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ABSTRAK 

Nama :    Kurniati 

Nim :    90300119016 

Judul : Pengaruh Indeks pembangunan Gender, Indeks 

Pemberdayaan Gender dan Ketimpangan Pendapatan 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan 

Periode 2007-2021. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Indeks pembangunan 

gender, indeks pemberdayaan gender dan ketimpangan pendapatan mempunyai 

pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan periode 2007-2021. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan data yang diolah 

bersumber dari BPS Sulawesi Selatan. Teknik pengelolaan data menggunakan 

regresi linear berganda melalui program Eviews 10. Model ini menunjukkan 

seberapa besar pengaruh yang terjadi antara variabel independen dan variabel 

dependen, dengan pendekatan OLS (Ordinary Least Square). Data yang digunakan 

adalah data sekunder yang berasal dari metode studi kepustakaan (Library 

Research) dimana kegiatan pengumpulan data yang ada sangkut pautnya terhadap 

penelitian yang diperoleh dari berbagai referensi seperti jurnal ilmiah, skripsi, buku 

rujukan serta tinjauan lain yang patut digunakan sebagai bahan penelitian.  

Adapun hasil uji statistik menunjukkan indeks pembangunan gender 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Sulawesi Selatan. Selanjutnya indeks pemberdayaan gender berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Sedangkan 

ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.  

 

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Gender, Indeks 

Pemberdayaan Gender, dan Ketimpangan Pendapatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator paling penting dalam 

perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi sendiri mempunyai fungsi 

penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. (Mahroji & Nurkhasanah, 

2019). Dalam zaman ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith dalam bukunya yang 

berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth Nations, dimana 

menganalisis sebab berlakunya pertumbuhan ekonomi dan faktor yang menentukan 

pertumbuhan ekonomi. Adapun Menurut teori klasik pertumbuhan ekonomi 

dipengaruhi oleh empat faktor yaitu; jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas 

tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Teori ini memberikan 

perhatiannya pada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Teori ini mengasumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi 

tidak mengalami perubahan. Keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan 

jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal, pada awalnya teori ini 

mengemukakan bahwa pertambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan 

pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum 

hasil yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi 

marginal akan mengalami penurunan serta akan membawa pada keadaan 

pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal. (Regina, 2022). 

Dalam pertumbuhan ekonomi ada pembangunan ekonomi yang bertujuan 

dalam meningkatkan taraf kehidupan suatu bangsa atau di setiap wilayah yang 

dilihat dari pendapatan riil. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara 
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menandakan semakin baik pembangunan ekonomi, sehingga semakin sejahtera 

rakyatnya. Disamping meningkatkan taraf kehidupan suatu bangsa, pembangunan 

ekonomi juga pada dasarnya bertujuan dalam hal mengurangi ketimpangan 

distribusi pendapatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun 

ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi fenomena utama yang perlu 

diatasi dalam suatu wilayah/daerah. Adapun faktor lain yang dapat meningkatkan 

taraf hidup masyarakat yaitu dengan membebaskan masyarakat dalam 

menumbuhkan kesejahteraan nya sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain. 

Namun, hal tersebut tidak dapat terpenuhi karena adanya ketidakadilan dari segi 

gender.  

Kuznets mengatakan pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas 

dalam jangka panjang pada suatu negara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 

penduduknya. Kemajuan teknologi, kelembagaan dan ideologis terhadap berbagai 

tuntutan zaman telah mengakibatkan kenaikan kapasitas tersebut. (Berlianantiya, 

2017). Terdapat beberapa ciri-ciri pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets yang 

hampir semua negara maju yaitu: Tingkat pertumbuhan Output perkapita dan 

pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingkat kenaikan total produktivitas faktor 

produksi yang dipergunakan untuk membuat output tersebut, tingkat transformasi 

struktural ekonomi, sosial dan ideologi yang tinggi, adanya kecenderungan negara-

negara maju atau mulai maju perekonomian nya sehingga berupaya menambah 

bagian-bagian dunia lain sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang 

baru, dan terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 

sekitar sepertiga bagian penduduk dunia.  
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Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besaran angka Produk Domestik 

Bruto secara nasional dan secara regional dilihat dari angka Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data statistik Sulawesi Selatan besaran 

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku triwulan III-2021 

mencapai Rp. 142.03 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 89.10 

triliun. Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan III-2021 terhadap triwulan sebelumnya 

mengalami pertumbuhan sebesar 3,71 persen. Dari segi produksi, Lapangan Usaha 

Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,78 

persen. Sementara dari segi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan jasa 

mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,02 persen. Ekonomi Sulawesi Selatan 

triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,24 

persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami 

pertumbuhan tertinggi sebesar 9,65 persen. Dari segi pengeluaran, Komponen 

Ekspor  Barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,62 persen. 

(B. P. Statistik, 2022).  

Menurut Todaro dan Smith, 2006; dan Tambunan 2001 (dalam Endarwati et 

al., 2017) Pertumbuhan ekonomi merupakan kumpulan perubahan yang sangat 

mendasar terhadap struktur ekonomi yang terjadi dalam jangka panjang dimana 

dalam masa tersebut ditemukan adanya perubahan yang menitikberatkan pada 

pergeseran dan sektor primer menjadi sektor tersier yang subsisten. Tujuan utama 

pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan setinggi-tingginya, juga 

mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat 

pengangguran serta menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat diharapkan 
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pendapatan masyarakat dapat bertambah kian waktu. Pendapatan per kapita yang 

tinggi akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Sampai saat ini 

pertumbuhan ekonomi masih menjadi indikator keberhasilan dalam pembangunan, 

baik pembangunan nasional maupun regional (Suhartono,2011). 

Tabel 1. 1 

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Di Sulawesi Selatan Periode 

2017-2021 (dalam persen) 

Tahun  PDRB (Persen) 

2017 7,21 

2018 7,04 

2019 6,91 

2020 -0,71 

2021 4,65 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Tahun 2023 

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, Pertumbuhan Ekonomi dilihat dari angka 

PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir terus 

mengalami fluktuasi yang begitu signifikan setiap tahunnya. Tahun 2020 

mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 6,2% menjadi -0,71% 

dikarenakan adanya pandemic covid-19 kemudian kembali stabil hingga naik 

sebesar 3,94% menjadi 4,65% di tahun 2021. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi 

Sulawesi Selatan berada pada posisi rendah karena jauh dari angka 100%. Dan 

Secara umum, kesetaraan gender dapat menguntungkan prospek pembangunan 

ekonomi dan sangat membantu standar hidup seseorang. Namun hubungan antara 

kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi bekerja dua arah yaitu peningkatan 

penghasilan dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi akan 

meningkatkan kesejahteraan perempuan serta kesetaraan gender. Kegiatan ekonomi 
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yang lebih giat dapat meningkatkan kesetaraan gender melalui beberapa cara yaitu 

pembangunan ekonomi memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan 

produktivitas pekerja dipasar kerja serta mendorong munculnya pasar kerja di 

tempat yang sebelumnya tidak ada. Perkembangan ini bisa menghapus beberapa 

ketidakefisienan ekonomi serta meningkatnya keterlibatan ekonomi laki-laki 

maupun perempuan. (Desi Mariaty Padang, Ali Anis, 2019). 

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sudah tercatat dalam 

Millennium Development Goals (MDGs) dari delapan tujuan yang telah 

dideklarasikan oleh PBB pada Tahun 2000, target MDGs tersebut disepakati untuk 

dicapai pada Tahun 2015, yaitu; Menghapus kemiskinan dan kelaparan, mencapai 

pendidikan dasar bagi semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan 

perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, 

mengurangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, memastikan 

kelestarian lingkungan hidup, mengembangkan kemitraan global dalam 

pembangunan. (Larionova, 2020) 

 Millennium Development Goals (MDGs) disini mengedepankan agenda 

ambisius untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kehidupan. MDGs 

memainkan peran epistemic, memberikan referensi kognitif bagi pemangku 

kepentingan untuk mengatur kolaborasi, tindakan dan data dalam kaitannya dengan 

tujuan dan sasaran yang disepakati bersama. (Larionova, 2020). Millennium 

Development Goals (MDGs) merupakan hasil deklarasi milenium yang dihasilkan 

dari kesepakatan antara kepala negara dengan perwakilan dari 189 negara yang 

masuk dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mulai dijalankan pada bulan 
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September Tahun 2000 yang berupa delapan indikator yang harus dicapai pada 

Tahun 2015. Targetnya yaitu terpenuhinya kesejahteraan rakyat pada tahun 2015. 

(Sumarni, 2019). Ketidaksetaraan gender menjadi pemicu terhambat nya proses 

pembangunan ekonomi suatu wilayah.  

Menurut United States Agency for International Development (USAID), 

kesetaraan gender dapat diartikan kesempatan yang diberikan kepada perempuan 

dan laki-laki secara merata dalam menikmati hak sebagai manusia, secara sosial 

memiliki material/benda, kesempatan, sumber daya untuk menikmati manfaat dari 

hasil pembangunan. Kesetaraan gender sendiri lebih mengacu terhadap moral, hal 

ini menjadi salah satu permasalahan dalam perekonomian. Bagi perekonomian 

global untuk mencapai potensi yang stabil, kita perlu menciptakan kondisi dimana 

semua wanita mendapat perlakuan yang sama seperti halnya laki-laki dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi (Maurice Obstfeid, 2017). 

Indikator yang menggambarkan perbandingan jumlah angkatan kerja 

terhadap penduduk usia kerja yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). 

Secara umum, apabila tingginya penduduk yang bekerja maka TPAK tersebut 

menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang baik. Namun, bila tingginya 

TPAK diiringi dengan rendahnya tingkat kesempatan kerja, hal ini cukup 

mengkhawatirkan karena penduduk yang mencari pekerjaan akan meningkat 

sehingga memicu tingginya tingkat pengangguran. (Ardella et al., 2019). Adapun 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Februari 2021 sebesar 65,36 persen, yaitu 

turun 0,03 persen poin dibanding Februari 2020 namun naik sebesar 1,96 persen 

poin dibanding Agustus 2020. Dalam dunia kerja, masih banyak perbedaan dalam 
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angkatan kerja yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Tingginya ketimpangan 

gender ditunjukkan dengan adanya tingkat partisipasi kerja perempuan dengan laki-

laki yang jauh berbeda. Berdasarkan jenis kelamin, Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja laki-laki sebesar 81,62 persen lebih tinggi dibanding Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja perempuan yang sebesar 50,11 persen. (BRS, 2020). Jika dilihat 

dari ketenagakerjaan, perempuan lebih tertinggal ketimbang laki-laki, yang dimana 

laki-laki memiliki kewajiban dalam hal mencari nafkah dan perempuan selalu 

ditempatkan dalam pekerjaan rumah tangga sehingga peluang tenaga kerja lebih 

memicu pada laki-laki. 

Oleh karena itu, United Nations Development Programs (UNDP) 

memperkenalkan dua macam indeks untuk mengukur keberhasilan pembangunan 

gender dan indeks pemberdayaan perempuan yaitu Gender Development Index  

atau Indeks Pembangunan Gender dan Gender Empowering Measurement atau 

Indeks Pemberdayaan Gender dalam meretas ketimpangan gender antara laki-laki 

dan perempuan serta memberikan pemberdayaan terhadap perempuan guna 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. (Novtaviana, 2020). Indeks 

Pemberdayaan Gender atau Gender Empowerment Measurement (GEM) 

merupakan indikator yang lebih maju lagi karena lebih melihat pada pemberdayaan 

perempuan, yakni dengan cara melihat peranan/partisipasi dalam bidang politik, 

ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. 

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan gambaran capaian sebagaimana yang 

ditetapkan oleh MDGs (Millennium Development Goals) yaitu kesetaraan gender 

dan pemberdayaan perempuan sehingga dapat meningkatkan bargaining position 



8 
 

 
 

(posisi tawar menawar dalam dunia bisnis atau perdagangan) perempuan dalam 

proses pembangunan sesuai dengan pendekatan gender dan pembangunan. (Lestari 

et al., 2019). Dalam pendekatan Gender dan Pembangunan, perspektif gender dapat 

dilihat dari lima tingkatan pemberdayaan yang meliputi 5 tahapan yaitu: Tahap 

pertama, yaitu tahap kesejahteraan, dimana pada tahap ini diharuskan 

meningkatkan kesejahteraan perempuan, seperti gizi, persediaan makanan, dan 

pendapatan, tahap kedua, yaitu tahap akses untuk melihat apakah terdapat 

kesenjangan gender yang muncul akibat ketidaksetaraan akses antara laki-laki dan 

perempuan terhadap sumber daya dan pelayanan, tahap ketiga, yaitu tahap 

kesadaran kritis. Dimana pada tahap ini harus ditumbuhkan di kalangan laki-laki 

dan perempuan untuk melihat bahwa apakah ada praktik-praktik diskriminasi 

gender di antara mereka, tahap keempat, yaitu tahap partisipasi dimana harus 

dilakukan untuk meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam proses 

pengambilan keputusan, tahap kelima, yaitu tahap kontrol untuk melihat apakah 

terdapat ketidakseimbangan dalam relasi kekuasaan antara laki-laki dan 

perempuan. 

Tabel 1. 2 

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Di 

Sulawesi Selatan Periode 2017-2021 (dalam persen) 

Tahun IPG (Persen) IDG (Persen) 

2017 92,84 70,57 

2018 93,15 69,14 

2019 93,09 76,01 

2020 92,86 76,32 

2021 92,85 74,76 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Tahun 2023 
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 Dari tabel 1.2 di atas, dalam kurun 5 tahun terakhir Indeks Pembangunan 

Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender mengalami fluktuasi setiap tahunnya. 

Pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Gender Sulawesi Selatan mengalami 

penurunan karena adanya dampak covid-19 dari 93,09% menjadi 92,86%. 

Kemudian tahun 2020-2021 menurun dari 92,86% menjadi 92,85%. Dalam hal ini 

Indeks Pemberdayaan Gender memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. 

Adapun Indeks Pemberdayaan Gender mengalami fluktuasi seperti halnya Indeks 

Pembangunan Gender dimana penurunannya terjadi pada tahun 2018 sebesar 

1,43% dan Tahun 2021 sebesar 1,56%.  

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan 

Pusat Statistik menerbitkan dua indeks yakni Indeks Pembangunan Gender dan 

Indeks Pemberdayaan Gender yang disesuaikan dengan Gender Development Index 

dan Gender Empowerment Measurement. Indeks Pembangunan Gender disini 

berperan mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar yang sama seperti indeks 

Pembangunan Manusia yakni harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan 

sama dengan memperhitungkan ketimpangan gender. Indeks Pembangunan Gender 

juga digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan 

perempuan. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender ini merupakan nama lain dari 

Gender Empowerment Measure yang dihitung oleh United Nations Development 

Goals (UNDP). Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan apakah perempuan 

dapat memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. (Sitorus, 

2016). 
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Menurut Badan Pusat Statistik, secara total pada periode Agustus 2018, 

persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja berada di pusaran 63%. 

Secara gender, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencatat hanya sekitar 47% 

perempuan yang siap dalam dunia kerja sementara laki-laki mencapai sekitar 80%, 

kenyataannya dunia kerja masih didominasi oleh kaum laki-laki. (Brier & lia dwi 

jayanti, 2020). Walaupun cakupan pendapatan perempuan dalam dunia kerja 

terkesan rendah setidaknya masih mencakup pembangunan ekonomi dan 

berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.  

Selain itu dengan adanya perpaduan gender antara laki-laki dan perempuan 

dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dalam hal pertumbuhan ekonomi baik 

dalam perusahaan. Partisipasi kerja laki-laki dan perempuan dapat meningkatkan 

laba atau keuntungan dalam hal penjualan. Namun hal tersebut belum menjadikan 

adanya kesetaraan dalam dunia kerja, misal dalam bentuk penjualan seperti 

marketing perempuan lebih dititikberatkan sebagai komoditi untuk menarik 

pembeli karena memiliki daya tarik tersendiri dibanding laki-laki.  

Ketimpangan Pendapatan (rasio gini) menjadi salah satu faktor dalam 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti teori yang dikemukakan oleh 

Kuznets dimana ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan kondisi 

diperlukan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi, yang artinya semakin tidak 

meratanya distribusi pendapatan suatu negara, ssemakin tinggi pula laju 

pertumbuhan ekonominya karena orang-orang kaya memiliki rasio tabungan yang 

lebih tinggi dibandingkan orang miskin sehingga akan meningkatkan aggregate 

saving rate yang diikuti peningkatan investasi sebagai modal pembangunan yang 
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akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi yang dilakukan 

masyarakat secara beruntun dinilai akan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi, 

kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf 

kemakmuran rakyat. (Sianturi, Vania Grace, M. Syafii, 2021). 

Menurut Todaro, 2003. Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat 

dihilangkan dari pembangunan suatu daerah. Adanya ketimpangan akan 

memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha 

meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan 

dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan 

semakin tingginya ketimpangan antar wilayah, dampak negatif tersebut meliputi 

inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta 

ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil. (Adib et al., 2019) 

Tabel 1. 3 

Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Selatan Periode 2017-2021 (dalam 

persen) 

Tahun  Rasio Gini 

2017 0,407 

2018 0,397 

2019 0,389 

2020 0,389 

2021 0,382 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Tahun 2023 

Pada tabel di atas, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ketimpangan 

pendapatanmengalami peningkatan dimana tahun 2017 meningkat sebesar 0,407 % 

kemudian di tahun berikutnya turun sebesar 0,389 % serta di tahun 2021 pun terus 
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mengalami penurunan sebesar 0,382 %. Penurunan yang terjadi di tahun 2019-2021 

terjadi akibat masih adanya dampak dari covid-19.  

Pembangunan gender dan pemberdayaan gender menjadi taraf keberhasilan 

dalam kesetaraan gender. Namun hasil tersebut masih belum stabil dikarenakan 

adanya ketimpangan gender yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam 

lingkup kehidupan. Diskriminasi gender menjadi penghambat pertumbuhan 

ekonomi di suatu wilayah. Oleh sebab itu, diperlukan adanya peretasan 

ketimpangan gender agar pertumbuhan dan pendapatan ekonomi dapat mengalami 

peningkatan. Dimana peran perempuan jauh lebih efisien dalam berbagai bidang 

karena memiliki daya tarik sendiri dalam hal memikat konsumen. Secara umum 

diskriminasi gender dalam sektor pekerjaan dilatarbelakangi oleh adanya pendapat 

yang melenceng dalam pola pikir masyarakat. Peran gender sebagai bentuk 

ketentuan sosial diyakini sebagai sebuah kodrat sehingga menyebabkan 

ketimpangan sosial dan hal ini sangat merugikan posisi perempuan dalam berbagai 

komunitas sosial baik dalam pendidikan, sosial budaya, politik dan juga ekonomi. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi diskriminasi dalam pekerjaan yaitu; 

marginalisasi dalam pekerjaan, kedudukan perempuan yang subordinat dalam 

sosial dan budaya, stereotipe terhadap perempuan, tingkat pendidikan perempuan 

rendah. 

 Diskriminasi yang terjadi pada masyarakat, terutama perempuan yang 

sering mendapat perlakuan diskriminatif, harus diminimalisir karena bertentangan 

dengan konsep kesetaraan dan keadilan serta bertentangan juga dengan Hak Asasi 
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Manusia. Laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah seimbang, tidak ada yang 

lebih sempurna dimata Tuhan kecuali dengan ketakwaan nya.  

 Sifat feminis dan maskulinitas ada pada manusia dan masing-masing 

memiliki sisi positif dan negatif. Sifat feminim memiliki ciri lemah lembut dan 

menyerah adalah positif ketika manusia berada pada posisi di hadapan Tuhan, 

sedangkan sifat maskulin yang positif adalah untuk melawan dan mengalahkan 

nafsu amarah menuju nafsu mutmainah dan dapat mengontrol dirinya. Kesetaraan 

juga diberlakukan dalam sektor ekonomi. Dalam pasal 3 perjanjian tentang hak 

ekonomi, sosial, dan budaya pada Tahun 1966, dinyatakan bahwa adanya 

persamaan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak ekonomi, sosial, 

dan budaya, termasuk menghilangkan diskriminasi dalam pekerjaan.                   

 Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti mengambil topik 

ketimpangan gender yang berjudul “Pengaruh Indeks Pembangunan Gender, 

Indeks Pemberdayaan Gender dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi (PDRB) di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2021. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil 

kesimpulan soal rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Indeks Pembangunan Gender berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2021? 

2. Apakah Indeks Pemberdayaan Gender berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2021? 
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3. Apakah Ketimpangan Pendapatan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Sulawesi Selatan Tahun 2007-2021? 

4. Apakah Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender dan 

Ketimpangan Pendapatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2021?  

C. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Gender terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2021. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2021. 

3.  Untuk mengetahui pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2021. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan 

Gender dan Ketimpangan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan 

Tahun 2007-2021 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan pada 

perkembangan pengetahuan dilihat dari segi teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis  

 Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan 

maupun keilmuan yang terkait, sekaligus dapat menjadi bahan referensi pada 

penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan pemahaman pada pembaca terkait 
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Pengaruh Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender dan 

Ketimpangan Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.  

2. Manfaat Praktis  

a. Manfaat untuk penulis, sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan guna 

peningkatan kualitas diri dalam hal intelektual. 

b. Manfaat bagi Negara Indonesia khususnya Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai 

sarana untuk memberikan informasi tentang pengaruh Indeks Pembangunan 

Gender,  Indeks Pemberdayaan Gender dan Ketimpangan Pendapatan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2021.
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam proses 

pembangunan ekonomi dimana tingginya pertumbuhan ekonomi menitikberatkan 

pada taraf kesejahteraan wilayah dan masyarakat.  Adapun masalah pertumbuhan 

ekonomi yang dianggap sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang 

yang diukur berdasarkan kemampuan suatu negara dalam mengukur penghasilan 

barang dan jasa dari waktu ke waktu. Faktor-faktor produksi yang selalu meningkat 

berdasarkan jumlah dan kualitasnya disebabkan adanya kemampuan dalam 

mengelola barang dan jasa. (Hatta, 2017). 

Pertumbuhan ekonomi sendiri didefinisikan sebagai penambahan nilai 

Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang berkembang dari waktu ke waktu. Dalam 

kerangka regional, konsep Produk Domestik Bruto (PDB) identik dengan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Perhitungan nilai PDRB dilakukan melalui tiga 

pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendapatan dan pengeluaran. Adapun 

definisi PDRB yaitu sebagai pendekatan Nilai Tambah Bruto yang dihasilkan oleh 

seluruh aktivitas ekonomi di suatu wilayah tertentu selama periode tertentu 

biasanya selama satu tahun. 

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi pada 

suatu wilayah. Aktivitas perekonomian suatu negara dilakukan dalam 

menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Setiap negara 
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ataupun wilayah berusaha mencapai kestabilan perekonomian dalam jangka 

panjang. Menurut Kuznets dalam Todaro dan Smith (2004) untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi, diperlukan adanya penyesuaian terhadap teknologi, institusi 

dan ideologi terhadap berbagai tuntutan situasi yang ada. (Vininda & Yuliana, 

2021). 

Pertumbuhan ekonomi yang terus berlangsung dan positif dalam 

perkembangannya setiap tahun masih menimbulkan berbagai permasalahan. 

Pertumbuhan ekonomi saat ini masih belum mampu menutupi seluruh aspek pada 

masyarakat, terutama pada masyarakat miskin. Pertumbuhan ekonomi yang 

memiliki kontribusi tinggi dalam menghadapi kemiskinan dan menetralisir 

ketidakstabilan pada pangsa pasar. (Mulasari, 2015) 

 Adapun beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang merujuk pada teori ahli 

ekonomi antara lain: 

a. Teori Todaro dan Smith (2006) 

Menurut Todaro dan smith (2006) (dalam Desi Mariaty Padang, Ali Anis, 

2019) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan dimana meningkatkan 

muatan dalam berproduksi di kegiatan perekonomian secara berulang kali atau 

sepanjang waktu sehingga menghasilkan sejumlah penghasilan. Ada beberapa 

faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu pembentukan 

sejumlah modal, bertambahnya juml ah penduduk pada akhirnya akan mendorong 

terjadinya pertumbuhan angkatan kerja dan kemajuan teknologi yang semakin 

canggih merupakan cara baru untuk menyelesaikan pekerjaan. 
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b. Teori Bannock, Graham, 2004 

Menurut Bannock, Graham, 2004 (dalam Desi Mariaty Padang, Ali Anis, 

2019) pembangunan ekonomi adalah sebuah proses dimana kenaikan pendapatan 

total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan 

penduduk yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi 

suatu negara serta pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. 

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan yang 

mendalam dimana pembangunan ekonomi tidak dapat terlepas dari pertumbuhan 

ekonomi, sebaliknya pertumbuhan ekonomi tidak dapat terlepas dari pembangunan 

ekonomi karena pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi 

sedangkan pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.  

c. Teori Pertumbuhan Solow-Swan 

Teori Solow-Swan membangun model pertumbuhan yang mencakup sebuah 

model yang disusun dengan fokus pada peranan perubahan teknologi dalam proses 

pertumbuhan ekonomi. Adapun model Solow-Swan menggunakan sebuah fungsi 

produksi dimana output merupakan suatu fungsi dari modal dan tenaga kerja, tetapi 

dengan tingkat kesempurnaan yang bervariasi dan menunjukkan pengembalian 

yang menurun. Apabila modal ditingkatkan secara relatif dibandingkan tenaga 

kerja, maka peningkatan yang terjadi dalam output secara progresif menjadi lebih 

kecil. (Dr. Telisa Aulia Falianty, SE., 2018).   
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d. Teori Pertumbuhan Rostow  

Dalam bukunya yang berjudul The Stages of Economic Growth di tahun 

1960. Rostow mengembangkan pembangunan negara dari tradisional menuju 

modern melalui lima tahap sebagai berikut: (Sukirno, 2006) 

1. Perekonomian Tradisional 

2. Pra Lepas Landas 

3. Lepas Landas 

4. Kedewasaan 

5. Konsumsi Masa Tingkat Tinggi 

Pertumbuhan ekonomi yang stabil sangat membantu bagi negara yang 

sedang membangun seperti halnya Indonesia, karena dapat menangani masalah-

masalah perekonomian antara lain; masalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, 

meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memberi pergantian dalam berbagai 

bidang. (Asnidar, 2018). Ketika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi 

maka pendapatan nasional juga terdongkrak naik sehingga dapat dijadikan sebagai 

bahan alokasi untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur perekonomian. Oleh 

karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas dalam meningkatkan taraf 

hidup masyarakatnya.  

Dalam islam, mayoritas manusia menitikberatkan kesejahteraan hidupnya 

kepada hal duniawi seperti uang atau materi yang terkadang menjadikan materi 

sebagai tuhan selayaknya berhala sehingga lebih mementingkan materi daripada 

penciptanya. Allah berfirman dalam Q.s ar-Rum/30: 40 menjelaskan  
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نْ يَّفْعٰلُ  ُ الَّذِيْ خٰلٰقكُٰمْ ثمَُّ رٰزٰقكُٰمْ ثمَُّ يمُِيْتكُُمْ ثمَُّ يُحْيِيْكُمْْۗ هٰلْ مِنْ شُرٰكٰاۤىِٕكُمْ مَّ  مِنْ ذٰلِكُمْ اَٰللّه

نْ شٰيْء ْۗ سُبْحٰنٰهٗ وٰتعٰٰلٰ  ا يشُْرِكُوْ م ِ ٤٠نٰ ࣖ ى عٰمَّ  

Terjemahnya: 

Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu 

rezeki, kemudian mematikan mu, kemudian menghidupkan mu 

(kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu 

yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha Sucilah Dia 

dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutuan.  

 

Adapun makna surah Ar-Rum ayat 40 di atas yaitu Jika pemberian yang baik 

harus dilandasi keikhlasan, sudah seharusnya setiap muslim mengembalikan 

balasan pemberian itu kepada Allah, karena Dia-lah yang menciptakan kamu dari 

tiada, kemudian memberimu rezeki sesuai ketentuan dan kebijaksanaan-Nya, bukan 

semata berkat usahamu, lalu mematikanmu setelah sampai ajalmu, kemudian 

menghidupkannya kembali setelah kematianmu. Adakah di antara mereka, yakni 

berhala-berhala atau apa pun yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat 

berbuat sesuatu yang demikian itu, yaitu memberi rezeki, menghidupkan, dan 

mematikan' Maha suci dia dan Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.  

Pertumbuhan ekonomi akan lebih efektivitas ketika menekankan pada 

peningkatan kualitas sumber daya manusia serta meminimalisir kesenjangan yang 

terjadi antara perempuan dan laki-laki. (Pertiwi et al., 2021). Pada dasarnya tidak 

terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal kesempatan kerja 

serta partisipasi dan berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Namun dalam menghadapi fakta sekarang, bukan sesuatu hal yang mudah bagi 

perempuan untuk memasuki dunia ekonomi maupun bisnis di samping terikatnya 
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perempuan terhadap kontrol publik dalam hal ruang geraknya. Dengan adanya 

kesetaraan gender perempuan juga bisa memiliki kontrol dalam hak meningkatkan 

perekonomian dan bisa berkontribusi dalam bidang ekonomi sehingga kinerja 

perempuan juga bisa lebih dihargai. 

2. Teori Gender 

Definisi gender sendiri tidak merujuk pada jenis kelamin tertentu. Secara 

konsep, gender mengacu pada hubungan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-

laki dan anak perempuan serta bagaimana hal tersebut dapat dikonstruksikan. Oleh 

sebab itu, peran gender bersifat dinamis dan berubah seiring waktu (Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2011).  

Kesetaraan gender dapat terjadi melalui akses perempuan yang lebih besar 

terhadap pasar tanah dan kredit serta peningkatan kemampuan pengambilan 

keputusan perempuan dalam rumah tangga. Dalam hal ini menyebabkan adanya 

peningkatan pemberdayaan perempuan, pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan 

ekonomi. (Nazmi, Lisa, 2022). 

Menurut Agenor (2012), serta Agenor dan Canuto (2013) mengembangkan 

pertumbuhan ekonomi tumpang tindih yang secara endogen memperkembangkan 

alokasi waktu ke dalam produksi rumah, mengasuh anak, mengurus rumah, serta 

bekerja di pasar. Hal ini juga memperkenalkan tawar menawar terhadap alokasi 

kerja antara pasangan, diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja serta alokasi 

waktu ibu dengan anak laki-laki dan perempuan. Dalam negara berpenghasilan 

rendah diterapkan penghapusan diskriminasi upah yang dimana meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5% per tahun. (Agénor & Canuto, 2015) 
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Dalam rangka peningkatan dan kesetaraan dan keadilan gender, pemerintah 

mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan 

Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam strategi tersebut mengikutsertakan 

perencanaan hingga evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. 

Namun faktanya, masih banyak diskriminasi gender yang terjadi dalam seluruh 

aspek kehidupan baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan 

maupun partisipasi politik.  

Jika dilihat dari perspektif gender, peran antara laki-laki dan perempuan 

memicu pada ideologi gender. Ideologi gender sendiri terbentuk dari konstruksi 

masyarakat. Berdasarkan perspektif masyarakat diyakini bahwa laki-laki dan 

perempuan itu berbeda begitupun dengan peran masing-masing. Hal inilah yang 

menyebabkan perbedaan atau ketimpangan gender dalam hal kinerja pada pasar 

kerja yang bersumber dari luar diri yang tertanam dalam pikiran. Masyarakat 

berasumsi bahwa kualitas sumber daya perempuan kurang berkualitas 

dibandingkan laki-laki sehingga meletakkan perempuan dalam bentuk komoditi 

dalam hal meningkatkan pembangunan ekonomi.  

Dalam islam, kedudukan laki-laki dan perempuan itu tiadalah perbedaan di 

dalamnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Ali-Imran/3: 36. menjelaskan  

ُ اعْٰلٰمُ بمِٰا وٰضٰعٰتْْۗ وٰلٰيْسٰ الذَّكٰرُ  ِ اِن يِْ وٰضٰعْتهُٰآ انُْثٰىْۗ وٰاَللّه ا وٰضٰعٰتهْٰا قٰالٰتْ رٰب  فٰلمَّٰ

يَّتٰ كٰالْْنُْثٰى ۚ وٰاِن يِْ  يْتهُٰا مٰرْيٰمٰ وٰاِن ِيْٓ اعُِيْذهُٰا بِكٰ وٰذرُ ِ جِيْمِ سٰمَّ ٣٦هٰا مِنٰ الشَّيْطٰنِ الرَّ  
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Terjemahnya: 

“Maka tatkala istri 'Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata: "Ya 

Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan 

Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki 

tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia 

Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak 

keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang 

terkutuk". 

 

Makna dari surah Ali-Imran di atas yaitu Setelah bernazar untuk 

mempersembahkan anaknya untuk mengurus rumah-Nya, maka ketika istri imran 

melahirkan anak-Nya, dia bermunajat kepada Allah seraya berkata, tuhanku, aku 

telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang terbaik atas 

apa yang dia lahirkan, yakni perempuan. Dan anak laki-laki yang diharapkan tidak 

sama dengan, yakni tidak lebih baik daripada, perempuan yang diberikan Allah. 

Istri imran berkata, dan aku memberinya nama maryam, dan aku mohon 

perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. 

Ini mengisyaratkan atas besarnya karunia yang diberikan kepada keluarga imran, 

sekaligus misteri besar di balik kelahiran anak perempuannya, sementara ia 

berharap anak laki-laki karena terkait nazarnya. Maka dia menerima doa-Nya, 

dengan penerimaan yang baik, dan dia membesarkannya, maryam, melalui kedua 

orang tuanya dengan pertumbuhan yang baik, baik secara fisik maupun mental, dan 

karena suaminya, imran, sudah meninggal, maka ibunya menyerahkan 

pemeliharaannya, maryam, kepada zakaria, di samping ia masih saudara, juga 

seorang nabi bagi bani israil sekaligus pengasuh rumah-rumah suci orang yahudi. 

Setelah tumbuh dewasa, Allah menampakkan keistimewaan maryam, yaitu setiap 

kali zakaria masuk menemuinya, maryam, yang biasanya dalam keadaan berzikir, 
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di mihrab kamar khusus ibadah, dia, zakaria, dapati makanan di sisinya. Dia, 

zakaria, berkata dengan penuh keheranan, wahai maryam! dari mana makanan ini 

engkau peroleh' dia, maryam, menjawab dengan singkat, itu dari Allah. 

Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa 

perhitungan, baik menyangkut jumlahnya maupun caranya 

Ayat diatas menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memang berbeda 

secara biologis, namun sesungguhnya perempuan memiliki keutamaan jauh lebih 

besar ketimbang laki-laki. 

3. Indeks Pembangunan Gender 

Menurut (Suryadi dan Idris, 2004:2) Gender ialah jenis kelamin atau 

pendapat masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. 

Teori nature memandang perbedaan gender sebagai kodrat yang tidak 

perlu dipermasalahkan. Menurut teori nature adanya pembeda dari laki-laki dan 

perempuan adalah kodrat dan sudah seharusnya di terima. Ada peran dan tugas 

yang dapat dipertukarkan tetapi ada yang tidak bisa karena memang sudah 

kodratnya. Pandangan teori nature tentang gender yaitu adanya perbedaan kodrat 

perempuan dan laki-laki sehingga tidak dapat diubah dan bersifat universal 

(BKKBN, 2009:18 dalam S Nugraheni, 2012). 

   Indeks Pembangunan Gender adalah rasio antara IPM laki-laki dan IPM 

perempuan. IPG dapat menjelaskan kesenjangan pembangunan manusia yang 

terjadi antara laki-laki dengan perempuan. (Nur Aini, 2021). 
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   Menurut (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Republik Indonesia, 2020) Indeks Pembangunan Gender merupakan 

perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia laki-laki dan Indeks 

Pembangunan Manusia perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, 

kesehatan, dan ekonomi. Dimensi pendidikan menggunakan harapan lama 

sekolah dan rata-rata lama sekolah, dimensi kesehatan menggunakan umur 

harapan hidup, serta dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran per kapita 

disesuaikan. Angka Indeks Pemberdayaan Gender yang mendekati 100 

menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan 

laki-laki. Namun, kita perlu perhatikan level pencapaian Indeks Pembangunan 

Manusia laki-laki dan perempuan di suatu wilayah yaitu apakah sama-sama 

tinggi atau sama-sama rendah. 

   Indeks Pembangunan Gender merupakan suatu indeks yang mengukur 

pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, 

pendidikan dan ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan 

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. (Darsyah & Sara, 2016).  

  Indeks Pembangunan Gender menjadi salah satu alat dalam melihat 

keberhasilan pemerintah dalam implementasi program-program yang telah 

dicanangkan terkait gender dalam Sustainable Development Goals (SDGs). 

Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

yaitu sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka 

pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. (Wahyuningsih, 2018). 
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  Adapun konsep SDGs lahir pada kegiatan konferensi mengenai 

Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PBB di Rio de Janeiro 

tahun 2012. Dokumen SDGs disahkan pada KTT Pembangunan berkelanjutan 

PBB yang berlangsung di New York tanggal 25-27 September 2015. Tujuan 

yang ingin dihasilkan dari pertemuan tersebut untuk memperoleh tujuan bersama 

yang universal yang mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi 

pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial dan ekonomi. Dalam menjaga 

keseimbangan 3 dimensi pembangunan tersebut, maka SDGs memiliki 5 pondasi 

utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang 

ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, 

mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. (Sampedro, 2021). Sejak 

tahun 1995 United Nations Development Programme (UNDP) telah mengukur 

pembangunan berbasis gender. Adapun alat yang digunakan dalam mengukur 

tingkat ketimpangan gender dalam aspek pembangunan manusia adalah Indeks 

Pembangunan Gender yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik bekerjasama 

dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(KPPPA) sejak tahun 2009.  Adapun indeks komposit penyusun Indeks 

Pembangunan Gender yaitu Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks 

Pengeluaran Laki-laki dan Perempuan. IPG dihitung sebagai rasio antara (Indeks 

Pembangunan Manusia Perempuan) dengan (indeks Pembangunan Manusia 

Laki-laki), menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐼𝑃𝐺 =  
𝐼𝑃𝑀𝑝

𝐼𝑃𝑀𝐿
× 100 
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  Adapun perhitungan P IPM dan L IPM sebagai rata-rata geometrik dari 

indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan, dengan rumus 

sebagai berikut: 

𝐼𝑃𝑀𝐿𝑎𝑘𝑖−𝑙𝑎𝑘𝑖 = √𝐼𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 × 𝐼𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 × 𝐼𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑡𝑎ℎ𝑢𝑎𝑛 × 100
3

 

𝐼𝑃𝑀𝑝𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 = √𝐼𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛
3 × 𝐼𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 × 𝐼𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑡𝑎ℎ𝑢𝑎𝑛 × 100 

  Interpretasi angka IPG, jika semakin mendekati nilai 100 maka capaian 

pembangunan kapabilitas antara laki-laki dengan perempuan semakin setara. 

Sebaliknya jika semakin jauh dari nilai 100 maka semakin terjadi ketimpangan 

pembangunan kapabilitas antara laki-laki dan perempuan. 

a. Variabel Penyusun Indeks Pembangunan Gender 

1) Angka Harapan Hidup (AHH) 

Angka Harapan Hidup saat lahir diartikan sebagai rata-rata perkiraan 

banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka 

Harapan Hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Dasar 

perhitungan Angka Harapan Hidup adalah Angka Kematian Bayi Laki-laki 

dan Perempuan dengan pola model West Coale-demeny Trussell equations 

dan proyeksi Infant Mortality Rate (IMR) atau Tingkat Kematian Bayi.  

2) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 

Rata-rata lama sekolah diartikan sebagai jumlah tahun yang 

digunakan oleh penduduk laki-laki dan perempuan dalam menjalani 

pendidikan formal. Untuk nilai Rata-rata Lama Sekolah, diasumsikan bahwa 

dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. 

Rata-rata Lama Sekolah digunakan pada IPM metode lama dan baru. Rata-
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rata Lama Sekolah pada metode lama dihitung untuk penduduk usia 15 tahun 

ke atas. Metode baru RLS dihitung pada usia 25 tahun ke atas.  

3) Harapan Lama Sekolah (HLS) 

Angka Harapan Lama Sekolah diartikan sebagai lamanya sekolah 

dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu 

di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah dihitung pada usia 7 tahun ke 

atas. 

4) Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Laki-laki dan Perempuan 

Pengeluaran perkapita disesuaikan dan ditentukan dari nilai 

pengeluaran per kapita dari paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per 

kapita setahun diperoleh dari susenas modul, dihitung dari level provinsi 

hingga level kabupaten/kota. 

5) Angka Melek Huruf (AMH) 

Angka Melek Huruf menggambarkan persentase penduduk umur 15 

tahun ke atas yang mampu baca tulis latin. 

4. Indeks Pemberdayaan Gender  

Menurut teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki-laki 

adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan 

tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal 

dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (S Nugraheni, 2012). 

Indeks Pemberdayaan Gender atau Gender Empowerment Measure 

(GEM) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kesetaraan 
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gender melalui partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan 

manajerial atau pengambilan keputusan. Adapun tiga komponen pembentuk 

Indeks Pemberdayaan Gender diantaranya persentase sumbangan 

perempuan dalam pendapatan kerja, keterwakilan perempuan dalam 

parlemen, dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan 

melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, 

administrasi, dan teknisi (Badan Pusat Statistik). Perhitungan Indeks 

Pemberdayaan Gender diperoleh dari rata-rata aritmetika ketiga indeks yang 

terdiri dari tiga komponen penyusun Indeks Pemberdayaan Gender. 

(Salsabila & Yunus Hendrawan, 2021). Adapun rumus perhitungan indeks 

pemberdayaan gender menurut BPS sebagai berikut: 

𝐼𝐷𝐺 =
𝐼𝑝𝑎𝑟 + 𝐼𝐷𝑀 + 𝐼𝑖𝑛𝑐−𝑑𝑖𝑠

3
 

 Keterangan:  

 IDG = Indeks Pemberdayaan Gender 

 𝐼𝑝𝑎𝑟 = Indeks keterwakilan di parlemen 

 𝐼𝐷𝑀 = Indeks pengambilan keputusan 

 𝐼𝑖𝑛𝑐−𝑑𝑖𝑠= Indeks distribusi pendapatan 

Menurut Susanto (2015) (Desi Mariaty Padang, Ali Anis, 2019) 

ideologi patriarki yang dianut yaitu situasi yang dilakukan perempuan untuk 

tetap membatasi ruang geraknya di luar ruangan, ideologi ini dikatakan 
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seperti munculnya suatu masalah yang dapat menimbulkan hal negatif 

sehingga terjadi pembedaan terhadap perempuan, oleh sebab itu terjadilah 

suatu ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. 

Badan Pusat Statistik (BPS) menerangkan bahwa dalam mengukur 

capaian pemberdayaan gender di Indonesia digunakan sebuah Indeks 

komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender. Indeks ini merupakan nama 

lain dari Gender Empowerment Measure yang dihitung oleh United Nations 

Development Goals (UNDP). Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan 

apakah perempuan dapat memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi 

dan politik. 

Menurut (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Republik Indonesia, 2020) Indeks Pemberdayaan Gender 

menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif turut berperan dalam 

kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender juga berfokus 

pada partisipasi dengan mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, 

politik, dan pengambilan keputusan. 

Indeks Pemberdayaan Gender memiliki tiga unsur atau dimensi 

penting yaitu sumbangan pendapatan, tenaga kerja profesional, dan 

partisipasi politik. Indikator sumbangan pendapatan perempuan yang 

didalamnya mencakup upah buruh non pertanian perempuan, indikator 

pengambilan keputusan yaitu proporsi manajer, staf administrasi, pekerja 

profesional dan teknisi, dan yang terakhir yaitu indikator keterwakilan 
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parlemen/politik yaitu proporsi keterwakilan di parlemen pemerintahan. 

(Kertati, 2021). 

a. Variabel penyusun Indeks Pemberdayaan Gender 

1) Keterwakilan di Parlemen 

Indeks Pemberdayaan Gender dibangun oleh tiga dimensi, dimensi 

pertama yaitu Indeks keterwakilan perempuan dalam parlemen. 

Pemberdayaan gender dapat tercapai ketika terjadi kontribusi antara laki-

laki dan perempuan dalam berpolitik.  

2) Pengambilan Keputusan 

Budaya yang masih berkembang di Indonesia adalah pemahaman 

bahwa tanggung jawab perempuan adalah pada sektor rumah tangga atau 

sektor internal, sementara laki-laki pada sektor publik. Partisipasi 

perempuan di sektor formal perlu terus ditingkatkan agar pemberdayaan 

perempuan semakin bergerak positif yang kemudian akan meningkatkan 

kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. 

3) Distribusi Pendapatan 

Kemampuan perempuan dalam penciptaan pendapatan di Sulawesi 

Selatan secara tren terus mengalami peningkatan. Meskipun capaiannya 

lebih rendah dalam berbagai indikator ekonomi dan tingkat partisipasi 

tenaga kerja, sumbangan pendapatan perempuan terus mengalami 

peningkatan dari periode 2010-2018. 
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4) Sumbangan Pendapatan 

Sumbangan pendapatan ini terkait dengan dua faktor yang 

mempengaruhi yaitu faktor angkatan kerja dan upah yang diterima. Jika 

proporsi angkatan kerja perempuan rendah maka tentunya akan sangat 

berpengaruh terhadap sumbangan pendapatannya. Faktor upah, secara 

nominal setiap tahun selalu mengalami peningkatan baik yang diterima 

pekerja laki-laki maupun perempuan. Hal ini dikarenakan adanya 

penyesuaian upah nominal yang diterima pekerja sebagai dampak dari biaya 

kebutuhan hidup yang selalu mengalami kenaikan agar kemampuan daya 

beli masyarakat tetap terjaga. Perbedaan upah yang diterima antara laki-laki 

dan perempuan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Gender. Banyak 

faktor yang memicu perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan yaitu 

tingkat pendidikan, kecenderungan pendidikan perempuan lebih rendah 

ketimbang laki-laki. Faktor lain juga erat kaitannya dengan faktor lapangan 

pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan, dimana sebagian besar 

pekerja perempuan bekerja di sektor jasa yang umumnya di perdagangan, 

dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Sedangkan jenis pekerjaan 

yang dilakukan perempuan sebagai tenaga usaha perdagangan, dan status 

pekerjaannya sebagai buruh/karyawan seringkali tidak dibayar. Berbeda 

dengan laki-laki yang notabene bekerja di sektor padat modal, sebagai 

tenaga profesional, teknisi dan keterampilan dengan upah yang diterima 

relatif besar. Perbedaan mendasar inilah yang menyebabkan adanya gap 

upah yang diterima pekerja laki-laki dan perempuan. (Kerjasama 
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Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 

Badan Pusat Srtatistik, 2012).  

5. Ketimpangan Pendapatan 

Menurut Badan Pusat Statistik Rasio gini merupakan suatu ukuran 

kemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan 

kurva Lorenz (daerah A) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Rasio 

gini digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. 

Adapun rumus rasio gini menurut BPS yaitu: 

𝐺𝑅 = 1 − ∑ 𝑓𝑝𝑖𝑥 (𝐹𝑐𝑖

𝑛

𝑖=1

+ 𝐹𝑐𝑖−1) 

Keterangan: 

  GR : Rasio Gini 

  𝑓𝑝𝑖 : Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i 

  𝐹𝑐𝑖 : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas      

pengeluaran ke-i 

  𝐹𝑐𝑖−1 : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas 

pengeluaran ke (i-1) 

Definisi ketimpangan distribusi pendapatan adalah keadaan dimana hasil 

dari pembangunan negara belum dapat dinikmati oleh rakyat secara merata. 

(Setiawan Ahmad, 2011), sedangkan menurut Todaro (2000) ketimpangan 

distribusi pendapatan ialah belum meratanya pendapatan di seluruh kalangan 

masyarakat baik itu dalam bentuk kepemilikan individu maupun dalam bentuk 
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kepemilikan faktor-faktor produksi. Adanya perbedaan pendapatan dalam 

masyarakat mengakibatkan pemisahan golongan yaitu si kaya akan semakin 

kaya dan yang miskin akan semakin miskin. 

Ketimpangan pendapatan dapat menurunkan daya beli masyarakat atas 

output (barang dan jasa). Daya beli masyarakat yang rendah, maka akan 

menghambat aktivitas ekonomi dalam menghasilkan output. Peningkatan 

output yang terhambat akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

juga terlambat. (Rodrik, 1994). Terbatasnya output (barang dan jasa) yang 

dihasilkan mendorong terbatasnya lapangan kerja yang mampu diciptakan serta 

upah (pendapatan) yang diterima masyarakat tidak dapat memperoleh 

pendapatan hingga akhirnya terjerumus dalam arus kemiskinan. (Rahmadi & 

Parmadi, 2019).  

a. Teori Ketimpangan Pendapatan 

Menurut Todaro (2004:225) mengemukakan bahwa pemerataan 

pendapatan disebut timpang ketika kalangan atas dapat mendengar seluruh 

pola produksi, karena permintaannya lebih banyak membawa bobot dalam 

pasar barang-barang konsumsi dibandingkan orang dari kalangan bawah.  

Menurut Deliamov (2006:77) pengikut aliran strukturalis berusaha 

menyingkap sekaligus mengusut ketimpangan-ketimpangan struktural yang 

terjadi diakibatkan pemusatan penguasaan dan kepemilikan aset ekonomi 

serta ketimpangan distribusi pendapatan, produksi dan kesempatan 

ekonomi.  
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Menurut Lahouij (2017) negara-negara yang memiliki tingkat 

ketimpangan pendapatan paling tinggi dan kebanyakan dari negara-negara 

berkembang dan terbelakang. Selain itu, telah diperdebatkan bahwa 

kesetaraan pendapatan di negara berkembang mengarah pada pertumbuhan 

yang berkelanjutan.  

Dalam islam tidak ada perbedaan kalangan antara miskin dan kaya, 

semua setara dalam pandangan islam, baik dalam segi harta atau 

pendapatan. Individu yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi 

sebaiknya mensedekahkan sebagian hartanya kepada yang lebih 

membutuhkan agar istilah si kaya makin kaya dan si miskin makin miskin 

tidak terealisasi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Az Zariyat/51:19 

menjelaskan 

لِهِمْ حٰقٌّ ل ِلسَّائٓلِِ وٰٱلْمٰحْرُومِ          وٰفِىٓ أمْٰوٰٰ

 Terjemahnya: 

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin 

yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." 

 

Makna dari ayat tersebut adalah orang-orang yang bertakwa itu selalu taat 

dalam melaksanakan ajaran Allah, dan mereka juga menyadari bahwa pada harta 

benda yang mereka miliki sesungguhnya ada hak yang mesti dikeluarkan, baik 

berupa zakat maupun sedekah, untuk orang miskin yang meminta bantuan dan 

orang miskin yang tidak mengulurkan tangan untuk meminta kepada orang lain. 
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B. Hubungan Variabel Gender dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Hubungan gender dengan pertumbuhan ekonomi banyak menjadi objek 

penelitian di berbagai belahan dunia. Berdasarkan laporan World Bank (2010) 

mengemukakan bahwa biaya disparitas gender tinggi, karena disparitas gender 

tidak hanya mengurangi kesejahteraan gender perempuan tetapi juga mengurangi 

kesejahteraan laki-laki serta anak dan menghalangi pembangunan ekonomi suatu 

negara. 

Menurut Klassen dan Lamana (2003) gender mempunyai pengaruh positif 

terhadap bisnis dan pemerintah. Karena adanya kemungkinan bahwa perempuan 

memiliki standar etika yang lebih tinggi dan laku di pangsa penjualan. Penelitian 

yang dilakukan di Georgia Amerika Serikat terhadap 350 perusahaan. 

Mengemukakan bahwa perusahaan yang dikelola laki-laki 10% beresiko terhadap 

kasus suap daripada perusahaan yang dikelola oleh perempuan. Negara-negara 

yang berpenghasilan menengah dan tinggi rata-rata tingkat pendidikan dasar yang 

lebih tinggi dalam setiap 1% keikutsertaan perempuan dalam pendidikan menengah 

serta kaitannya dengan pendapatan per kapita sebesar 0,3%. 

1. Hubungan Variabel Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Indeks ketimpangan gender diproksi dengan rasio IPG/IPM 

menggambarkan gap dalam pencapaian kapabilitas dasar diantaranya kesehatan, 

pendidikan, dan pendapatan per kapita. Indeks Pembangunan Gender 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif, dimana semakin tinggi rasio 

Indeks Pembangunan Gender maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. (Sitorus, 
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2016). Dalam upaya menurunkan ketimpangan gender tidak terlepas dari peran 

pemerintah dalam merencanakan kebijakan yang memprioritaskan peningkatan 

kesehatan dan pendidikan serta mengupayakan peningkatan partisipasi perempuan 

baik dalam peran sosial maupun ekonomi. Salah satu cara pemerintah dalam 

mengupayakan kebijakannya yaitu dengan mengintegrasikan permasalahan gender 

dalam setiap program dan kegiatannya, termasuk pendapatan yang lebih spesifik 

gender dan usia sehingga perencanaan kebijakan terkait pembangunan gender 

menjadi lebih tepat sasaran.  

2. Hubungan Variabel Indeks Pemberdayaan Gender Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Indeks Pemberdayaan Gender berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Kondisi ini menjelaskan bahwa meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender maka 

menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi karena kesetaraan gender antara 

laki-laki dan perempuan di berbagai bidang dapat menyumbang pendapatan dan 

membantu pertumbuhan ekonomi serta mempercepat perkembangan perekonomian 

daerah. (Yustie et al., 2022) 

Pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kesetaraan gender dan 

kesejahteraan perempuan. Pembangunan ekonomi memperluas kesempatan kerja 

dan meningkatkan produktivitas pekerja di pasar tenaga kerja serta mendorong 

munculnya lapangan kerja baru sehingga membantu peningkatan perekonomian. 

(Desi Mariaty Padang, Ali Anis, 2019). 
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3. Hubungan Ketimpangan PendapatanTerhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Kuznets (1995) bahwa adanya hubungan antara pertumbuhan 

ekonomi dan perbedaan pendapatan dinyatakan dalam kurva berbentuk “U-

terbalik” dimana proses pertumbuhan melalui perluasan sektor modern yang pada 

dasarnya menyebabkan peningkatan perbedaan pendapatan diantara rumah tangga, 

kemudian mencapai tingkat pendapatan rata-rata tertentu dan akhirnya mulai 

menurun. Adapun menurut Todaro (2004) mengemukakan bahwa dalam jangka 

pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan 

distribusi pendapatan, yang dimana pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan 

meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan. Namun dalam jangka pamjang 

hubungan keduanya menjadi korelasi negataif, artinya peningkatan pendapatan 

akan diikuti dengan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan. (YULIANI, 

2015). 

C. Penelitian Terdahulu   

Tabel 2. 1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Metode Yang 

Digunakan 

Dalam 

Penelitian 

Kesimpulan 

1. (A. 

Asnun, 

2021)  

“Pengaruh 

Tingkat 

penganggura

n Terbuka 

(TPT), Indeks 

Pembanguna

n Gender dan 

Rata-rata 

Lama 

Sekolah 

Tujuan dari 

penelitian 

ini yaitu 

untuk 

membahas 

terkait hal-

hal apa saja 

yang 

mempengar

uhi 

Jenis penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

kuantitatif 

dengan data 

yang diolah 

bersumber dari 

BPS Indonesia. 

Penelitian ini 

Adapun hasil 

ujian statistik pada 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa tingkat 

pengangguran 

terbuka, indeks 

pembangunan 

gender, rata-rata 

lama sekolah 
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Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Indonesia 

dengan Rasio 

Gini sebagai 

Variabel 

Intervening”   

pertumbuha

n ekonomi 

Indonesia 

melalui 

ketimpanga

n 

pendapatan.  

menggunakan 

metode path 

analysis atau 

analisis jalur. 

secara parsial dan 

simultan 

berpengaruh 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. Tingkat 

pengangguran. 

Tingkat 

pengangguran 

terbuka, indeks 

pembangunan 

gender, rata-rata 

lama sekolah 

secara parsial 

tidak berpengaruh 

terhadap rasio 

gini, namun 

secara simultan 

berpengaruh 

terhadap rasio 

gini. 

2. (Pertiwi 

et al., 

2021) 

“Pengaruh 

Ketimpangan 

Gender 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Provinsi 

Jambi” 

Penelitian 

ini bertujuan 

untuk 

menganalisi

s pengaruh 

ketimpanga

n gender 

terhadap 

pertumbuha

n ekonomi 

di Provinsi 

Jambi. 

Data yang 

digunakan 

adalah runtut 

waktu 2015-

2018 pada 

kabupaten/kota 

di Provinsi 

Jambi. Model 

estimasi 

menggunakan 

regresi data 

panel. Hasil 

Hasil dari 

penelitian ini 

menemukan 

bahwa 

ketimpangan 

gender 

berpengaruh 

negatif terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. Dengan 

kata lain, 

meningkatnya 

ketimpangan 

gender akan 

berpengaruh 

terhadap 

penurunan 

pertumbuhan 

ekonomi. 

 

3. (Infariz

ki et al., 

2018) 

“Analisis 

Pengaruh 

Ketimpangan 

Gender 

Penelitian 

ini 

dilakukan 

untuk 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

deskriptif 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa rasio rata-

rata lama sekolah, 
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Terhadap 

Produk 

Domestik 

Regional 

Bruto Di 

Jawa Tengah 

Tahun 2010-

2018 (Studi 

Penelitian di 

Wilayah 

Karesidenan 

Kedu )” 

mengetahui 

dan 

menganalisi

s pengaruh 

rasio rata- 

rata lama 

sekolah, 

rasio angka 

harapan 

hidup, rasio 

tingkat 

partisipasi 

angkatan 

kerja dan 

indeks 

pemberdaya

an gender 

terhadap 

produk 

domestik 

regional 

bruto tahun 

2010-2018 

di Wilayah 

Karesidenan 

Kedu. 

dengan 

pendekatan 

kuantitatif. 

Data yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

berupa data 

sekunder yang 

bersumber dari 

Badan Pusat 

Statistik dan 

Kementerian 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak. 

Penelitian ini 

menggunakan 

data time series 

periode waktu 

2010 hinga 

2018 dan data 

cross-section 

yaitu pada 6 

wilayah di 

Wilayah 

Karesidenan 

Kedu di Jawa 

Tengah. 

Penelitian ini 

menggunakan 

alat analisis 

Regresi Panel 

dengan 

pendekatan 

Fixed Effect 

Model. Hasil 

rasio angka 

harapan hidup dan 

indeks 

pemberdayaan 

gender 

berpengaruh dan 

signifikan 

terhadap produk 

domestik regional 

bruto di Wilayah 

Karesidenan 

Kedu. 

4. (Nazmi

, Lisa, 

2022) 

“Pengaruh 

Ketimpangan 

Gender 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Indonesia” 

Penelitian 

ini, 

bertujuan 

untuk 

mengetahui 

pengaruh 

ketimpanga

Penelitian ini 

menggunakan 

data sekunder 

dengan metode 

penelitian 

deskriptif dan 

kuantitatif. 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah 

berdasarkan hasil 

regresi berganda 

dengan time series 

menunjukkan 
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n gender 

terhadap 

pertumbuha

n ekonomi 

di Indonesia 

tahun 2010-

2014. 

Penelitian 

Teknik analisa 

data yang 

sesuai dengan 

rumusan 

masalah dan 

tujuan masalah 

adalah analisis 

regresi 

berganda. 

bahwa variabel 

IPM memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi, 

sedangkan IPG 

tidak memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi variabel 

IPM dan IPG 

berpengaruh 

positif terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

5. (Wisnuj

ati, 

2020) 

“Penyusunan 

Indeks 

Pemberdayaa

n Gender dan 

Indeks 

Pembanguna

n Kabupaten 

Bojonegoro” 

Tujuan 

Penelitian 

ini antara 

lain 

mengetahui 

perkembang

an capaian 

indeks 

pembangun

an gender 

beserta 

indeks 

kompositny

a di 

Kabupaten 

Bojonegoro 

dan 

mengetahui 

perkembang

an capaian 

indeks 

pemberdaya

an gender 

beserta 

indeks 

kompositny

Data yang 

digunakan 

dalam studi ini 

adalah data 

sekunder. 

Adapun data 

sekunder yang 

akan 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

diantaranya 

data 

kependudukan, 

pendidikan dan 

ekonomi. Data-

data yang 

sudah 

diuraikan 

dimuka akan 

dikumpulkan 

dari berbagai 

sumber yang 

dapat 

dipertanggungj

awabkan, 

Hasil Penelitian 

menunjukkan 

berdasarkan nilai 

sex ratio 

Kabupaten 

Bojonegoro 2019 

sebesar 101 

artinya peran 

penduduk 

perempuan 

menjadi modal 

pembangunan 

yang sangat 

potensial. Tren 

pembangunan 

gender di 

Kabupaten 

Bojonegoro 

semakin 

meningkat dari 

tahun ke tahun. 

Peningkatan juga 

terjadi di tahun 

2020. Capaian 

IPG Kabupaten 
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a di 

Kabupaten 

Bojonegoro. 

yaitu: Badan 

Pusat Statistik 

(BPS) 

Kabupaten 

Bojonegoro, 

Dinas 

Pendidikan 

Kabupaten 

Bojonegoro, 

Dinas 

Kesehatan 

Kabupaten 

Bojonegoro, 

Dinas Tenaga 

Kerja 

Kabupaten 

Bojonegoro. 

Bojonegoro pada 

tahun 2020 adalah 

91,78 dengan 

pertumbuhan 

sebesar 1,9 poin 

dari tahun 2019. 

Namun demikian 

masih ada 

pekerjaan rumah 

untuk pemerintah 

Kabupaten 

Bojonegoro, yakni 

gap pembangunan 

manusia untuk 

laki-laki dan 

perempuan yang 

masih terpaut 4,25 

poin. Trend 

pemberdayaan 

gender di 

Kabupaten 

Bojonegoro sejak 

tahun 2017 terus 

mengalami 

penurunan. 

Dimana perolehan 

pada tahun 2017 

adalah 59,30 

selanjutnya pada 

tahun 2018 

mencapai 57,62 

dan terakhir pada 

tahun 2019 

kembali turun 

menjadi 55,44. 

Untuk tahun 2020, 

indeks 

pemberdayaan 

gender di 

proyeksikan 

mengalami 

peningkatan 

capaian dari tahun 

lalu, yakni yang 
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berada di angka 

56,11. 

6.  (Yustie 

et al., 

2022) 

“Peran dan 

Pengaruh dari 

Pemberdayaa

n dan 

Pembanguna

n Gender 

terhadap 

Perekonomia

n Daerah 

Provinsi 

Kalimantan 

Utara” 

Penelitian 

ini bertujuan 

untuk 

meneliti 

pengaruh 

dari 

pemberdaya

an dan 

pembangun

an gender 

secara 

parsial dan 

simultan 

terhadap 

perekonomi

an daerah 

Provinsi 

Kalimantan 

Utara. 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif 

dengan data 

sekunder 

bersumber dari 

BPS Provinsi 

Kalimantan 

Utara. Sampel 

penelitian 

menggunakan 

5 kabupaten / 

kota di 

Provinsi 

Kalimantan 

Utara yaitu 

Kab. Malinau, 

Kab. 

Bulungan, 

Kab. Tana 

Tidung, Kab. 

Nunukan, Kota 

Tarakan. 

Metode 

penelitian 

menggunakan 

metode panel 

dengan kurun 

waktu tahun 

2018 sampai 

dengan 2020, 

dengan model 

regresi 

berganda. Alat 

analisis yang 

digunakan 

untuk 

menghitung 

data penelitian 

adalah Eviews 

10 dan SPSS 

25. Nilai alfa 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah semua 

variabel bebas 

dalam penelitian 

mampu 

mempengaruhi 

variabel terikat. 
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dalam 

penelitian 

sebesar 5 % 

atau 0,05. 

7.  (Hadiya

nti, 

2021) 

“Korelasi 

Antara 

Ketimpangan 

Gender 

Bidang 

Pendidikan 

dan 

Ketenagakerj

aan Terhadap 

Laju 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Kabupaten 

Belitung 

Timur” 

Penelitian 

ini bertujuan 

untuk 

menganalisi

s hubungan 

ketimpanga

n gender 

terhadap 

laju 

pertumbuha

n ekonomi 

di 

Kabupaten 

Belitung 

Timur 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

kualitatif yang 

bersifat 

deskriptif 

dengan analisis 

Korelasi 

Pearson, yang 

di proxi 

melalui angka 

persentase 

perempuan 

yang 

menyelesaikan 

pendidikan 

minimal SMA 

dan Tingkat 

Partisipasi 

Angkatan 

Kerja 

perempuan 

(TPAK). Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

persentase 

perempuan 

yang 

menyelesaikan 

pendidikan 

minimal SMA 

dan TPAK 

perempuan 

memiliki 

korelasi yang 

kuat dengan 

laju 

pertumbuhan 

ekonomi di 

Kabupaten 

Hasil 

pembangunan 

manusia tidak 

selalu 

memberikan 

manfaat yang adil 

antara laki-laki 

dan perempuan. 

Di Belitung Timur 

ketimpangan 

gender antara lain 

terjadi di 

pendidikan, 

pekerjaan dan 

keterwakilan 

perempuan di 

parlemen. 

Perempuan 

menanggung 

beban paling berat 

akibat 

ketimpangan yang 

terjadi, namun 

pada dasarnya 

ketimpangan itu 

merugikan semua 

orang dan 

akhirnya 

merugikan 

perekonomian 

suatu wilayah. 
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Belitung 

Timur. 

8.  (Elvani, 

2022) 

“Analisis 

Ketimpangan 

Gender 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Jawa Timur 

Tahun 2011-

2019” 

Penelitian 

ini bertujuan 

menganalisi

s 

ketimpanga

n gender 

dari sisi 

pendidikan 

dan 

ketenagaker

jaan di 38 

kabupaten/

Kota di 

Provinsi 

Jawa Timur 

gender 

terhadap 

pertumbuha

n ekonomi. 

Analisis yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

data panel 38 

Kabupaten/Kot

a dengan 

periode 

analisis 9 tahun 

(2011-2019). 

Hasil uji empiris 

menunjukkan 

bahwa rasio rata-

rata lama sekolah 

perempuan 

terhadap laki-laki 

berpengaruh 

signifikan dan 

ratarata lama 

sekolah laki-laki 

tidak signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. Rasio 

tingkat partisipasi 

angkatan kerja 

perempuan 

terhadap laki-laki 

berpengaruh 

signifikan dan 

tingkat partisipasi 

angkatan kerja 

laki-laki 

berpengaruh tidak 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

Sedangkan 

Pertumbuhan 

penduduk tidak 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

Investasi dan 

Keterbukaan 

perdagangan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 
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pertumbuhan 

ekonomi. 

9.  (Rahma

di & 

Parmad

i, 2019) 

“Pengaruh 

ketimpangan 

pendapatan 

dan 

kemiskinan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

antar pulau di 

Indonesia.” 

Penelitian 

ini bertujuan 

untuk 

mengetahui 

dan 

menganalisi

s pengaruh 

ketimpanga

n 

pendapatan 

dan 

kemiskinan 

terhadap 

pertumbuha

n ekonomi 

pada 

masing-

masing 

pulau di 

Indonesia. 

Analisis yang 

digunakan 

adalah regresi 

data panel 

(pooled data). 

Hasil penelitian 

menunjukkan: (1). 

Regresi terbaik 

pada model 

estimasi 

didasarkan pada 

uji Chow dan 

Hausman 

menggunakan 

model estimasi 

Fixed Effect 

Model untuk 

setiap pulau di 

Indonesia. (2). 

Ketimpangan 

pendapatan dan 

kemiskinan 

berpengaruh 

negatif terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi di semua 

pulau yang ada di 

Indonesia selama 

tahun 2015-2018. 

10.  (Adib 

et al., 

2019) 

“Analisis 

Pengaruh 

Demokrasi 

Indeks Gini 

dan Upah 

Minimum 

Provinsi 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Indonesia.” 

Penelitian 

ini bertujuan 

untuk 

mengetahui 

dan 

menganalisa 

pengaruh 

hubungan 

Demokrasi, 

Indeks Gini 

dan Upah 

Minimum 

Provinsi 

terhadap 

Pertumbuha

n Ekonomi 

Data yang 

digunakan 

adalah data 

panel dari 33 

Provinsi di 

Indonesia 

selama periode 

tahun 2010-

2016. Jenis 

penelitian yang 

digunakan 

adalah 

deskriptif dan 

asosiatif. Jenis 

data yang 

digunakan 

adalah data 

sekunder. 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa: (1) Indeks 

Demokrasi 

Indonesia tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Indonesia, (2) 

Indeks gini 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 
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di 

Indonesia. 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

Random Effect 

Model (REM). 

Indonesia, (3) 

Upah Minimum 

Provinsi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Indonesia., (4) 

Indeks Demokrasi 

Indonesia, Indeks 

Gini, Upah 

Minimum 

Provinsi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Indonesia. 

Disarankan 

kepada 

pemerintah 

hendaknya lebih 

memperhatikan 

kondisi 

Demokrasi, 

Indeks Gini dan 

Upah Minimum 

Provinsi, karena 

dengan begitu 

dapat memberikan 

pengaruh terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi di 

Indonesia. 

11.  (Daman

ik et al., 

2018) 

“Faktor-

faktor yang 

mempengaru

hi 

ketimpangan 

pendapatan 

melalui 

pertumbuhan 

Penelitian 

ini bertujuan 

untuk 

menganalisi

s pengaruh 

secara 

langsung 

maupun 

Data yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah data 

sekunder yang 

bersumber dari 

kantor Badan 

Hasil analisis 

diketahui bahwa 

(1) Jumlah 

penduduk yang 

bekerja tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 
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D. Kerangka Pikir 

Dapat dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Gender dan Indeks 

Pemberdayaan Gender dapat mempengaruhi laju Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Perubahan Pada tingkat Indeks Pembangunan Gender, 

Indeks Pemberdayaan Gender dan Ketimpangan Pendapatan dapat mempengaruhi 

laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, maka kerangka 

konseptual dari penelitian ini digambarkan sebagai berikut; 

 

ekonomi di 

Provinsi 

Jambi” 

tidak 

langsung 

jumlah 

penduduk 

yang 

bekerja dan 

investasi 

terhadap 

ketimpanga

n 

pendapatan 

melalui 

pertumbuha

n ekonomi 

di Provinsi 

Jambi. 

Pusat Statistik 

Provinsi 

Jambi. Untuk 

alat analisis 

data 

menggunakan 

analisis jalur. 

Pertumbuhan 

ekonomi 

merupakan 

variabel 

mediasi dalam 

pengaruh tidak 

langsung 

jumlah 

penduduk yang 

bekerja dan 

investasi 

terhadap 

ketimpangan 

pendapatan. 

pertumbuhan 

ekonomi, 

Investasi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. (2) 

Jumlah penduduk 

yang bekerja 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

ketimpangan 

pendapatan, 

sedangkan 

investasi dan 

pertumbuhan 

ekonomi tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

ketimpangan 

pendapatan. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir di atas menunjukkan gambaran hubungan antara variabel 

bebas dan variabel terikat. Berdasarkan pada uraian di atas, maka kerangka 

penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel terikat sedangkan 

Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender dan Ketimpangan 

Pendapatan sebagai variabel bebas. 

E. Hipotesis  

  Hipotesis bisa kita maknai sebagai pemikiran sementara atau asumsi awal 

yang mencakup dari beberapa variabel baik variabel independen maupun variabel 

dependen. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

1. Diduga Variabel Indeks Pembangunan Gender berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan. 

2. Diduga Variabel Indeks Pemberdayaan Gender berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan. 

Pertumbuhan 

Ekonomi (Y) 

Indeks Pembangunan 

Gender (X1) 

 

 

Ketimpangan 

Pendapatan (X3) 

 

H1 

H2 

H4 

Indeks Pemberdayaan 

Gender (X2) 

H3 
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3. Diduga Variabel Ketimpangan Pendapatan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan. 

4. Diduga Variabel Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan 

Gender dan Ketimpangan Pendapatan secara bersama-sama berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan.
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Indeks Pembangunan Gender, Indeks 

Pemberdayaan Gender dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi (PDRB) di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2021” ini menggunakan jenis 

penelitian bersifat deskriptif kuantitatif, dimana digunakan untuk menganalisis 

adanya pengaruh variabel bebas yaitu Indeks Pembangunan Gender, Indeks 

Pemberdayaan Gender dan Ketimpangan Pendapatan terhadap variabel terikat yaitu 

Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif 

bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan peristiwa atau suatu keadaan 

subjek yang terjadi dalam bentuk angka-angka bermakna. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, secara khusus 

bertempat pada instansi yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 

Penelitian ini dilakukan kurang lebih 2 bulan yaitu bulan Maret 2023 sampai 

dengan bulan April 2023. 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

  Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder ini akan diolah menggunakan data time series dari provinsi Sulawesi 

Selatan mulai tahun 2007-2021. 
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2. Sumber Data 

 Data sekunder yaitu informasi yang didapat secara kebetulan (Sugiyono, 

2015:116) informasi yang bersangkutan ditemukan langsung dari sumber-sumber 

online seperti dari penulis dokumen-dokumen perusahaan, data dari buku-buku 

rujukan yang di dalamnya terdapat data variabel yang diteliti. Data dari penelitian 

ini didapatkan dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan dan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode dokumentasi dan 

metode pustaka metode dokumentasi dilakukan dengan melihat kembali laporan 

tertulis baik angka maupun keterangan. Metode studi kepustakaan (Library 

Research) dimana kegiatan pengumpulan data yang ada sangkut pautnya terhadap 

penelitian yang diperoleh dari berbagai referensi seperti jurnal ilmiah, skripsi, buku 

rujukan serta tinjauan lain yang patut digunakan sebagai bahan penelitian.  

D. Teknik Analisis Data 

Pengaruh indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender dan 

rasio gini terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan metode regresi linear 

berganda dengan menggunakan aplikasi Eviews 10. Regresi linear berganda 

merupakan model regresi linear yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh 

kuantitatif dari variabel 𝑋1 yakni Indeks Pembangunan Gender, 𝑋2, yakni Indeks 

Pemberdayaan Gender dan variabel 𝑋3 yakni Ketimpangan Pendapatan terhadap 
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variabel Y yakni Pertumbuhan Ekonomi. Model Regresi Linear berganda 

dicantumkan dalam persamaan sebagai berikut:   

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝜀 

 Keterangan: 

 Y  = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

𝑋1  = Indeks Pembangunan Gender 

 𝑋2  = Indeks Pemberdayaan Gender 

 𝑋3  = Ketimpangan Pendapatan 

 𝛽0  = Konstanta   

 𝛽1 − 𝛽2 = Koefisien   

 𝜀  = Error term/ standar eror 

1. Uji Regresi Linear Berganda  

Peingujian ini me irupakan uji analisis de ingan tujuan untuk me injeilaskan 

peingaruh dua atau le ibih variabeil indeipeindein teirhadap variabeil deipeindein. Analisis 

ini dilakukan guna untuk me indeiteiksi seibeirapa jauh variabeil Y me ingalami 

peirubahan keitika variabe il X juga meingalami peirubahan. Adapun peingaruh yang 

ditimbulkan dapat beirupa peingaruh poisitif ataupun peingaruh neigatif. 

2. Uji Asumsi Klasik  

 Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder menggunakan analisis 

regresi linear berganda maka secara statistik persyaratan yang harus dipenuhi dalam 
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pengujian ini adalah berbasis Ordinary Least Square (OLS), yang mana terbagi 

menjadi empat diantaranya: 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan dalam menentukan apakah dari model regresi 

yang digunakan, nilai residual yang didapatakan memiliki distribusi normal. Hal ini 

dilakukan karena regresi mensyaratkan distribusi error normal, artinya nilai error 

terdistribusi secara simetris di sekitas mean (Ghazali, 2005). Uji Jarque-Bera 

dilakukan pada pengujian normalitas untuk mengetahui normalitas dari variabel 

pengganggu (Gujarati, 2015). Kriteria uji normalitas menggunakan metode Jarque-

Bera, jika probability value Jarque-Bera < a =5% (0,05) maka data tidak 

terdistribusi normal. Jika probability value Jaque-Bera > a= 5% (0,05) maka data 

terdistribusi normal.  

b. Uji Autokorelasi  

 Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji model regresi linear apakah 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi 

permasalahan tersebut maka tidak layak untuk diprediksi. Model regresi yang baik 

ketika tidak terjadi autokorelasi. Pengujian autokorelasi dapat dilihat dari Uji 

Lagrange Multiplier (LM test). Apabila nilai probabilitasnya lebih dari 0.05 maka 

tidak terjadi autokorelasi, sebaliknya jika probabilitasnya kurang dari 0.05 maka 

pengujian tersebut terjadi autokorelasi. 

c. Uji Heteroskedastisitas  

 Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya pada 
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model regresi. Model regresi yang baik apabila terjadi homoskedastisitas atau yang 

berarti terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi 

adanya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji glejser. Dalam uji ini, apabila 

hasilnya sig > 0,05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastissitas, model yang baik 

ialah tidak gterjadi heteroskedastisitas. (Ningsih & Dukalang, 2019) 

d. Uji Multikolinieritas  

 Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji model regresi apakah terdapat 

korelasi antara variabel independen yang telah ditentukan. Terdapat salah satu 

ukuran yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya kasus 

multikolinieritas yaitu nilai Variance Inflation Factors (VIF), dimana variabel 

dikatakan tidak ada multikolinieritas jika nilai VIF < 10. (Indrasetianingsih et al., 

2021).  Dalam mendeteksi multikolinieritas juga dilihat dari nilai tolerance. Jika 

VIF < 10 dan tolerance > 0,1 maka tidak terjadi Multikolinieritas, tetapi jika VIF > 

10 dan tolerance > 0,1 maka terjadi Multikolinieritas.  

3. Uji Hipotesis  

  Uji hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah dalam 

penelitian, dimana rumusan masalah dalam penelitian ini yang ada di bab 1 telah 

dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Uji hipotesis dalam penelitian ini terbagi atas 

empat yaitu:  

a) Uji Koefisien Determinasi (𝑅2) 

 Uji koefisien determinan (𝑅2) adalah ukuran secara ringkas berdasarkan 

datanya untuk menginformasikan seberapa baik garis regresi sampel. Koefisien 
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determinasi pada dasarnya mengukur seberapa jauh model untuk menjelaskan variasi 

variabel dependen. Nilai dari koefisien determinan yaitu diantaranya nol dan satu, 

semakin besar 𝑅2 maka akan diikuti semakin besar pula variabel dependen.  

 Koefisien determinasi (𝑅2) yang kecil atau mendekati nol berarti 

kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat 

terbatas. Nilai 𝑅2 yang mendekati satu artinya variabel-variabel bebas memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen atau 

semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians variabel 

terikatnya.  

 Akan tetapi ada saatnya dimana dalam penggunaan koefisien determinasi 

terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

tambahan satu variabel bebas akan menyebabkan peningkatan 𝑅2 , tidak peduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat 

(memiliki nilai t yang signifikan). Uji koefisien determinasi 𝑅2 memiliki sifat 

diantaranya: 

a. Nilai besaran 𝑅2 tidak pernah negatif 

b. Batasannya 0 ≤ (𝑅2) ≤, diartikan apabila nilainya 1 maka kesesuaiannya garis 

tepat dan dipastikan variabel independen memiliki keterkaitan dengan variabel 

dependen, sebaliknya apabila nilai 0 maka variabel independen tidak memiliki 

keterkaitan dengan variabel dependen. 
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b) Uji Simultan (F) 

 Uji simultan atau lebih sering disebut sebagai uji F untuk mengetahui 

apakah seluruh independen mempengaruhi secara bersamaan terhadap variabel 

dependen. Memiliki produser diantaranya: 

a. Menentukan hipotesis  

𝐻0 ∶  𝑏1 = 𝑏2 = 𝑏3 = 0 

Berarti variabel X1, X2, X3 tidak memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap 

variabel Y. 

𝐻1 ∶  𝑏1 ≠ 𝑏2 ≠ 𝑏3 = 0 

Berarti variabel X1, X2, X3 memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap variabel 

Y. 

b. Membuat dasar pengambilan keputusan uji F 

Dalam menguji hipotesis dapat menggunakan F statistik dengan kriteria 

pengambilan keputusan diantaranya membandingkan nilai F statistik dengan 

besaran kepercayaan sebesar 95% atau membandingkan nilai F hasil dengan nilai F 

tabel. Jika F hitung > F tabel dengan signifikansi 5% atau 0,05 maka H0 ditolak dan 

H1 diterima. Berarti bahwa variabel bebas (X1, X2, X3) secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). Sebaliknya, jika F hitung < F 

tabel dengan signifikansi 5% atau 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Berarti 

variabel bebas (X1, X2, X3) secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat (Y). 
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c) Uji Parsial (t) 

 Uji parsial atau biasa disebut uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh 

hubungan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen secara 

individu. Uji t menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dengan tingkat 

keyakinan 95%. Dalam pengujian terlebih dahulu membuat hipotesis dengan 

langkah-langkah dalam pengujian ini diantaranya:  

a. Menentukan Hipotesis  

Hipotesis 1 

𝐻0 ∶  𝛽1 ≥ 0 

Dalam hipotesis diatas diduga tidak terdapat pengaruh signifikan antara Indeks 

Pembangunan Gender terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi. 

𝐻0 ∶  𝛽1 < 0 

Dalam hipotesis tersebut terdapat pengaruh signifikan antara variabel Indeks 

Pembangunan Gender terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi. 

Hipotesis 2 

𝐻0 ∶  𝛽 ≥ 0 

Hipotesis diatas menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara variabel 

Indeks Pemberdayaan Gender terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi. 

𝐻0 ∶  𝛽 < 0 

Hipotesis diatas menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

Indeks Pemberdayaan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 
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Hipotesis 3 

𝐻0 ∶  𝛽1 ≥ 0 

Dalam hipotesis diatas diduga tidak terdapat pengaruh signifikan antara 

Ketimpangan Pendapatan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi. 

𝐻0 ∶  𝛽1 < 0 

Dalam hipotesis tersebut terdapat pengaruh signifikan antara variabel ketimpangan 

pendapatan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi. 

b. Untuk mengambil keputusan menolak atau menerima Ho dapat dilakukan dengan 

cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Apabila t hitung > t tabel maka 

Ho diterima dan berpengaruh dan Ha ditolak, sedangkan apabila t hitung < t tabel 

maka Ho ditolak karena tidak signifikan dan Ha diterima.  

E. Definisi Operasional  

  Untuk mengetahui unsur penelitian dan menginformasikan bagaimana cara 

mengukur suatu variabel diperlukan definisi operasional. Dari penelitian ini dapat 

dijelaskan definisi operasional setiap variabel sebagai berikut:  

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y) merupakan peningkatan output riil suatu 

perekonomian yang diukur dengan perubahan PDRB riil Provinsi Sulawesi Selatan 

tahun 2007 hingga 2021 diukur dalam satuan persen.  

2. Variabel Indeks Pembangunan Gender (X1) merupakan indikator pencapaian 

pengetahuan dasar pembangunan manusia untuk mengukur keberhasilan dalam 

upaya membangun kualitas hidup manusia dengan memperti mbangkan 

ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007 hingga 2021 diukur dalam 

satuan persen. 
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3. Variabel Indeks Pemberdayaan Gender (X2) merupakan suatu Indeks komposisi 

yang mengatur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik 

meliputi partisipasi politik di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007 hingga 2021 

diukur dalam satuan persen.  

4. Variabel Ketimpangan Pendapatan (X3) merupakan   ketimpangan distribusi 

pendapatan ialah belum meratanya pendapatan di seluruh kalangan masyarakat baik 

itu dalam bentuk kepemilikan individu maupun dalam bentuk kepemilikan faktor-

faktor produksi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007 hingga 2021 diukur dalam 

satuan persen. 
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BAB   IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Secara geografis Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara 0°12′ sampai 8° 

Lintang Selatan dari 116°48′ sampai 112°36′ Bujur Timur. Batas-batas wilayah 

provinsi Sulawesi Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi 

Barat dan Selat Makassar, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi 

Tengah dan Sulawesi Barat, sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan 

Provinsi Sulawesi Tenggara dan sebelah Selatan dengan Laut Flores. Luas Wilayah 

Sulawesi Selatan 46.717,48 𝑘𝑚2 dengan jumlah penduduk tahun 2012 ± 8.214.779 

jiwa dengan kepadatan penduduk 175,84 𝑗𝑖𝑤𝑎/𝑘𝑚2 yang tersebar di 24 

Kabupaten/Kota yaitu 21 kabupaten dan 3 kotamadya, 304 kecamatan, 2.953 

desa/kelurahan yang memiliki 4 suku daerah yaitu suku Bugis, Makassar, Mandar 

dan Toraja. 

B. Deskripsi Variabel Penelitian 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dikumpulkan dari web Badan 

Pusat Statistik Indonesia dan beberapa situs web, maka peneliti akan 

menggambarkan variabel-variabel penelitiannya, diantaranya variabel independen, 

yaitu indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, dan rasio gini, 

yang akan dilihat pengaruhnya terhadap variabel dependen, yaitu pertumbuhan 

ekonomi.  
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Tabel 4.1  

Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Ketimpangan 

Pendapatan dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Di 

Sulawesi Selaatan Periode 2007-2021 (dalam persen) 

Tahun IPG (%) IDG (%) 

Ketimpangan 

Pendapatan 

(%) 

PDRB (%) 

2007 60,4 61,8 0,361 6,34 

2008 61,04 62,1 0,37 7,78 

2009 61,24 62,27 0,394 6,2 

2010 91,54 62,46 0,4 10,8 

2011 91,79 63,38 0,41 8,13 

2012 91,96 63,88 0,41 8,87 

2013 92,34 64,42 0,429 7,62 

2014 92,6 66,76 0,426 7,54 

2015 92,92 67,98 0,424 7,19 

2016 92,79 70,02 0,426 7,42 

2017 92,84 70,57 0,407 7,21 

2018 93,15 69,14 0,397 7,04 

2019 93,09 76,01 0,389 6,91 

2020 92,86 76,32 0,389 -0,71 

2021 92,85 74,76 0,382 4,65 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Tahun 2023 

1. Indeks Pembangunan Gender 

Variabel Indeks Pembangunan Gender merupakan indikator pencapaian 

pengetahuan dasar pembangunan manusia untuk mengukur keberhasilan dalam 

upaya membangun kualitas hidup manusia dengan mempertimbangkan 
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ketimpangan diukur dalam satuan persen. Berdasarkan tabel 4.1 nilai indeks 

pembangunan gender terus menunjukkan instabilitas, pada tahun 2007 hingga 2018 

mengalami peningkatan mulai dari 60,40 menjadi 93,15 dan terus meningkat 

hingga tahun 2017 dikarenakan perempuan sudah mulai partisipasi dalam dunia 

kerja, akses dan teknologi yang berkembang serta sudah banyak perempuan yang 

menempuh pendidikan supaya bisa memiliki pengetahuan yang layak sehingga 

digunakan sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja sebagaimana yang dilakukan 

laki-laki. Namun terus mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga akhir tahun 

2021 menjadi 92,85.  Penurunan yang terjadi pada tahun 2018 hingga tahun 2021 

diakibatkan karena adanya pandemi-covid-19 yang menyebabkan pengurangan 

tenaga kerja yang otomatis tenaga kerja yang paling banyak diberhentikan adalah 

kaum perempuan dimana kesenjangan gender ini terjadi karena perempuan dinilai 

harusnya lebih banyak kerja di rumah dan yang memegag peran penting dalam 

pencarian nafkah adalah laki-laki, itupun berdasarkan patriarki yang masih 

tergolong kental dalam provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Indeks Pemberdayaan Gender 

Variabel Indeks Pemberdayaan Gender merupakan suatu Indeks komposisi 

yang mengatur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik 

meliputi partisipasi politik diukur dalam satuan persen. Berdasarkan tabel 4.1 nilai 

indeks pemberdayaan gender mengalami penurunan yang tidak menentu, pada 

tahun 2007 berada di angka 61,80 kemudian terus meningkat hingga tahun 2017 

namun di tahun 2018 menurun di angka 69,14 karena kurangnya partisipasi 

perempuan di bidang politik dan tenaga kerja profesional, kemudian terus menga 
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lami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun  2020 sebesar 76,32, hal ini terjadi 

karena banyak perempuan yang berpartisipasi dalam dunia politik maupun dunia 

kerja ataupun usaha yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi pada masa 

pandemi-19 berlangsung di tahun tersebut. setelah itu menurun di tahun 2021 

sebesar 74,76 dikarenakan sudah masuk pada fase pemulihan pasca pandemi-19 

yang menyebabkan partisipasi perempuan di bidang politik dan tenaga kerja 

profesional menurun. Pengukuran dan evaluasi pemberdayaan gender dilandasi 

pada tiga indikator penting yaitu, keterlibatan dalam tenaga kerja profesional, 

partisipasi politik, dan kontribusi pendapatan.  

3. Ketimpangan Pendapatan 

Ketimpangan Pendapatan merupakan   ketimpangan distribusi pendapatan 

ialah belum meratanya pendapatan di seluruh kalangan masyarakat baik itu dalam 

bentuk kepemilikan individu maupun dalam bentuk kepemilikan faktor-faktor 

produksi diukur dalam satuan persen. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, nilai rasio 

gini terus mengalami fluktuasi, pada tahun 2007 hingga 2017 rasio gini berada pada 

angka 0,3-0,4 kemudian pada tahun 2018 terus mengalami penurunan hingga akhir 

tahun 2021 hingga mencapai angka 0,382. Pada saat pandemi covid-19 

ketimpangan berada pada arah negatif karena ketika ketimpangan pendapatan 

menurun maka pertumbuhan ekonomi meningkat, artinya jika dilihat berdasarkan 

data penduduk miskin menurun pada saat covid-19 berkat adanya bantuan subsidi 

dari pemerintah. Maknanya ketika rasio gini makin mendekati angka 0 maka 

ketimpangan yang terjadi hampir merata atau berada pada ketimpangan sedang. 

Oleh karenanya, jika mencapai angka 0 maka setiap orang akan menerima 
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pendapatan yang sama dengan yang lain. Sedangkan apabila rasio gini mendekati 1 

atau berada pada angka 1 maka ketimpangan pendapatan akan timpang sempurna, 

dengan kata lain pendapatan hanya akan diterima satu orang atau satu kelompok 

saja.  

4. Pertumbuhan Ekonomi 

  Pertumbuhan Ekonomi merupakan peningkatan output riil suatu 

perekonomian yang diukur dengan perubahan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). Produk Domestik Regional Bruto yaitu Nilai Tambah Bruto yang 

diperoleh dari seluruh aktivitas ekonomi pada suatu wilayah tertentu selama satu 

tahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil menjadi impian suatu negara 

terutama Sulawesi Selatan karena pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur dalam 

pembangunan. Berdasarkan tabel 4.1 memperlihatkan tingkat pertumbuhan 

ekonomi selama 15 tahun terakhir dari tahun 2007 hingga 2021. Berdasarkan tabel 

4.1, pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi yang cukup beragam, dimulai dari 

tahun 2008 pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 7,78 dari tahun sebelumnya 

kemudian pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 10,8 yang dimana 

faktor penyebab peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam yang 

memadai serta sumber daya manusia yang kreatif, inovatid dan teknologi yang 

berkembang menyebabkan pertumbuhan ekonomi. dan kemerosotan paling besar 

terjadi di tahun 2020 yaitu -0,71 diakibatkan pengaruh covid-19 yang semakin 

merambat sehingga menghambat proses pembangunan serta banyak pekerja yang 

di PHK dalam pekerjaanya demi menstabilkan pertumbuhan ekonomi yang kian 



66 
 

 
 

hari semakin merosot. namun perlahan membaik di tahun 2021 yaitu sebesar 4,65 

karena mulai bangkit demi sedikit agar perekonomian kembali stabil seperti semula. 

C. Hasil Pengolahan Data 

1. Uji Regresi Linear Berganda 

Tabel 4.2. 

Hasil Uji Least Squares 

Dependent Variable: Y 

Method: Least Squares 

Date: 06/18/23   Time: 07:41 

Sample: 2007 2021 

Included observations: 15 

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     C 32.391 16.738 1.935 0.0791 

X1 0.114 0.071 1.589 0.1404 

X2 -0.463 0.138 -3.347 0.0065 

X3 -10.215 37.282 -0.274 0.7892 

     
R-squared 0.580 Mean dependent var 6.8660 

Adjusted R-squared 0.466 S.D. dependent var 2.4862 

S.E. of regression 1.818 Akaike info criterion 4.2561 

Sum squared resid 36.342 Schwarz criterion 4.4449 

Log likelihood -27.921 Hannan-Quinn criter. 4.2541 

F-statistic 5.064 Durbin-Watson stat 2.7738 

Prob(F-statistic) 0.019  

 

Y = 32.3914663858 + 0.113448101302*X1 - 0.462694699996*X2 - 

10.2145025619*X3 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝜀  

Berdasarkan hasil output menunjukkan nilai konstanta sebesar 32.391 

dengan nilai koefisien regresi 𝛽1 sebesar 0.114, 𝛽2 sebesar -0.463 dan 𝛽3 sebesar -

10.215, demikian formulasi persamaan yang telah didapatkan kemudian disusun 

dalam bentuk sebagai berikut: 
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Y = 32.391+ 0.114𝑿𝟏 - 0.463𝑿𝟐 - 10.215𝑿𝟑 + e 

a. Nilai konstanta sebesar 32.391. menunjukkan bahwa apabila variabel indeks 

pembangunan gender (𝑋1), indeks pemberdayaan gender (𝑋2) dan rasio gini 

(𝑋3) memiliki nilai yang konstan atau tidak berubah maka akan terjadi 

peningkatan sebesar 32.391 %  pada pertumbuhan ekonomi (Y). 

b. Koefisien regresi variabel indeks pembangunan gender diperoleh nilai 

sebesar 0.114, sehingga disimpulkan bahwa setiap perubahan 1 % indeks 

pembangunan gender dengan mengasumsikan variabel lain tetap maka akan 

terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.114 %. 

c. Koefisien regresi pada variabel indeks pemberdayaan gender diperoleh nilai 

sebesar -0.463, sehingga disimpulkan bahwa setiap perubahan 1 % indeks 

pemberdayaan gender dengan mengasumsikan variabel lain tetap maka 

akan terjadi peningkaan pertumbuhan ekonomi sebesar -0.463 %. 

d. Koefisien regresi pada variabel rasio gini diperoleh nilai sebesar 10.215, 

sehingga disimpulkan bahwa setiap perubahan 1 % rasio gini dengan 

mengasumsikan variabel lain tetap maka akan terjadi peningkatan 

pertumbuhan ekonomi sebesar -10.215 %. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian dengan regresi berganda dapat dilakukan ketika sudah memenuhi 

syarat-syarat dari  pemenuhan terhadap uji asumsi klasik. Adapun syarat yang harus 

dipenuhi yaitu data harus terdistribusi secara normal, kemudian tidak mengandung 

multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan juga autokorelasi. 
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a. Uji Normalitas 

Pada penelitian ini, pengujian normalitas menggunakan uji Jarque-Bera 

(JB). Adapun ketentuan dalam pengujian ini yaitu jika nilai probabilitas lebih besar 

dari 0,05 maka dinyatakan bahwa data terdistribusi normal. Jika nilai 

probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan bahwa data tidak terdistribusi 

dengan normal. 

Tabel 4. 3 

Hasil Uji Normalitas Variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y) 

Variabel Jarque-Bera Probability 

Pertumbuhan 

Ekonomi (Y) 
5.0535 0.0799 

       Sumber: Output Eviews. 10 Data Diolah Tahun 2023 

Melalui Tabel 4.3 dapat dilihat hasil pengujian normalitas pada variabel 

pertumbuhan penduduk secara berturut-turut menghasilkan probability sebesar 

5.0535. Nilai probabilty tersebut lebih dari 0,05 artinya data yang digunakan dalam 

penelitian ini terdistribusi dengan normal serta layak untuk digunakan. 

b. Uji Multikolinieritas 

Pengujian multikolinieritas dilakukan untukmemeriksa apakah ada korelasi 

yang terjadi antara variabel. Jika terjadi multikolinieritas antar variabel, maka akan 

menyebabkan kesulitan dalam melihat pengaruh antara variabel independen dengan 

variabel dependen. Adapun ketentuan dari pengujian ini yaitu, bila VIF lebih besar 

dari 10 (>10) maka terdapat masalah multikolinieritas, jika lebih kecil dari 10 (<10) 

dinyatakan terdapat multikolinieritas. 
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Tabel 4. 4 

Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y) 

Pertumbuhan 

Ekonomi (Y) 

Variable 
Coefficient 

Variance 

Uncetered 

VIF 
Centered VIF 

C 280.1583 1271.972 - 

X1 0.0050 175.8589 3.7202 

X2 0.0191 397.0399 2.1757 

X3 1389.976 1016.978 2.5398 

Sumber: Output Eviews Data Diolah Tahun 2023 

 

Melalui tabel 4.4 dapat dilihat hasil uji masing-masing variabel independen 

terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y). Pada variabel X1, X2 dan X3 

menunjukkan nilai centered VIF <10 yang artinya tidak terdapat multikoliietas.  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Pada pengujian heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi memilikin kemiripan atau tidak dengan penelitian lain. 

Pada pengujian ini digunakan uji Glejser yang dilihat dari Pro. Chi-square, dimana 

apabila Pro. Chi-square lebih besar dari 0.05 maka bebas dari heteroskedastisitas, 

sebaliknya jika lebih kecil dari 0.05 maka penelitian tersebut terkena 

heteroskedastisitas. 

Tabel 4. 5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test Glejser 

F-statistik 2.080 Prob. F (3,11) 0.16111 

Obs*R-squared 5.429 Prob. Chi-Square (3) 0.1429 

Scaled explained SS 6.041 Pro. Chi-Square (3) 0.1096 

Sumber: Output Eviews Data Diolah Tahun 2023 
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Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat pada Pro.Chi-square variabel 

pertumbuhan ekonomi > 0.05, dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga layak digunakan. 

d. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah persamaan atau 

variabel yang digunakan memiliki hubungan yang kuat atau tidak. Pada pengujian 

autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

permasalahan maka persamaan tidak layak digunakan sebagai prediksi. Karena 

pengujian yang baik tidak terjadi autokorelasi. Pengujian ini menggunakan 

Lagrange Multiplier (LM Test) dengan ketentuan apabila probability chi square 

lebih besar dari 0.05 maka tidak terjadi autokorelasi, sebaliknya jika probability 

chi-square lebih kecil dari 0.05 maka terjadi autokorelasi. 

Tabel 4. 6 

 Hasil Uji Autokorelasi Variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y) 

Breush-Godfrey Serial LM Test: 

Pertumbuhan 

Ekonomi (Y) 

1.0548 Pro. F (2,9) 0.3898 

2.8333 Pro. Chi-square (2) 0.2425 

Sumber: Output Eviews Data Diolah Tahun 2023 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa Pro.chi-square pada variabel 

pertumbuhan ekonomi sebesar 0.2425 lebih besar dari 0.05 artinya model regresi 

yang digunakan tidak terjadi autokorelasi.  
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3. Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

Koefisien determinasi dilakukan untuk malihat sejauh mana metode yang 

digunakan mampu menjelaskan setiap variabel dalam penelitian. Adapun hasil 

koefisien determinasi dapat dilihat paada tabel berikut. 

Tabel 4. 7 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) Model Y 

Adjusted R-squared 0.466 

Sumber: Output Eviews Data Diolah Tahun 2023 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi pada 

model Y. hasil uji koefisien determinasi model Y menunjukkan 𝑅2 yaitu 0,46 

sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independen yaitu indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, dan 

ketimpangan pendapatan adalah 46 persen, sedangkan sisanya 54 persen dijelaskan 

diluar variabel penelitian. 

4. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis (asumsi) merupakan dugaan sementara dari peneliti 

terkait fenomena yang diteliti. Adapun uji yang digunakan yaitu uji simultan (uji-f) 

dan uji parsial (uji-t). 

a. Uji Simultan Uji-F)  

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki 

pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

yaitu pertumbuhan ekonomi. 
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Tabel 4. 8 

 Hasil Uji Simultan Model Y 

R-squared  0.580     Mean dependent var 6.866 

Adjusted R-squared 0.466     S.D. dependent var 2.486 

S.E. of regression  1.818     Akaike info criterion 4.256 

Sum squared resid 36.342     Schwarz criterion 4.445 

Log likelihood -27.921     Hannan-Quinn criter. 4.254 

F-statistik 5.0643     Durbin-Watson stat 2.774 

Prob (F-statistic) 0.0192   

Sumber: Output Eviews Data Diolah Tahun 2023 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Probability (F-statistik) pada hasil uji 

simultan yaitu 0,0192 < 0.05 artinya variabel bebas yaitu indeks pembangunan 

gender (X1), indeks pemberdayaan gender (X2) dan ketimpangan pendapatan (X3) 

secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi 

(Y). 

b. Uji Parsial (Uji-t) 

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

bebas yaitu indeks pembangunan gender (X1), indeks pemberdayaan gender (X2), 

dan rasio gini (Y) terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil uji parsial ditunjukkan 

pada tabel berikut. 

Tabel 4. 9 

Hasil Uji Parsial Model Y 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 

C 32.392 16.7379 1.9352 0.0791 

X1 0.114 0.0714 1.5886 0.1404 

X2 -0.463 0.1382 -3.346887 0.0065 

X3 -10.215 37.2823 -0.273977 0.7892 

Sumber: Output Eviews Data Diolah Tahun 2023 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa variabel indeks 

pembangunan gender (X1) memiliki nilai koefisien sebesar 0.114 dengan 
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probabilitas sebesar 0.1404 > 0.05 sehingga disimpulkan bahwa indeks 

pembangunan gender berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel 

pertumbuhan ekonomi (Y). nilai koefisien variabel indeks pemberdayaan gender 

(X2) yaitu -0.463 dengan probabilitas 0.0065 < 0.05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa indeks pemberdayaan gender berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

variabel pertumbuhan ekonomi (Y). Selanjutnya, nilai koefisien variabel 

ketimpanan pendapatan (X3) yaitu -10.215 dengan probabilitas 0.7892 > 0.05 

sehingga disimpulkan bahwa rasio gini berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Y).  

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Pembangunan gender menjadi fokus utama dalam pembangunan apalagi 

terkait ketimpangan gender antara laki-laki perempuan terutama dalam dunia kerja. 

Adanya ketimpangan gender membuat peran antara laki-laki dan perempuan di 

pisahkan, perempuan selalu menjadi korban dari budak patriarki dalam ruang 

ekonomi dan sosial. Analisis regresi menunjukkan nilai signifikansi pengaruh 

indeks pembangunan gender terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 0.1404 

> 0.05 dengan koefisien regresi 0.114, yang artinya indeks pembangunan gender 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Sulawesi Selatan tahun 2007 hingga tahun 2021. Hubungan indeks pembangunan 

gender terhadap pertumbuhan ekonomi dikatakan berpengaruh positif ketika IPG 

meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, hal ini dikarenakan 
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pertumbuhan tidak hanya didukung keberhasilan laki-laki melainkan ada partisipasi 

perempuan yang berperan penting dalam ranah publik.  

Hasil ini berbeda dengan hipotesis dimana dalam hipotesis menyatakan 

bahwa indeks pembangunan gender berpengaruh posistif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, berpengaruh positif berarti 

pengaruhnya searah dimana ketika indeks pembangunan gender meningkat 

otomatis pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat begitupun sebaliknya. Namun, 

dari hasil penelitian yang di dapatkan berpengaruh positif tapi tidak signifikan 

artinya di sulawesi selatan indeks pembangunan gender memiliki pengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan perempuan sudah mulai partisipasi 

dalam dunia kerja, namun masih belum akurat seperti halnya gaji atau upah yang 

diterima laki-laki dan perempuan masih ada perbedaan dikarenakan masalah 

gender, perempuan masih terkucilkan di dunia kerja ketimbang laki-laki. 

Sitorus, (2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa ketimpangan 

gender di proksi dengan rasio IPG/IPM menggambarkan gap dalam pencapaian 

kapabilitas dasar diantaranya kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita. 

Indeks Pembangunan Gender mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif, 

dimana semakin tinggi rasio Indeks Pembangunan Gender maka semakin tinggi 

pertumbuhan ekonomi.  

Sejalan dengan itu, Nazmi, Lisa, (2022) menjelaskan bahwa indeks 

pembangunan gender berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi namun 

tidak signifikan yang menandakan tingginya peningkatan indeks ketimpangan 

gender tidak berpengaruh nyata. Penyebab indeks pembangunan gender tidak 



75 
 

 
 

signifikan karena indeks pembangunan gender akan menaikkan indeks 

pembangunan manusia yang artinya apabila laki-laki dan perempuan memiliki 

tingkat kesetaraan yang sama dengan komponen indeks pembangunan manusia 

yaitu pendidikan, dan kesehatan maka akan menaikkan indeks pembangunan 

manusia. Sehingga apabila pemerintah memfasilitasi perempuan untuk ikut 

berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi akan mengurangi keetidaksetaraan 

gender dengan cara peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. 

(Puspita Sari, 2021) mengatakan dalam penelitiannya, IPG terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita. Hasil ini sejalan dengan 

beberapa penelitian sebelumnya (Sitorus, 2016). Semakin tinggi pembangunan 

gender di suatu wilayah, maka semakin tinggi pertumbunan ekonomi dan 

pendapatan per kapita di sana. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi tidak hanya 

didorong oleh keberhasilan peningkatan kapabilitas dasar (kesehatan, pendidikan, 

standar hidup layak) laki-laki, tetapi juga penduduk perempuan. Semakin rendah 

ketimpangan gender, maka semakin maju kinerja perekonomian di wilayah tesebut. 

Ini akan memberikan implikasi yang positif terhadap pendapatan per kapita. 

(ASNUN, 2021), Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi dari 

pengaruh indeks pembangunan gender terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 

0,000, dan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa indeks pembangunan gender 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dikarenakan nilai dari 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Penelitiannya menjelaskan bahwa 

Pembangunan dengan berbasis gender menjadi fokus pembangunan pemerintah 

saat ini, dimana kesetaraan gender menjadi instrumen penting dalam kemajuan 
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pembangunan. Setiap orang memiliki posisi yang sama dalam proses 

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

masyarakat budaya patriarki maasih sangat kental dan membatasi ruang gerak 

perempuan dalam ruang-ruang ekonomi dan sosial. 

(Nur Aini, 2021) dalam hasil penelitiannya mengatakan pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur memberikan pengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap IPG, namun pertumbuhan ekonomi masih berpengaruh 

negatif. Hal ini karena peningkatan pertumbuhan ekonomi atau peningkatan 

kesejahteraan masyarakat masih belum memberikan pengaruh terhadap 

pembangunan gender yang mendorong kesetaraan gender. 

(Yustie et al., 2022), berdasarkan hasil penelitiannya, variabel bebas 

(independent) indeks pembangunan gender (IPG) berpengaruh tidak signifikan 

dengan nilai probabilitas hitung sebesar 0.6562 pada tingkat alfa 5% atau 0,05 serta 

memiliki nilai koefisien sebesar -1.199203 sehingga memiliki hubungan yang tidak 

searah. Kondisi tidak signifikan ini menjelaskan bahwa bertambahnya 1 persen 

pada IPG maka tidak menyebabkan kenaikan dan tidak bertambahnya pengaruh ke 

pertumbuhan ekonomi. Hubungan koefisien negatif yang menyatakan hubungan 

tidak searah justru berseberangan dengan teori yang digunakan. Berdasarkan teori 

justru bertambahnya angka persentase pada IPG maka meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan membantu perekonomian daerah menjadi berkembang dan maju. 
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2. Pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Analisis regresi menunjukkan nilai signifikansi pengaruh antara indeks 

pemberdayaan gender terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0.0065 < 0.05 

dengan koefisien regresi -0.463, yang artinya indeks pemberdayaan gender 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi 

Selatan Tahun 2007 hingga 2021. Hubungan indeks pemberdayaan gender dengan 

pertumbuhan ekonomi dikatakan negatif apabila indeks pemberdayaan gender 

menurun maka pertumbuhan ekonomi meningkat begitupun sebaliknya, apabila 

indeks pemberdayaan gender menurun maka pertumbuhan ekonomi akan 

meningkat. Hal ini dikarenakan jumlah perempuan dan peran serta keikutsertaan 

perempuan dalam bidang politik maupun ekonomi disetarakan dengan laki-laki 

karena dapat meningkatkan pembangunan ekonomi. Namun ketika perempuan 

tidak ikut serta dalam ranah politik dan ekonomi akan merugikan pembangunan. 

Hasil ini berbeda dengan hipotesis dimana dalam hipotesis menyatakan 

indeks pemberdayaan gender berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, artinya ketika indeks pemberdayaan gender meningkat 

maka pertumbuhan ekonomi ikut meningkat begitupun sebaliknya. Indeks 

pemberdayaan gender di Sulawesi Selatan berpengaruh negatif karena kurangnya 

partisipasi perempuan di bidang politik dan lebih didominasi oleh laki-laki sehingga 

perempuan tidak memiliki kesempatan atau kontribusi penuh terhadap dunia politik 

maupun pengambilan keputusan dalam ssebuah parlemen.  Disamping itu, 

perempuan juga banyak mendapat perlakuan diskriminasi dari masyarakat, kuatnya 
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budaya patriarki yang masih dipegang teguh oleh masyarakat bahwa perempuan 

pada dasarnya tidak perlu begitu terlibat dalam dunia publik terlebih lagi dalam 

dunia ekonomi dan politik. 

Sejalan dengan penelitian (Purba & Wahyuningsi, 2023) dimana Indeks 

Pemberdayaan Gender (IDG) memiliki nilai koefesien negatif sebesar 3821.365, 

berarti Indeks Pemberdayaan Gender meningkat sebesar 1 satuan, akan 

menurunkan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 3821.365%, begitu juga 

sebaliknya. Nilai probabilitas sebesar 0,0005 (lebih kecil dari 5%), maka 𝐻𝐼𝐷𝐺 

ditolak. Hasil temuan ini memiliki kesimpulan bahwa Indeks Pemberdayaan 

Gender korelasi yang negatif dan signifikan terhadap PDRB per kapita. Hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang menerangkan bahwa Indeks 

Pemberdayaan Gender berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 

berbagai daerah (Infarizki et al., 2020; Novtaviana, 2020). Tetapi hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian Roseana (2022), Sari (2021), dan Sari & Arif (2022) 

yang melaporkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender belum memberikan korelasi 

yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini mengidentifikasi bahwa 

Indeks Pemberdayaan Gender di Nusa Tenggara Barat belum mampu memberikan 

dampak yang positif dalam PDRB per kapita. Kapabilitas pemberdayaan 

perempuan di daerah masih dibawah dari kapabilitas laki-laki, sehingga akan 

mempengaruhi peran aktif kaum perempuan dalam sektor ekonomi dan politik. 

Yustie et al., (2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Indeks 

Pemberdayaan Gender berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini 

menjelaskan bahwa meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender maka 
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menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi karena kesetaraan gender antara 

laki-laki dan perempuan di berbagai bidang dapat menyumbang pendapatan dan 

membantu pertumbuhan ekonomi serta mempercepat perkembangan perekonomian 

daerah. Namun beda halnya jika perempuan dan laki-laki tidak ikut serta dalam 

proses pembangunan maka pertumbuhan ekonomi menurun atau tidak berkembang 

seperti yang diharapkan. 

 (Puspita Sari, 2021) menyatakan pemberdayaan gender yang merupakan 

salah satu variabel gender inequal- ity ternyata tidak signifikan memengaruhi pen- 

dapatan per kapita. Keterwakilan perempuan di parlemen dan keterlibatan 

perempuan se- bagai tenaga profesional di Indonesia terbuki tidak memengaruhi 

pendapatan per kapita. 

 (Infarizki et al., 2018), menyatakan bahwa variabel Indeks pemberdayaan 

gender berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto di Wilayah 

Karesidenan Kedu tahun 2010-2018. Dengan adanya peran perempuan dalam 

perekonomian dan politik yang meningkat maka akan menyebabkan produk 

domestik regional bruto juga meningkat. Dari hasil uji hipotesis disimpulkan ada 

pengaruh yang signifikan antara indeks pemberdayaan 546 gender terhadap produk 

domestik regional bruto. 

3. Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Analisis regresi menunjukkan nilai signifikansi pengaruh antara rasio gini 

terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0.7892 > 0.05 dengan koefisien regresi -

10.215, yang artinya ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan tidak 
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signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan Tahun 2007 hingga 

2021. Berpengaruh negatif berarti ketika ketimpangan pendapatan meningkat maka 

pertumbuhan ekonomi akan menurun dikarenakan ketimpangan pendapatan dapat 

menurunkan daya beli masyarakat atas output (barang dan jasa). Daya beli 

masyarakat yang rendah, maka akan menghambat aktivitas ekonomi dalam 

menghasilkan output. Peningkatan output yang terhambat akan mengakibatkan 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga terlambat. Hasil ini sama dengan hipotesis 

yaitu berpengaruh negatif namun tidak signifikan sedangkan pada hipotesis 

berpengaruh dignifikan, artinya ketika ketimpangan pendapatan meningkat maka 

pertumbuhan ekonomi menurun. Ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan 

memang sudah seharusnya menurun seperti maknanya, bahwa rasio gini berkisar 

dari angka 0 atau 0% hingga 1 atau 100% dimana angka 0 mempresentasikan 

persamaan sempurna artinya semakin mendekati angka 0 maka ketimpangan 

pendapatan semakin merata, namun ketika mendekati angka 1 atau lebih dari maka 

distribusi pendapatan akan semakin timpang.  

Adib et al., (2019) menjelaskan bahwa Indeks gini berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi, hasil ini juga sejalan dengan Kuznets (1995)  

bahwa adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan perbedaan pendapatan 

dinyatakan dalam kurva berbentuk “U-terbalik” dimana proses pertumbuhan 

melalui perluasan sektor modern yang pada dasarnya menyebabkan peningkatan 

perbedaan pendapatan diantara rumah tangga, kemudian mencapai tingkat 

pendapatan rata-rata tertentu dan akhirnya mulai menurun.  
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Adapun menurut Todaro (2004) mengemukakan bahwa dalam jangka 

pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan 

distribusi pendapatan, yang dimana pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan 

meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan. Namun dalam jangka panjang 

hubungan keduanya menjadi korelasi negatif, artinya peningkatan pendapatan akan 

diikuti dengan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan. (YULIANI, 2015). 

Rahmadi & Parmadi, (2019) menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan 

yang diukur dari Gini Ratio di pulau-pulau yang ada di Indonesia mempunyai 

pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dari PDRB atas 

dasar harga konstan 2010. Artinya ketimpangan pendapatan mengakibatkan 

terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi pada pulau-pulau yang ada di 

Indonesia. Koefisien regresi ketimpangan pendapatan yang memberi pengaruh 

terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia berada di Pulau 

Sulawesi yaitu – 8,810940 dan terendah di Pulau Sumatera yaitu – 0,100221. 

 (Oktarina & Yuliana, 2023),  Pendapatan per kapita berpengaruh signifikan 

terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera barat. Artinya semakin tinggi 

pendapatan per kapita maka akan semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan. 

Tingkat ketimpangan pendapatan antar kabuapten/kota di Sumatera Barat tidak 

terlalu tinggi hal ini terlihat dari rata-rata tingkat ketimpangan pendapatan di 

Sumatera Barat yang dilihat dari gini rasio sebesar 0,313. Hipotesis kurva Kuznet 

di Sumatera Barat terbukti diterima keberadaanya. Artinya pada awal proses 

permulaan pembangunan, ketimpangan wilayah akan cenderung meningkat. Akan 

tetapi apabila pembangunan berlanjut terus dan mobilitas modal serta tenaga kerja 
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telah lancar, barulah ketimpangan wilayah mulai berkurang. Dengan demikian, 

nantinya setelah negara yang bersangkutan telah maju maka ketimpangan regional 

akan berkurang seperti huruf “U” terbalik. 

 (Wijayanto, 2016), Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilaiβyang 

didapat sebesar 1,154.Artinya peningkatanPDRB sebesar 1 persen akan 

meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar1,154 persen (Tabel1).  

Peningkatan  ketimpangan  pendapatan  ini  karena  pertumbuhan  ekonomi  yang  

dicapai  tidakdinikmati secara merata oleh seluruh kelompok penduduk. 

pengeluaran per kapita. Pada tahun 2000, distribusi pengeluaran per kapita relatif 

merata, ditandaidengan  bentuk  kurva  yang  ramping  dengan  indeks  Gini  sebesar  

0,098.  Pengeluaran  per  kapitarelatif rendah, dengan nilai rata-rata Rp172.108per 

bulan. Pertumbuhan ekonomi yang dicapaipada tahun 2000-2010memperlebar dan 

menggeser kurva ke kanan. Pelebaran kurva pengeluaran  ini   berarti   distribusi   

pendapatan   menjadi   tidak   merata   dan   pergeseran   ke   kanan   

berartipeningkatan  pada  pendapatan  per  kapita.Pada  periode  2000-2010,  

pelebaran  dan  pergeserankurva distribusi pengeluaran terus terjadi seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi yang dicapai diProvinsi  Sulawesi  Utara.  Akhirnya,  pada  

tahun  2010kurva  distribusi  pengeluaran  per  kapitamenjadi  semakin  lebar  dan  

bergeser  ke  kanan.  Data  Susenas  menunjukkan  bahwa  indeks  Ginipada tahun 

2010sebesar 0,318, yang berarti peningkatan sebesar 0,22poin. Sedangkan rata-

ratapendapatan perkapita sebesar Rp506.633per bulan, meningkat hampir 3 kali 

lipat dibandingkantahun 2000.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik suatu 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Indeks pembangunan gender berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Hubungan indeks pembangunan 

gender terhadap pertumbuhan ekonomi dikatakan berpengaruh positif ketika 

Indeks Pembangunan Gender meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga 

akan meningkat, hal ini dikarenakan pertumbuhan tidak hanya didukung 

keberhasilan laki-laki melainkan ada partisipasi perempuan yang berperan 

penting dalam ranah publik. 

2. Indeks pemberdayaan gender berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Hubungan indeks pemberdayaan 

gender dengan pertumbuhan ekonomi dikatakan negatif apabila indeks 

pemberdayaan gender menurun maka pertumbuhan ekonomi meningkat 

begitupun sebaliknya, apabila indeks pemberdayaan gender meningkat maka 

pertumbuhan ekonomi akan menurun. Indeks pemberdayaan gender di 

Sulawesi Selatan berpengaruh negatif karena kurangnya partisipasi perempuan 

di bidang politik dan lebih didominasi oleh laki-laki sehingga perempuan tidak 

memiliki kesempatan atau kontribusi penuh terhadap dunia politik maupun 

pengambilan keputusan dalam sebuah parlemen.  Disamping itu, perempuan 

juga banyak mendapat perlakuan diskriminasi dari masyarakat, masih kuatnya 

budaya patriarki yang masih dipegang teguh oleh masyarakat bahwa 
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perempuan pada dasarnya tidak perlu terlibat dalam dunia publik terlebih lagi 

dalam dunia ekonomi dan politik. 

3. Ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Berpengaruh negatif berarti ketika 

ketimpangan pendapatan meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan 

menurun dikarenakan ketimpangan pendapatan dapat menurunkan daya beli 

masyarakat atas output (barang dan jasa). Daya beli masyarakat yang rendah, 

maka akan menghambat aktivitas ekonomi dalam menghasilkan output. 

Peningkatan output yang terhambat akan mengakibatkan pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah juga terlambat. 

4. Variabel bebas yaitu indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan 

gender, dan ketimpangan pendapatan secara bersama-sama mempengaruhi 

variabel terikat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian, ada beberapa rekomendasi yang akan 

disampaikan peneliti yaitu: 

1. Untuk pemerintah, perlunya peningkatan kesetaraan gender antara laki-laki dan 

perempuan di berbagai bidang serta pemerataan pendapatan agar tidak terjadi 

ketimpangan gender serta ketimpangan pendapatan yang dapat menunjang 

pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Pemerintah perlu memperhatikan 

komponen indeks pembangunan gender dengan cara menambah lapangan kerja 

serta lebih memprioritaskan lagi kaum perempuan agar tidak adanya perbedaan 

dalam dunia kerja, upah yang diterima perempuan dan laki-laki seharusnya 
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disesuaikan dengan kemampuan kerja setiap pegawai tanpa harus memandang 

gender. Selanjutnya, pemerintah juga perlu memberikan kesempatan kerja 

kepada kaum perempuan dalam bergabung di dunia politik, baik itu terlibat 

dalam parlemen, dan memberikan kesempatan perempuan daam mengambil 

keputusan dalam suatu organisasi politik serta peran perempuan dalam dunia 

kerja membuat pendapatan ekonomi bertambah karena adanya partisipasi 

perempuan di dalamnya. Dalam ketimpangan pendapatan, pemerintah perlu 

menekan ketimpangan pendapatan agar pembangunan dapat lebih maju di 

masa yang akan datang baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Saran ini 

bukan hanya untuk pemerintah namun partisipasi masyarakat juga sangat 

dibutuhkan demi terlaksanya dan tercapainya pembangunan yang merata dan 

sejahtera. 

2. Untuk peneliti selanjutnya, perlunya ada peneliti yang membahas variabel 

berbeda dari penelitian ini yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.



 

86 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Adib, A., Idris, I., & Triani, M. (2019). Analisis Pengaruh Demokrasi , Indeks Gini 

dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 

Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan, 8(1), 67.  

Agénor, P. R., & Canuto, O. (2015). Gender equality and economic growth in 

Brazil: A long-run analysis. Journal of Macroeconomics, 43(January), 155–

172.  

Ardella, R., Istiyani, N., & Jumiati, A. (2019). Determinan Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja Wanitadi Pulau Jawa Tahun 2006-2017. Jurnal Ekonomi 

Ekuilibrium, 3(2), 15–22. 

Asnidar. (2018). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. Jurnal Samudra 

Ekonomika, 2(1), 1–12. 

ASNUN, A. P. (2021). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt), Indeks 

Pembangunan Gender Dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Indonesia Dengan Rasio Gini Sebagai Variabel Intervening. 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 6. 

Berlianantiya, M. (2017). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan 

ekonomi antar wilayah kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Timur. 

EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya, 5(2), 163.  

Brier, J., & lia dwi jayanti. (2020). Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Sulawesi 

Selatan 2018. Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 21(1), 1–9.  

BRS. (2020). Berita Resmi Statistik. Bps.Go.Id, 19(27), 1–8. 

https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2019/11/01/375/tingkat-penghunian-

kamar--tpk--hotel--berbintang-dki-jakarta-pada-bulan-september-2019-

mencapai-58-97-persen.html 

Damanik, A. M., Zulgani, Z., & Rosmeli, R. (2018). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Jambi. E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah, 

7(1), 15–25. 

Darsyah, M. Y., & Sara, D. S. (2016). Seemingly Unrelated Regression Pada Indeks 

Pembangunan Gender Di Jawa Tengah. Jurnal Statistika, 4(2). 

Desi Mariaty Padang, Ali Anis, A. (2019). Analisis Pengaruh Kesetaraan Gender 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat. Desi. Jurnal Kajian 

Ekonomi Dan Pembangunan, 1(3), 969–976. 

Dr. Telisa Aulia Falianty, SE., M. . (2018). TEORI EKONOMI MAKRO dan 

penerapannya di indonesia (Edisi 1). 

Elvani, V. (2022). 8224-15846-1-Sm. Analisis Ketimpangan Gender Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Tahun 2011-2019. 

Endarwati, U., Saenong, Z., & Rahim, M. (2017). Analisis Ketimpangan 

Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi Di Pulau Jawa. Jurnal Progres 

Ekonomi Pembangunan (JPEP), 2(1), 72–85.  

Hadiyanti, R. (2021). Gender Korelasi Antara Ketimpangan Gender Bidang 



87 
 

 
 

Pendidikan dan Ketenagakerjaan Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di 

Kabupaten Belitung Timur. Equity: Jurnal Ekonomi, 9(2), 1–8.  

Hatta, S. H. (2017). Pengaruh Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi 

Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita di Kota Makassar. 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 7(2), 107–115.  

Indrasetianingsih, A., Fitriani, F., & Kusuma, P. J. (2021). Klasifikasi Indeks 

Pembangunan Gender Di Indonesia Tahun 2020 Menggunakan Supervised 

Machine Learning Algorithms. Inferensi, 4(2), 129.  

Infarizki, A. Y., Jalunggono, G., Laut, L. T., Ekonomi, F., & Tidar, U. (2018). 

Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto Di Jawa Tengah Tahun 2010-2018 ( Studi Penelitian di 

Wilayah Karesidenan Kedu ) ANALYSIS OF THE EFFECT OF GENDER 

Inequality On GROSS DOMESTIC PRODUCTS IN CENTRAL JAVA 2010-

2018. 2018. 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 

Indonesia. (2020). Gender 2020. xviii + 178. 

Kertati, I. (2021). Analisis Indeks Pembangunan Gender (Ipg) Dan Indeks 

Pemberdayaan Gender (Idg) Kota Surakarta. Public Service and Governance 

Journal, 2(01), 1.  

Larionova, M. (2020). No 1. P. 7-30 International. Russian and English). 

INTERNATIONAL ORGANISATIONS RESEARCH JOURNAL, 15(1), 155–

176. 

Lestari, S., Marwah, S., & Pratiwi, O. C. (2019). Capaian Indeks Pemberdayaan 

Gender Kabupaten Banyumas Pasca MDGs Dalam Perspektif Regional dan 

Nasional. Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers, 6(November), 1–

9. 

Mahroji, D., & Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia 

Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten. Jurnal Ekonomi-Qu, 

9(1), 64–70.  

Mulasari, F. D. (2015). Peran Gender Perempuan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012. Economics Development Analysis 

Journal, 2(4), 446–455. 

Nazmi, Lisa,  dan A. J. (2022). Pengaruh Ketimpangan Pendidikan Antar Gender 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Ekonomi & Bisnis, 21(1), 740–

750. 

Ningsih, S., & Dukalang, H. H. (2019). Penerapan Metode Suksesif Interval pada 

Analsis Regresi Linier Berganda. Jambura Journal of Mathematics, 1(1), 43–

53.  

Novtaviana, W. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Gender dan Indeks 

Pemberdayaan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Indonesia 

Tahun 2014-2018. Skripsi, 1–97. 

Nur Aini, A. (2021). Analisis Indeks Pembangunan Gender Kota/Kabupaten di 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 

16(1), 77–91.  



88 
 

 
 

Oktarina, N., & Yuliana, Y. (2023). Hubungan Ketimpangan Pendapatan dan 

Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat : Pembuktian Hipotesis Kuznet. 

1(1), 25–31. 

Pertiwi, U. E., Heriberta, H., & Hardiani, H. (2021). Pengaruh Ketimpangan Gender 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. Jurnal Ekonomi Aktual, 

1(2), 69–76.  

Purba, S. F., & Wahyuningsi, M. (2023). The 5th Sustainable Development Goal: 

Women’s Participation in West Nusa Tenggara’s Economic Growth. 

Prosiding Seminar Nasional LPPM UMMAT II, 2(April), 71–82. 

Puspita Sari, C. (2021). Gender Inequality: Dampaknya terhadap Pendapatan Per 

Kapita (Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia 2011-2019). Jurnal Ekonomi 

Dan Statistik Indonesia, 1(1), 47–52.  

Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh ketimpangan pendapatan dan 

kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi antar pulau di Indonesia. Jurnal 

Paradigma Ekonomika, 14(2), 55–66.  

Regina, T. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempenggaruhi Pertumbuhan 

Ekonomi Di Indonesia. Kompleksitas: Jurnal Ilmiah …, 11(1), 36–45. 

S Nugraheni, W. (2012). Peran dan Potensi Wanita Dalam Pemenuhan Kebutuhan 

Ekonomi Keluarga Nelayan. Journal of Educational Social Studies, 1(2), 104–

111. 

Salsabila, D., & Yunus Hendrawan, M. (2021). Analisis Kondisi Pemberdayaan 

Gender di Indonesia Tahun 2020 dengan Agglomerative Hierarchical 

Clustering dan Biplot (Analysis of Indonesia’s Gender Empowerment 

Conditions in 2020 with Agglomerative Hierarchical Clustering and Biplot). 

Seminar Nasional Official Statistics, 204–213. 

Sampedro, R. (2021). The Sustainable Development Goals (SDG). Carreteras, 

4(232), 8–16.  

Sianturi, Vania Grace, M. Syafii,  dan A. A. T. (2021). Analisis Determinasi 

Kemiskinan di Indonesia Studi Kasus (2016-2019). Jurnal Samudra 

Ekonomika, 5(2), 125–133.  

Sitorus, A. V. Y. (2016). Dampak Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Di Indonesia. Sosio Informa, 89–101.  

Statistik, B. P. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan 2021. Badan Pusat 

Statistik, 42. 

Statistik, K. K. P. P. dan P. A. dengan B. P. (2012). Pembangunan Manusia 

Berbasis Gender 2012. 

Sukirno, S. (2006). EKONOMI PEMANGUNAN proses, masalah, dan dasar 

kebijakan (edisi kedu). 

Sumarni. (2019). Ketimpangan Gender Dalam Partisipasi Kerja. 

Vininda, S., & Yuliana, L. (2021). Penerapan Regresi Data Panel Pengaruh 

Kesetaraan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Riau Periode 

2011-2015. Seminar Nasional Official Statistics, 2020(1), 549–559.  

Wahyuningsih, W. (2018). Millenium Develompent Goals (Mdgs) Dan Sustainable 

Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial. Bisma, 11(3), 390.  



89 
 

 
 

Wijayanto, A. T. (2016). Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, 

Ketimpangan Pendapatan Dan Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi 

Utara Tahun 2000 Â 2010. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(2), 418–428. 

Wisnujati, N. S. (2020). Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender Dan Indeks 

Pembangunan Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Ilmiah Sosio Agribis, 20(2), 67–

81.  

YULIANI, T. (2015). Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar 

Kabupaten Di Kalimantan Timur. Jejak, 8(1).  

Yustie, R., Ariska, A. R., & Purwitasari, F. (2022). Gender Terhadap Perekonomian 

Daerah Provinsi Kalimantan. Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan 

Akuntabilitas, 10(2). 



 

90 
 

LAMPIRAN 

Lampiran 1: Hasil Olah Data  

Uji (t) dan Uji (f) Variabel Pertumbuhan Ekonomi 

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 06/18/23   Time: 07:41   

Sample: 2007 2021   

Included observations: 15   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 32.39147 16.73793 1.935213 0.0791 

X1 0.113448 0.071410 1.588693 0.1404 

X2 -0.462695 0.138246 -3.346887 0.0065 

X3 -10.21450 37.28238 -0.273977 0.7892 

     
     R-squared 0.580042     Mean dependent var 6.866000 

Adjusted R-squared 0.465507     S.D. dependent var 2.486210 

S.E. of regression 1.817643     Akaike info criterion 4.256137 

Sum squared resid 36.34210     Schwarz criterion 4.444950 

Log likelihood -27.92103     Hannan-Quinn criter. 4.254126 

F-statistic 5.064355     Durbin-Watson stat 2.773787 

Prob(F-statistic) 0.019164    

     
     

 

Uji Normalitas  

0

1

2

3

4

5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Series: Residuals

Sample 2007 2021

Observations 15

Mean       9.33e-15

Median   0.041871

Maximum  3.100516

Minimum -4.349956

Std. Dev.   1.611169

Skewness  -0.889045

Kurtosis   5.219005

Jarque-Bera  5.053493

Probability  0.079919 
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Uji Multikolinieritas Variabel Perumbuhan Ekonomi 

Variance Inflation Factors  

Date: 06/18/23   Time: 07:42  

Sample: 2007 2021  

Included observations: 15  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

    
    C  280.1583  1271.972  NA 

X1  0.005099  175.8589  3.720197 

X2  0.019112  397.0399  2.175706 

X3  1389.976  1016.978  2.539840 

    
 

Uji Heteroskedastisitas Variabel Perumbuhan Ekonomi 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 2.080114     Prob. F(3,11) 0.1611 

Obs*R-squared 5.429424     Prob. Chi-Square(3) 0.1429 

Scaled explained SS 6.041484     Prob. Chi-Square(3) 0.1096 

 

Uji Autokorelasi Variabel Perumbuhan Ekonomi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.047935     Prob. F(2,9) 0.3898 

Obs*R-squared 2.833312     Prob. Chi-Square(2) 0.2425 
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