langsung pendapatan perkapita 

terhadap IPM (X2 → Y1) adalah sebesar -0,015, pengaruh langsung rasio 

murid per guru terhadap IPM (X3 → Y1) adalah sebesar -0,036. 

b. Pengaruh langsung belanja pemerintah bidang pendidikan terhadap APK 

(X1 → Y2) adalah sebesar -0,931, pengaruh langsung pendapatan perkapita 

terhadap APK (X2  → Y2) adalah sebesar 18,707,  pengaruh langsung rasio 

murid per guru terhadap APK (X3  → Y2) adalah sebesar -1,868 dan 

pengaruh langsung variabel IPM terhadap APK (Y1  → Y2) adalah sebesar 

40,503. 
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c. Pengaruh tidak langsung belanja pemerintah bidang pendidikan terhadap 

APK melalui IPM adalah sebesar: 

 X1 → Y1 → Y2 = 0,018 × 40,503 = 0,729  

Adapun total pengaruh tidak langsung sebesar: 

Y2 = -0,931 + (0,018 × 40,503) 

     = -0,931 + 0,729 = -0,202 

d. Pengaruh tidak langsung pendapatan perkapita terhadap APK melalui IPM 

adalah sebesar: 

X2 → Y1 → Y2 = -0,015 × 40,503 = -0,607 

Adapun total pengaruh tidak langsung sebesar: 

Y2 = 18,707 + (-0,015 × 40,503) 

     = 18,707 + (-0,607) = 18,10 

e. Pengaruh tidak langsung rasio murid per guru terhadap APK melalui IPM 

adalah sebesar: 

X3 → Y1 → Y2 = -0,036 × 40,503 = -1,458 

Adapun total pengaruh tidak langsung sebesar: 

Y2 = -1,868 + (-0,036 × 40,503) 

     = -1,868 + (-1,458) = -3, 326 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan Terhadap IPM 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh belanja pemerintah 

bidang pendidikan terhadap IPM memiliki nilai signifikan 0,009 < 0,05 dan thitung 

3,129 > ttabel 2,228 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,018 yang menunjukkan 
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bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap IPM. 

Pendidikan merupakan investasi yang akan selalu berdampak pada waktu 

yang akan datang. Pendidikan menjadi modal dasar dalam pertumbuhan ekonomi 

maupun pembangunan bangsa. Pemerintah harus menyediakan alokasi belanja pada 

sektor pendidikan yang akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana 

pendidikan serta melakukan investasi dalam membentuk modal manusia (human 

capital). Hasil ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro & Smith 

(2011) yang menyatakan modal manusia merupakan investasi produktif terhadap 

orang-orang; mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan gagasan. 

Terdapat pula model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah 

oleh Rostow dan Musgrave, yang menghubungkan perkembangan pengeluaran 

pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi yang menyatakan pada tahap awal 

perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah lebih besar dari total 

investasi, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti 

pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Besarnya pengeluaran pemerintah di sektor 

pendidikan akan menentukan seberapa besar pencapaian hasil pembangunannya, 

utamanya dalam hal ini pembangunan manusia. Peningkatan belanja pemerintah 

bidang pendidikan akan berdampak pada meningktatnya mutu pendidikan yang 

kemudian berdampak pada perbaikan kualitas SDM serta meningkatnya IPM 

dimensi pendidikan. 

Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Anisa 

Fahmi,dkk (2018), Johan Beni Maharda,dkk (2020), Julita Senewe,dkk (2021), dan 
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Merita Pahlevi (2017) bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap IPM. 

Walaupun demikian, terdapat juga penelitian dengan hasil temuan dimana 

anggaran pendidikan ternyata berpengaruh negatif terhadap pembentukan IPM. 

Winarti (2014) menerangkan bahwa pengaruh negatif anggaran pendidikan 

terhadap IPM disebabkan oleh alokasi anggaran pendidikan yang tidak dialokasikan 

semuanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun juga dialokasikan untuk 

lainnya seperti gaji pegawai dan biaya pendidikan lainnya. 

2. Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap IPM 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan perkapita 

terhadap IPM memiliki nilai signifikan 0,414 > 0,05 dan thitung -0,847 < ttabel 2,228 

dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,015 yang menunjukkan bahwa pendapatan 

perkapita atau PDRB perkapita berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

IPM. PDRB perkapita yang tinggi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

yang merupakan salah satu dimensi pembangunan manusia. IPM dibangun melalui 

pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup dimensi kesehatan, 

dimensi pendidikan, dan dimensi standar hidup (pengeluaran). 

Tidak berpengaruh signifikannya pendapatan perkapita terhadap IPM 

disebabkan oleh pengalokasian pendapatan sebagian besarnya digunakan untuk 

konsumsi kebutuhan primer dan kebutuhan lain-lain yang lebih besar dibandingkan 

jumlah pendapatan yang diterima, dan menyebabkan pengeluaran yang dilakukan 

untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan menjadi sedikit. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Sasana, 2012) yang mengatakan bahwa pendapatan 
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perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hasil estimasi menunjukkan, 

bahwa pendapatan perkapita sebagai cerminan daya beli masyarakat tidak memiliki 

pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Temuan ini mengandung makna 

bahwa pendapatan perkapita masyarakat di daerah kabupaten/kota Jawa Tengah 

belum mampu meningkatkan IPM di daerah tersebut, hal ini antara lain disebabkan 

oleh relatif kecilnya pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat di Jawa Tengah. 

Kondisi ini berakibat pada alokasi konsumsi kebutuhan primer yang lebih besar, 

sehingga pengeluaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan relatif terbatas. 

Akibatnya kualitas IPM kurang menjadi perhatian atau terabaikan. 

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakuakan oleh (Desrindra et al., 

2016), (Fahmi & Dalimunthe, 2018), (S. Hidayat & Woyanti, 2021), (Herdial & 

Rizka, 2022) yang menyatakan bahwa pendapatan perkapita memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap IPM. 

3. Pengaruh Rasio Murid Per Guru Terhadap IPM 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh rasio murid per guru 

terhadap IPM memiliki nilai signifikan 0,508 > 0,05 dan thitung -0,683 < ttabel 2,228 

dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,036 yang menunjukkan bahwa rasio murid 

per guru berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM. Indeks 

Pembangunan Manusia tersusun atas tiga komponen dasar salah satunya yaitu 

pendidikan yang diukur dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang 

menjadi salah satu indikator untuk mengukur pembangunan pendidikan sama 

seperti Angka Partisipasi Kasar. 
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Banyaknya jumlah guru dan murid sangat mempengaruhi kualitas 

pendidikan. Keberhasilan suatu pembangunan dibidang pendidikan tidak 

dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur fisik saja tetapi ditentukan oleh 

keberadaan guru. Jumlah guru yang memadai akan berdampak positif terhadap 

keberhasilan pembangunan. Begitupun sebaliknya, Sedikitnya pengajar 

kemungkinan dapat memperlambat kemajuan nilai indeks pembangunan manusia. 

Adapun pengaruh rasio murid per guru terhadap IPM tidak jauh beda dengan 

pengaruhnya terhadap APK, dimana tingginya rasio murid per guru 

mengindikasikan kurang efektifnya pembelajaran karena terlalu banyak murid yang 

ditangani oleh guru. Di Sulawesi selatan sendiri memang rasio murid per guru 

rendah yang mengindikasikan bahwa terdapat banyak jumlah guru yang mampu 

menangani murid. Meskipun demikian, rasio murid-guru bukanlah faktor mutlak 

keberhasilan dalam proses belajar, idealitas rasio tersebut akan bergantung kepada 

beberapa faktor. Rasio murid-guru di kelas akan memengaruhi manajemen kelas 

serta proses belajar mengajar di kelas. Namun, hal tersebut bukanlah satu-satunya 

indikator penentu kualitas belajar di kelas, karena keterampilan dan pengalaman 

guru juga perlu dipertimbangkan, dalam menambah jumlah guru harus benar-benar 

memperhatikan kompetensinya, jumlah guru yang banyak belum tentu dapat 

meningkatkan capaian pendidikan apabila kualitas ataupun kompetensi guru 

masihlah kurang bagus. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nur Aini et al., 2016) 

yang menyatakan bahwa rasio murid per guru di Sekolah Dasar dan rasio murid per 

guru di Sekolah Menengah Atas/Kejuruan mempunyai pengaruh yang negatif 
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terhadap IPM. Disamping itu terdapat pula beberapa penelitian lain, yang hasilnya 

berbeda, seperti penelitian yang dilakukan oleh Melliana & Zain (2013), penelitian 

yang dilakukan oleh Dewi Nur Aini, Harianto & Herien Puspitawati (2016), 

(Sangkereng et al., 2019), (M. J. Hidayat et al., 2018), (Pratiwi, 2017), dan 

(Astsaqofi, 2016) yang menyatakan bahwa rasio murid per guru berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap IPM.  

4. Pengaruh Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan Terhadap APK 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh belanja pemerintah 

bidang pendidikan terhadap APK memiliki nilai signifikan 0,289 > 0,05 dan thitung 

-1,119 < ttabel 2,228 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,931 yang menunjukkan 

bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap APK. Belanja pendidikan juga sering dikaitkan dengan outcome 

: partisipasi pendidikan. Belanja pendidikan dapat berpengaruh positif ataupun 

negatif terhadap angka partisipasi pendidikan. Besarnya belanja pendidikan 

berdampak positif terhadap peningkatan outcome pendidikan dasar dan menengah. 

Belanja pendidikan yang dikelola secara efisien mampu meningkatkan infrastruktur 

pendidikan dan meratakan akses pendidikan, sehingga semakin banyak warga yang 

dapat menikmati layanan pendidikan. Belanja pendidikan juga mencerminkan 

upaya pemerintah untuk membuka akses pendidikan melalui pembangunan 

sekolah-sekolah baru yang akan menghilangkan hambatan jarak tempuh bagi para 

murid (Uchenna Obi, 2016). 

Di sisi lain, belanja pemerintah dapat berpengaruh negatif terhadap 

partisipasi pendidikan. Kondisi ini dapat terjadi karena belanja pendidikan memiliki 
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hubungan yang bersifat kuadratik (parabolik) terhadap angka partisipasi (Pramudya 

dan Martani 2014). Selain itu di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri belanja 

pemerintah selain dialokasikan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan 

juga dialokasikan untuk membiayai gaji dan tunjangan (biaya langsung) yang lebih 

besar daripada pembiayaan untuk program dan kegiatan (belanja tidak langsung), 

dan karena pendidikan saat ini bisa diakses secara gratis oleh masyarakat, sehingga 

faktor lain lebih berpengaruh terhadap APK seperti biaya individual yang berasal 

dari pendapatan perkapita rumah tangga. Pengaruh negatif ini sejalan dengan 

penelitian Al Samarrai (2006), Faguet dan Sanchez (2008), serta Schultz (1995) 

dimana peningkatan belanja pendidikan berupa kompensasi guru akan 

meningkatkan relative price of teacher, sehingga belanja pendidikan per murid 

meningkat. Peningkatan belanja ini akan mengakibatkan tarif layanan pendidikan 

terutama di sekolah swasta meningkat, dan permintaan atas pendidikan pun 

menurun. Ini berarti bahwa belanja pendidikan per murid perlu dijaga konstan agar 

peningkatan total belanja berpengaruh positif terhadap partisipasi pendidikan 

(Wardani & Arsandi, 2020). 

 Disamping itu terdapat pula penelitian dengan hasil yang berbeda, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh (Aurellin & Sentosa, 2023), (Afifah, I., & Sopiany, 

2017), dan (Linawati, 2016) yang menyatakan bahwa belanja pemerintah bidang 

pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap APK. 

5. Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap APK 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan perkapita 

terhadap APK memiliki nilai signifikan 0,000 < 0,05 dan thitung 9,837 > ttabel 2,228 
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dengan nilai koefisien regresi sebesar 18,707 yang menunjukkan bahwa pendapatan 

perkapita atau PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap APK. 

Peningkatan pendapatan rumah tangga akan mengurangi biaya relatif untuk 

menyekolahkan anak, sehingga peningkatan pendapatan perkapita dapat dikaitkan 

erat dengan peningkatan partisipasi pendidikan. Sebaliknya, penurunan pendapatan 

akan membuat rumah tangga mengurangi belanja pendidikan untuk 

mempertahankan kebutuhan konsumsi, sehingga hal ini berdampak pada penurunan 

partisipasi pendidikan. Hasil ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh 

Michael P. Todaro (2000) yang mengatakan terdapat dua jenis biaya pendidikan, 

yaitu biaya-biaya pendidikan individual dan biaya-biaya pendidikan tidak langsung. 

Biaya pendidikan langsung individual inilah yang kemudian berkenaan langsung 

pada pendapatan per kapita masyarakat. Biaya pendidikan langsung atau individual 

adalah segenap biaya moneter atau uang yang harus dipikul oleh siswa dan 

keluarganya untuk membiayai pendidikan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adhierianto, 2014) 

yang menunjukkan hasil bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap APK tingkat sekolah dasar, penelitian Ramadhan (2013), Zufri 

(2013), dan Kalu et al. (2014) menunjukkan bahwa pendapatan perkapita 

berdampak signifikan terhadap angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. 

Walaupun demikian, terdapat juga penelitian dengan hasil yang berbeda, 

seperti penelitian yang dilakukan oleh (Habibah & Putra, 2019) dan (Linawati, 

2016) yang menyatakan bahwa PDRB perkapita atau pendapatan perkapita 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap APK. 
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6. Pengaruh Rasio Murid Per Guru Terhadap APK 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh rasio murid per guru 

terhadap APK memiliki nilai signifikan 0,750 > 0,05 dan thitung -0,326 < ttabel 2,228 

dengan nilai koefisien regresi sebesar -1,868 yang menunjukkan bahwa rasio murid 

per guru berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap APK. Angka partisipasi 

menurun seiring dengan peningkatan rasio murid per guru. Sebaliknya, semakin 

kecil rasio ini maka semakin tinggi partisipasi pendidikan karena semakin banyak 

jumlah guru yang mampu menangani murid. Rasio murid per guru jenjang SD, 

SMP dan SMA di Sulawesi Selatan masih berada dibawah standar ideal yang sudah 

ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 

17 dimana seorang guru pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya bertanggung 

jawab atas 20 murid, dan terdapat faktor-faktor lain yang memiliki pengaruh lebih 

besar pada APK seperti kondisi geografis, belanja kesehatan per murid dan 

sebagainya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan rasio murid per guru tidak 

berpengaruh terhadap APK. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cantika, 2016) yang 

menyatakan bahwa variabel murid/guru selalu memiliki pengaruh yang negatif 

dalam mempengaruhi peningkatan dan penurunan partisipasi pendidikan dalam hal 

ini APK, penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Arsandi, 2020) yang 

menyatakan rasio murid per guru (RMG) tidak berpengaruh signifikan dan 

memiliki koefisien negatif terhadap partisipasi pendidikan, semakin kecilnya rasio 

murid per guru menandakan membaiknya sumberdaya pendidikan yang dimiliki 

daerah, yang kemudian berdampak pada meningkatnya partisipasi pendidikan. 
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Rasio murid per guru juga merepresentasikan ukuran kelas rata-rata. Semakin kecil 

ukuran kelas maka akan semakin tinggi kualitas pembelajaran yang dicapai. 

Dengan demikian, penambahan jumlah guru tidak hanya dapat meningkatkan akses 

pendidikan, namun juga meningkatkan capaian belajar murid. Yang perlu 

diperhatikan adalah dalam menambah jumlah guru harus benar-benar 

memperhatikan kompetensinya. 

Namun berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh (Elfaraby, 2018) dan 

(Rahmadina et al., 2021) yang menyatakan bahwa rasio murid per guru berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap APK. 

7. Pengaruh IPM Terhadap APK 

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh IPM 

terhadap APK memiliki nilai signifikan 0,225 > 0,05 dan thitung 1,291 < ttabel 2,228 

dengan nilai koefisien regresi sebesar  40,503 yang menunjukkan bahwa IPM 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap APK. Baik APK dan IPM sama-

sama indikator yang dapat digunakan untuk mengukur capaian pembangunan 

pendidikan dan sama-sama tepat untuk digunakan. Keduanya tetaplah indikator 

yang berbeda walaupun mengukur hal yang sama dan mempunyai cara pengukuran 

yang berbeda pula, namun tetap sejalan.  

Adapun penelitian dengan hasil yang sejalan seperti penelitian yang 

dilakukan oleh oleh (Alwi et al., 2020) yang mengatakan nilai IPM di Provinsi Jawa 

Tengah dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu dengan nilai-nilai IPM diwilayah tetangga, 

APK SMA (X1), tenaga kesehatan (X2), dan upah minimum kabupaten (X3). 

Semua faktor tersebut memiliki pengaruh yang positif. 
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8. Pengaruh Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan Terhdap APK 

Melalui IPM 

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh langsung 

dari belanja pemerintah bidang pendidikan terhadap APK adalah -0,931 sementara 

itu, pengaruh secara tidak langsung dari belanja pemerintah bidang pendidikan 

terhadap APK melalui IPM yaitu 0,729. Dengan demikian, pengaruh keseluruhan 

atau total pengaruh yang diberikan X1 terhadap Y2 melaui Y1 adalah pengaruh 

langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu -0.931 + 0,729 = -0,202. 

Berdasarkan hasil perhitungan ini diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 

-0,931 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,729 yang berarti bahwa nilai 

pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung, 

hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung belanja pemerintah bidang 

pendidikan melalui IPM mempunyai pengaruh signifikan terhadap APK. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Julita Senewe,dkk (2021) yang 

menyatakan bahwa belanja pendidikan signifikan terhadap IPM dan penelitian 

(Linawati, 2016) yang menyatakan bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan 

berpengaruh signifikan terhadap APK. 

9. Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap APK Melalui IPM 

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh langsung 

dari pendapatan perkapita terhadap APK adalah 18,707 sementara itu, pengaruh 

secara tidak langsung dari pendapatan perkapita terhadap APK melaui IPM yaitu -

0,607. Dengan demikian, pengaruh keseluruhan atau total pengaruh yang diberikan 

X2 terhadap Y2 melaui Y1 adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh 
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tidak langsung yaitu 18,707 + (-0,607) = 18,100. Berdasarkan hasil perhitungan ini 

diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 18,707 dan pengaruh tidak 

langsung sebesar -0,607  yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih 

kecil  dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung, hasil ini menunjukkan bahwa 

secara tidak langsung pendapatan perkapita melalui IPM mempunyai pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap APK. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Habibah & Putra (2019) yang menyatakan bahwa pendapatan 

perkapita tidak signifikan terhadap APK. 

10. Pengaruh Rasio Murid Per Guru Terhadap APK Melalui IPM 

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh langsung 

dari rasio murid per guru  terhadap APK adalah -1,868 sementara itu, pengaruh 

secara tidak langsung dari rasio murid per guru terhadap APK melaui IPM yaitu -

1,458. Dengan demikian, pengaruh keseluruhan atau total pengaruh yang diberikan 

X3 terhadap Y2 melaui Y1 adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh 

tidak langsung yaitu -1,868 + (-1,458) = -3,326. Berdasarkan hasil perhitungan ini 

diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar -1,868 dan pengaruh tidak 

langsung sebesar -1,458  yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih 

besar  dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung, hasil ini menunjukkan bahwa 

secara tidak langsung rasio murid per guru melalui IPM mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap APK. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sangkereng et al., (2019) yang menyatakan bahwa rasio murid per guru memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap IPM dan Elfaraby (2018) yang menyatakan 

bahwa rasio murid per guru mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap APK. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel belanja pemerintah bidang pendidikan berpegaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap APK di Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

APK di Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Variabel rasio murid per guru berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap APK di Provinsi Sulawesi Selatan. 

4. Variabel belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Selatan. 

5. Variabel pendapatan perkapita berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Selatan. 

6. Variabel rasio murid per guru berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Selatan. 

7. Variabel IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap APK di 

provinsi Sulawesi Selatan. 

8. Variabel belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap APK melalui IPM di Provinsi Sulawesi Selatan. 

9. Variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap APK melalui IPM di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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10. Variabel rasio murid per guru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

APK melalui IPM di Provinsi Sulawesi Selatan. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa masukan 

yang mampu diberikan, yaitu: 

1. Perlunya peningkatan kualitas dan kompetensi guru dalam melaksanakan 

pengajaran di kelas, tidak hanya unggul dari segi jumlah pengajar saja, 

sehingga dapat mewujudkan peningkatan capaian pendidikan dalam hal ini 

partisipasi pendidikan. 

2. Sebaiknya dilakukan pengalokasian anggaran pendidikan lebih banyak 

kepada program dan kegiatan-kegiatan pendidikan yang dapat menunjang 

murid dalam mengenyam pendidikan, dan tentunya dengan program 

pendidikan yang lebih baik lagi. 

3. Sebaiknya pemerintah menetapkan dan memastikan upah sesuai dengan 

ketentuan kebijakan upah minimum provinsi agar dapat meningkatkan 

pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga berdampak pada 

peningkatan IPM dan masyarakat mampu mengalokasikan lebih banyak 

pendapatannya untuk biaya pendidikan. 
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