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ABSTRAK 

 

Nama  :   Khairul Yusuf 

Nim :   90300118021 

Judul :  Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks 

Pembangunan Manusia, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran 

Dan Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Disparitas Antar 

Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2014-2020 

  

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis besar pengaruh 

pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, aglomerasi, tingkat 

pengangguran dan belanja pemerintah daerah terhadap disparitas antarwilayah  

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2020. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif serta menggunakan data 

sekunder berupa data panel yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi 

Sulawesi Selatan. Disparitas antarwilayah yang diukur dengan menggunakan 

Indeks Williamson. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi 

Data Panel dengan pendekatan Random Effect Model (REM) sebagai model 

terbaik.  

 Berdasarkan hasil penelitian analisis regresi data panel dengan pendekatan 

REM menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah 

daerah berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap disparitas antarwilayah, 

variabel indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran tidak 

berpengaruh terhadap disparitas antarwilayah, serta variabel aglomerasi 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap disparitas antarwilayah. Secara 

bersama-sama, variabel pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, 

aglomerasi, tingkat pengangguran dan belanja pemerintah daerah berpengaruh 

terhadap disparitas antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 

2014-2020. 

 

Kata Kunci : Disparitas; Pertumbuhan Ekonomi; Indeks Pembangunan Manusia;  

        Aglomerasi; Tingkat Pengangguran; 
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ABSTRACT 

 

Name  :   Khairul Yusuf 

Nim :   90300118021 

Title :  Analysis of the Effect of Growth, Human Development Index, 

Agglomeration, Unemployment Rates and Local Government 

Expenditures on Disparities Between Regencies/Cities in South 

Sulawesi Province 2014-2020 

  

 This study was conducted with the aim of analyzing the effect of economic 

growth, human development index, agglomeration, unemployment rate and local 

government spending on disparities between districts/cities in South Sulawesi 

Province in 2014-2020. 

 This type of research is quantitative research and uses secondary data in 

the form of panel data obtained from the Central Statistics Agency of South 

Sulawesi Province. Regional disparities as measured by the Williamson Index. The 

data analysis method used is Panel Data Regression Analysis with the Random 

Effect Model (REM) approach as the best model. 

 Based on the results of panel data regression analysis using the REM 

approach, it shows that the variables of economic growth and local government 

spending have a negative and significant effect on inter-regional disparities, the 

human development index variable and the unemployment rate have no effect on 

inter-regional disparities, and agglomeration variables have a positive and 

significant effect on regional disparities. Taken together, the variables of economic 

growth, human development index, agglomeration, unemployment rate and local 

government spending affect the disparity between districts/cities in South Sulawesi 

Province in 2014-2020. 

 

Keywords: Disparity; Economic growth; Human Development Index; 

    Agglomeration; Unemployment Rate; 
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BAB 1 

IPENDAHULUANI 

A. LatarIBelakang’ 

Pembangunan pada hakikatnya bersifat multidimensi yang 

mengimplikasikan beragam perubahan vital dalam hubungan antar individu, nilai 

sosial serta komponen yang mengaturlperilaku masyarakat, selain untuk memacu 

laju perekonomian, pengurangan disparitas, dan pengentasanlkemiskinan (Todaro, 

2007 dalam Nurhuda, 2013). Semakin baik peningkatan ekonomi maka semakin 

baik kemakmuran masyarakat sehingga menjadi tolak ukur kesuksesan suatu 

negara.          

 Dalam memupuk tingkat hidup suatu masyarakat, diperlukan adanya  

peningkatan ekonomi dan pemerataan capaian pembangunan. Namun 

kenyataannya, laju ekonomi yang pesat, jika tidak sepadan dengan pemerataan akan 

memperlebar adanya kesenjangan pada setiap daerah.   

 Disparitas antarwilayah merupakan kondisi yang lumrah dalam kegiatan 

ekonomi daerah bahkanunegara. Disparitas ini dipicuUoleh antaraUlain 

adanyauperbedaan potensildaerah yangubesar, perbedaanlkeadaan demografis dan 

ketenagakerjaan, keadaan sosial budaya antarwilayah serta kurang lancarnya 

mobilitas antar daerah. Dari perbedaan tersebut mengakibatkan kemampuan setiap  

daerah   untuk mengembangkan daerahnya masing-masing juga berbeda.
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Maka dari itu, tiap- tiap wilayah kebanyakan sering dijumpai wilayah yang relatif 

maju dan wilayah tertinggal (Sjafrizal, 2017: 192).    

 Adanya pembangunan yang tidak merata ini disebabkan oleh salah satunya 

kekuasaan pemerintahan yaitu pemusatan kewenangan politik serta administrasi 

ada di pemerintah pusat, oleh karenanya, dalam menurunkan kesenjangan, maka 

kekuasaan yang dulu ada di pemerintah pusat kini terdesentralisasi, yang mengarah 

pada kewenangan daerah otonom untuk mengelola daerah kekuasaannya dengan 

berdasarkan asas otonomi (Ayu Arsita, 2018).    

 Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 yang tertera pada Pasal 1 Ayat 5, 

bahwa Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang, dan kebijakan daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga 

pelaksanaan otonomi daerah dapat membawa pengaruh baik sehingga dapat 

mendorong laju perekonomian daerah dengan distribusi pendapatan yang merata.  

Namun, pada realisasinya tergantung pada kondisi tingkat pendapatan dari 

tiap daerah. Hal ini disebabkan kesulitan daerah saat mengelola dana daerahnya 

secara tepat dan juga ada sistem administratif yang buruk, serta rendahnya kekuatan 

redistribusi sumber daya antarwilayah di dalam satuUprovinsi, sehinggaUakan 

membatasi pembangunanuekonomi daerah serta dapatumeningkatkan disparitas 

wilayah (Kurniawan & Sugiyanto, 2013). 

ProvinsiuSulawesiuSelatan adalah satu di antara provinsi di Indonesia yang 

mempunyai 24 kabupaten/kotaayaitu 21lkabupaten dan 3lkota yang tentu di tiap 



 
 

3 
 

  

wilayah tersimpan kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda, sehingga 

menciptakan terjadinya disparitas. 

Untuk mengukur besarnya disparitas wilayah dapat diukur dengan 

menggunakan Indeks Williamson. Ukuran disparitas ini pertama kali diperkenalkan 

pada tahun 1966 oleh Jeffrey G. Williamson sebagai pengguna awal dan digunakan 

untuk mengukur suatu variasi, dan hingga saat ini indeks tersebut digunakan dalam 

mengukur disparitas pembangunan antarwilayah. (Sjafrizal, 2008). 

Informasi- informasi yang dibutuhkan untuk mengukur Indeks Williamson 

adalah dengan pendapatan per kapita untuk setiap kabupaten/kota dan jumlah 

populasi tiap kabupaten/kota. Sebagai indikator bahwa apabila nilai Indeks 

Williamson > 0,5 berarti dapat dikatakan pemerataan sangat timpang (disparitas 

tinggi). Namun apabila nilai Indeks Williamson < 0,5 menunjukkan disparitas 

sedang atau pemerataan pembangunan relatif tinggi atau merata (BPS, 2021). 

EGrafik 1.11 

Perkembangan IndekslWilliamson diIProvinsiISulawesi Selatan 

 Tahun 2015-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
SumberI:IBPS Sulawesi’Selatan, 2021’(diolah)’ 

  

0.68 0.68

0.61
0.62

0.71
0.70

0.56

0.58

0.60

0.62

0.64

0.66

0.68

0.70

0.72

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Indeks Williamson



 
 

4 
 

  

Berdasarkanugrafiku1.1, perkembangan Indeks Williamson selama periode 

2015-2020 menunjukkan tren yang fluktuatif. Hal ini terlihat bahwa pada periode 

2017 mengalami penurunan sebanyak 0,61, lalu meningkat di periode 2019 

sebanyak 0,71 dengan rata-rata Indeks Williamson pada periode 2015-2020 sebesar 

0,7. Hal tersebut mengindikasikan bahwa disparitas pembangunan yang terjadi di 

Provinsi Sulawesi Selatan tergolong masih sangat tinggi dan masih belum 

meratanya pembangunan antarwilayah. 

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, disparitas regional merupakanusalah 

satu isu utama yang kini masih perlu dibenahi. Terlihat pada Indeks Williamson 

Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukkan nilai indeks yang masih sangat tinggi 

yang hampir mendekati angka satu atau berada diatas 0,5, sehingga belum 

menunjukkan adanya pemerataan pembangunan antar daerah. 

Menurut Lili (2008), mengemukakan bahwa peningkatan kesejahteraan 

masyarakat membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat danupemerataan 

distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan menggunakan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar 

harga konstan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan menyebabkan disparitas 

distribusi pendapatan. Hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah 

pertumbuhan tersebut mengalami peningkatan yang lebihIbesar atau lebihIkecil 

dari perubahan struktur ekonomi atauIpertumbuhan penduduk. 

Menurut Angelia (2010), juga berpendapat bahwa perekonomian suatu 

daerah dikatakan mengalami pertumbuhan yang meningkat apabila tingkat kegiatan 
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ekonominya lebih tinggi dari yang dicapai pada periode sebelumnya. Dengan 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi, hal ini tidak selalu diikuti dengan 

pemerataan.         

 Perkembangan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010 antar 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik 1.2 sebagai 

berikut: 

Grafikl1.2 

UPDRB AtaslDasarlHargalKonstan MenurutlKabupaten/KotaU 

Udi ProvinsiISulawesiISelatanITahunl2015-2020 (JutalRupiah)” 

 

 

 

 

 

 

 

Pendapatan atas harga konstan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi 

dan memberikan evaluasi tentang kinerja pembangunan secara nyata pada suatu 

wilayah (BPS, 2021). Terlihat pada  grafik 1.2, bahwa nilai PDRB berdasarkan 

wilayah Sulawesi Selatan selama periode 2015-2020 menunjukkan masih terdapat 

jarak yang cukup signifikan antara besaran PDRB antar kabupaten/kota. Terlihat 

pada grafik bahwa nilai PDRB tertinggi terdapat di daerah Makassar, Bone, dan 

Pangkep.  Kemudian nilai PDRB terendah terdapat di Kepulauan Selayar, Barru, 

SumberI:IBPS Sulawesi’Selatan, 2021’(diolah)’ 
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dan Enrekang. Adanya perbedaan PDRB tertinggi dan terendah yang sangat 

mencolok mengindikasikan adanya disparitas antarwilayah.  

Tabel 1.1 

eLaju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kotak 

ditProvinsi Sulawesi SelataniTahuni2015 – 2020 (%)” 

 

“Kabupaten/Kota” 
Laju Pertumbuhan Ekonomi  Rata-

Rata 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kepulauan.Selayar 8.83 7.35 7.61 8.75 7.68 -1.78 6.41 

Bulukumba 5.62 6.77 6.89 5.05 5.49 0.43 5.04 

Bantaeng 6.64 7.39 7.31 8.13 10.75 0.52 6.79 

Jeneponto 6.54 8.32 8.25 6.29 5.47 0.16 5.84 

Takalar 8.42 9.61 7.37 6.66 6.87 -0.61 6.39 

Gowa 6.79 7.57 7.21 7.14 7.46 1.76 6.32 

Sinjai 7.55 7.09 7.23 7.44 6.12 1.55 6.16 

Maros 8.44 9.5 6.81 6.19 1.24 -10.87 3.55 

Pangkep 7.63 8.31 6.6 4.77 6.41 -1.69 5.34 

Barru 6.32 6.01 6.48 7.11 7.41 0.87 5.70 

Bone 8.3 9.01 8.41 8.91 7.01 -0.25 6.90 

Soppeng 5.11 8.11 8.29 8.11 7.69 2.19 6.58 

Wajo 7.06 4.96 5.21 1.08 4.06 -1.17 3.53 

Sidrap 8.03 8.77 7.09 5.02 4.65 -0.59 5.50 

Pinrang 8.24 7.44 7.84 6.91 6.53 0.44 6.23 

Enrekang 6.91 7.63 6.84 3.26 5.43 1.25 5.22 

Luwu 7.26 7.88 6.79 6.86 6.26 1.3 6.06 

Tana Toraja 6.85 7.29 7.47 7.89 7.22 -0.28 6.07 

Luwu Utara 6.67 7.49 7.6 8.39 7.11 -0.59 6.11 

Luwu Timur 6.42 1.58 3.07 3.39 1.17 1.46 2.85 

Toraja Utara 7.76 8.01 8.22 8.07 7.56 0.17 6.63 

Makassar 7.55 8.03 8.2 8.42 8.79 -1.27 6.62 

Pare Pare 6.3 6.87 6.98 5.58 6.65 -0.08 5.38 

Palopo 6.47 6.95 7.17 7.52 6.75 0.45 5.89 

Sulawesi Selatan 7.19 7.42 7.21 7.04 6.91 -0.71 5.84 

Nasional 5.03 5.71 5.07 5.17 5.02 -2.07 4,69 

Dari tabel 1.1, dilihat tingkat pertumbuhan PDRB ADHK pada Provinsi 

Sulawesi Selatan sejak lima tahun belakangan terhitung pada periode 2015 -2020 

mengalami tren penurunan fluktuatif. Sehinga menunjukkan bahwa 

ketidakmerataan perekonomian serta kontribusi seluruh masyarakat dalam proses 

SumberI:IBPS Sulawesi’Selatan, 2021’(diolah)’ 

 *)IAngka Sementara  

**)IAngka SangatISementara 
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ekonomi. Dari kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi disparitas 

antarwilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga mengindikasikan tingginya 

perekonomian pada suatu daerah belum menggambarkan meningkatnya serta 

meratanya taraf hidup masyarakat. apalagi tingkat perekonomian yang pesat tidak 

serta merta diikuti peningkatan pendapatan yang merata di sebagian masyarakat 

(Todaro, 2004).       

 Perbedaan kondisi demografi di suatu wilayah juga mempengaruhi 

disparitas wilayah. Dalam mengetahui mutu sumber dayalmanusia biasanyaldapat 

dihitung menggunakan IndekssPembangunannManusia (IPM). IPM yang semakin 

tinggi, akan tercerminkan tingkat potensi masyarakat serta merangsang pendapatan 

masyarakat pada suatu daerah, akan tetapi hal tersebut juga dapat menimbulkan 

disparitas karena setiap daerah memiliki nilai IPM yang berbeda-beda (Gabriel et 

al., 2021).        

 Menurut Islami (2018), mengatakan bahwa besar atau kecilnya nilai IPM 

akan berdampak pada tingkat produktivitas masyarakat, semakin kecil nilai IPM 

maka akan semakin rendah pula tingkatlproduktivitasspenduduk, dan rendahnya 

produktivitas akan berdampak buruk padaapendapatan. sebaliknya, semakin besar 

nilai IPMnmaka semakinltinggi pula tingkat produktivitas masyarakat, sehingga  

mendorong tingginya pendapatan masyarakat, yang akhirnya menyebabkan 

ketidakmerataan pembangunan dan jika dibiarkan terus maka akan memperlebar 

disparitas wilayah yang ada.       

 Selain itu, tingginya konsentrasi kegiatan ekonomi atau aglomerasi di suatu 

daerah juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan suatu daerah terjadi disparitas. 
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Daerah dengan memiliki aglomerasi tinggi condong perekonomiannya lebih 

pesatlbila dibandingkanldengan daerahlyang cenderung memilikilaglomerasi yang 

relatiflrendah, (Subandi, 2012).      

 Menurut Rahmawati & Romziatin, (2020), konsentrasi kegiatan ekonomi 

secara langsung akan meningkatnya disparitas pembangunan dan daerah dengan 

konsentrasi industri tinggi akan cenderung laju pertumbuhan perekonomiannya 

akan lebih pesat. Di wilayah perkotaan biasanya berkembang kawasan industri 

lebih strategis dan memiliki produktivitas tinggi, sehingga masalah disparitas 

pembangunan dapat terjadi karena adanya konsentrasi industri. (Ria et al., 2019).  

Selain proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, kondisi demografi 

serta konsentrasi kegiatan ekonomi, perbedaan laju perekonomian serta perbedaan 

struktur demografi dan ketenagakerjaan, salah satunya adalah pengangguran, juga 

dapat menimbulkan terjadinya disparitas wilayah (Dhyatmika, 2013).  

Pengangguran adalah keadaan seseorang yang belum mendapatkan 

pekerjaan, dan hal tersebut termasuk salah satu problem ekonomi makro yang dapat 

membawa dampak yang buruk bagi taraf hidup serta tekanan psikologis masyarakat 

(Curatman,.2010 : 96).    

TingkatupengangguranUyang semakin tinggi akan berpengaruh pada 

rendahnya produktivitas serta akan berimplikasi pada turunnya pertumbuhan 

ekonomi pada wilayah yang bersangkutan sedangkan daerah lain terjadi  

peningkatan  tingkat  kesejahteraan. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan 

tingginya disparitas wilayah. Tingkat pengangguran dapat diukur dengan 

perbandingan besaran penduduk pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, dan 
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kemudian hasil perhitungan tersebut dikenal dengan tingkat pengangguran terbuka 

(TPT). TPT bertujuan untuk mengetahui besaran rasio pengangguran sebagai bahan 

evaluasi bagi pemerintah. 

Peranan pemerintah juga menjadi elemen utama dalam untuk mengatasi 

disparitas wilayah. Menurut Dhyatmika & Atmanti (2013), fungsi serta peranan 

pemerintah dalam hal ini dikaji melalui belanja pemerintah, belanja pemerintah 

merupakan faktor paling utama bagi perkembangan perekonomian daerah. Belanja 

pemerintah yang semakin besar akan membawa dampak baik pada perekonomian. 

Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan 

produktivitas akan membawa dampak baik pada peningkatan ekonomi. Sebaliknya, 

apabila jumlah belanja pemerintah tidak terdistribusi secara merata akan 

menimbulkan terjadinya disparitas pembangunan wilayah. 

Mengacu pada Surat Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 

Pengeluaran daerah terdiri dari 2 jenis yaitu pengeluaran BelanjaeTidaklLangsung 

danlBelanjalLangsung, sedangkan format lama terdirildari pengeluaran rutinudan 

pengeluaranlpembangunan. Belanja langsunig merupakan pengeluaran yang 

berhubungan dengan penyelenggaraan program atau kegiatan secara langsung, 

sedangkan belanja tidak langsung yaitu pengeluaran yang tidak berhubungan 

langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja 

pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.  

Kemudian, belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bantuan 

sosial,hibah, belanja bunga, belanja bantuan keuangan kepada 

provinsi/kabupaten/kota, bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota, dan belanja 
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tidak terduga. Pengeluaran pemerintah tersebut diharapkan dapat mendongkrak 

pertumbuhan ekonomi daerah sehingga mampu mengatasi masalah disparitas 

wilayah.         

 Berdasarkan data dari BPS,  belanja pemerintah kabupaten/kota se Sulawesi 

Selatan dari lima tahun sebelumnya selama periode 2014-2020, memperlihatkan 

tren yang cenderung mengalami peningkatan, hal ini mengindikasi bahwa 

meningkatnya peranan pemerintah dalam sektor ekonomi. Pada tahun 2015 sebesar 

33.557.316.320. akan tetapi, padautahunu2017, tren mengalamiupenurunan yaitu 

1,2 % dariutahun 2016. Kemudian, periodeu2018 mulai menunjukkanukenaikan 

hingga pada tahun 2020 dengan belanja pemerintah daerah sebesar 36.092,126525.  

Belanja daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang terus mengalami 

peningkatan mengindikasi bahwa peranan pemerintah dalam memberikan suntikan 

pada perekonomian juga cukup besar. Menurut pandangan Dumairy, bahwa 

peranan pemerintah adalah menghabiskan banyak dana dalam belanja untuk 

mengalokasikan dana bukan untuk menjalankan sistem pemerintahanusaja, akan 

tetapi juga dialokasikan dalam pembangunan ekonomi. Denganuadanya belanja 

pemerintah, maka dalam prosesupembangunan akan berjalanllancarldan disparitas 

pembangunan antarwilayah dapatiberkurang (Mansyur, dkk, 2021). 

Dalam pandangan ekonomi Islam berkenaan dengan situasi ekonomi yang 

dibentuk oleh prinsip ajaran Islam, ekonomi dapat memberikan solusi untuk 

masalah kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan serta kesenjangan ekonomi 

umat. Salah satu bentuk ketidakadilan dalam perekonomian adalah terjadinya 

disparitas. Dalam ekonomi Islam, upaya mengatasi disparitas adalah dengan 
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distribusi kekayaan yang berkeadilan (Huda, dkk, 2017). Kebijakan distribusi 

dalam sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keadilan berdasarkan konsep 

distribusi dalam QS Al- Hasyr 59:7. 

 

 

 

 

 

Terjemahnya : 

 “Apa saja harta rampasan (fay’) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya yang 

berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, rasul, kerabat (rasul), 

anak-anak yatim, orang- orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, 

supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara 

kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang 

dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nnya” (Al-Jumanatul ‘Ali: 546). 

 

Menurut Quraish Shihab, ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa 

harta tidak boleh hanya menjadi milik sekelompok orang atau kekayaan tidak boleh 

hanya diakumulasikan pada suatu kelompok saja. Harta benda harus beredar dalam 

masyarakat agar dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap 

mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli. Karena Islam menyatakan 

bahwa kekayaan memiliki fungsi sosial (Shihab, 2002).  

Berbagai riset mengenai disparitas pembangunan antarwilayah oleh 

peneliti dan setiap risetnya membuktikan hasil yang berbeda-beda. Seperti riset 

yang dilakukanloleh Yusica, dkk  (2018),lyang membuktikan bahwalpertumbuhan 

ekonomilmemiliki hubungan negatifoterhadap disparitaslwilayah. Selanjutnya 
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hasil riset oleh Julia, dkk (2020), yang membuktikan bahwa variabellindeks 

pembangunanlmanusia (IPM) memiliki hubungan positifldan berpengaruh secara 

signifikanlterhadap disparitas pembangunanlantarwilayah.  

Kemudian hasil riset oleh Kurniawan & Sugiyanto, (2013), yang 

membuktikan bahwa aglomerasilmemiliki hubungan positifodan berpengaruh 

secara signifikanlterhadap disparitas pembangunanlantarwilayah dan hasil riset 

yang dilakukan oleh Zusanti, dkk (2018), yang berkesimpulan bahwa tingkat 

pengangguranlterbuka memiliki hubunganlpositif serta berpengaruhlsignifikan 

terhadap disparitas antarwilayah. Serta riset lain juga dilakukan oleh Sambodo, 

(2020), yang menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh yang 

signifikanIterhadap disparitas wilayah. 

Pembangunanndalamnlingkup regional memang tidaknselaluumerata dan 

selama ini disparitasnantarwilayah masih menjadinmasalah yang serius. Tingginya 

pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia yang baik serta 

meningkatnya belanja pemerintah daerah, tampaknya belum mengindikasikan 

adanya pembangunan yang merata. Dan juga konsentrasi kegiatan ekonomi dan 

tingginya angka pengangguran pada suatu wilayah juga dapat mendorong 

terjadinya disparitas antarwilayah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan studi 

ketimpangan mengingat disparitas merupakan tolak ukur keberhasilan 

pembangunan suatu daerah, sehingga perlu adanya penelitian mendalam terkait 

disparitas pembangunan antarwilayah di Provinsi Sulawesi Selatan agar dapat 

menyajikan informasi krusial untuk mendukung pemerintah saat membuat strategi 

ekonomi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dari berbagai permasalahan yang 
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telah dijabarkan, sehingga penulis ingin menganalisis kondisi tersebut dengan 

mengangkat penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran 

dan Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Disparitas Antarwilayah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2020.”    

B. RumusannMasalah 

Provinsi SulawesiUSelatan merupakan provinsiudenganNtingkat 

perekonomian yanguterbilangnbaik. Kondisi tersebut dapat ditinjau dari laju 

pertumbuhannekonomi Sulawesi Selatannyang menunjukkan tren yang fluktuatif 

dari 5 tahun terakhir, selanjutnya apabila melihat dari keadaan populasi dan mutu 

sumberndayanmanusia yang diukur menggunakan IndeksnPembangunannManusia 

juga menunjukkan tren meningkat dan berada pada kategori tinggi. Namun, 

disparitas pembangunan yang ada terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan masih 

termasuk kategori timpang, terlihat dari nilai indeks ketimpangan williamson 

sebesar 0,686, sehingga menunjukkan bahwalpembangunan antarwilayah 

yanglterjadi di Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnyaumerata serta 

banyaknya daerah dilProvinsi SulawesilSelatan yangntermasuk dalamukategori 

daerahetertinggal.  

Selain itu, variasi lajulpertumbuhan dan perbedaan demografi danlkondisi 

ketenagakerjaanlyang termasuk di dalamnya adalahlpengangguran, masih cukup 

tinggi. Hal ini terlihat dari tingkat pengangguran Sulawesi Selatan dari 5 tahun 

terakhir menunjukkan perubahan yang bervariasi. Dan juga masih tingginya 
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pemusatan kegiatan ekonomi di suatu daerah juga akan memperluas disparitas 

antarwilayah dilProvinsi SulawesilSelatan. 

Perananlpemerintah dalam perekonomian dilProvinsi SulawesilSelatan di 

tinjau dari alokasi belanja pemerintah daerah merupakan faktor pendukung proses 

pembangunan serta berdampak pada perekonomian. Ditinjau dari belanja 

pemerintah daerah Sulawesi Selatan dari lima tahun terakhir yang terus meningkat, 

sehingga diharapkan dapat berimplikasi pada pengurangan disparitas pembangunan 

antarwilayah dilProvinsi SulawesilSelatan. 

Berdasarkaneuraian di atas, yang telahldikemukakan sebelumnya, maka 

rumusanemasalah pada penelitianlini adalah: 

1. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Disparitas 

Pembangunan Antarwilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2014-2020? 

2. Bagaimana Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Disparitas 

Pembangunan Anta rwilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2014-2020? 

3. Bagaimana Pengaruh Aglomerasi Terhadap Disparitas Pembangunan 

Antarwilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2020? 

4. Bagaimana Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Disparitas 

Pembangunan Antarwilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2014-2020? 
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5. Bagaimana Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Disparitas 

Pembangunan Antarwilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2014-2020? 

 

C. TujuanlPenelitian 

Tujuanldari penelitianlini adalah : 

1. Menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Disparitas 

Pembangunan Antarwilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2014-2020 

2. Menganalisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Disparitas 

Pembangunan Antarwilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2014-2020 

3. Menganalisis Pengaruh Aglomerasi Terhadap Disparitas Pembangunan 

Antarwilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2020 

4. Menganalisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Disparitas 

Pembangunan Antarwilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2014-2020 

5. Menganalisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Disparitas 

Pembangunan Antarwilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2014-2020 
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D. ManfaatlPenelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka adapunlmanfaat dari penelitianlini 

adalah : 

1. BagilPemerintah, hasil penelitianlini diharapkan dapatlmenjadi bahan acuan 

pengambilan keputusan terkait kebijakan yang dapat mengurangi disparitas 

pembangunan antarwilayah dilProvinsi SulawesilSelatan. 

2. BagilAkademik, penelitianlini dapat dijadikan sebagailtambahan wawasan 

danlpengetahuan, serta sebagai sumber referensi untuk penelitian terkait. 
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BAB II 

TINJAUANnTEORITIS 

A. LandasannTeori 

1. PembangunannEkonomi 

` Menurut Sukirno (2016), mengartikan pembangunan ekonomi sebagai 

pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan struktur dan model kegiatan 

ekonomi. Pembangunan tidak hanya mengkaji masalah kecenderungan pendapatan 

nasional, tetapi juga pembaharuan kegiatan ekonomi seperti perbaikan sektor 

pertanian tradisional dan problema percepatan pertumbuhan ekonomi serta 

pengurangan kesenjangan pembangunan)pendapatan. 

Menurut Kuncoro (2010), juga mengartikan pembangunan ekonomi 

biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, pembenahan tingkat hidup serta 

peningkatan perekonomian yang berkelanjutan. Secara tradisional, proses  

perubahan ini digambarkan sebagai ProduklDomestiklBruto (PDRB) suatulwilayah 

yanglmeningkatldariltahun keltahun.  

Menurut Jhingan (2012), berpendapat bahwa pembangunan ekonomi tidak 

hanya menggambarkan indikator kuantitatif ekonomi pada negara berkembang, 

seperti tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah, tetapi   juga mendeskripsikan 

Kondisi ekonomi, sosial serta kondisi lain yang menghadapkan suatu perubahan, 

Sehingga pembangunan ekonomi dapat menggambarkan faktor-faktor penentu 

pertumbuhan ekonomi, seperti perubahan teknologi produksi, sikap sosial dan 

kelembagaan.
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Menurut Jhingan (2012), ada beberapa persyaratan dasar pembangunan 

ekonomi yaitu : 

1) Pembangunan ekonomi harus didasarkan pada kemampuan ekonomi dalam 

domestik atau regional, sehingga adanya pembangunan ekonomi mengandalkan 

keunggulan dan kemampuan sendiri. 

2) Pembangunan ekonomi harus mampu mengatasi ketidaksempurnaan pasar yang 

menciptakan faktor-faktor produksi buruk dan menghambat perluasan sektoral 

dan pembangunan. 

3) Terdapat perubahan struktural yaitu peralihan dari masyarakat agraris 

tradisional ke masyarakat bisnis modern ditandai dengan tumbuhnya sektor 

sekunder dan tersier. Perubahan ini juga mencakup perubahan dalam sistem 

sosial dan kelembagaan ketingkat yang lebih baik. 

4) Adanya pembentukan modal, khususnya tabungan dan investasi masyarakat 

yang semakin berkembang, karena pembentukan modal merupakan faktor 

paling krusial dalam peningkatan perekonomian. 

5) Persyaratan sistem sosial budaya yang dapat menghambat perbaikan ekonomi 

harus dihilangkan atau disesuaikan agar konsisten dengan perbaikan ekonomi. 

6) Adanya tatanan pemerintahan yang kuat, tidak koruptif dan berwibawa, mampu 

menegakkan hukum dan keadilan serta otoritas yang kuat  sangat diperlukan 

dalam rangka pembangunan ekonomi. 

Dalam pandangan ekonomi Islam, penekanan dalam perbaikan 

pembangunan tidak terletak pada materi yang dimiliki oleh suatu wilayah maupun 

individu. Pembangunan ekonomi adalah jalinan dan spiritual yang menggabungkan 
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pengembangan sumber daya manusia (SDM), sosial, budaya, dan lain-lain. Dengan 

kata lain, dampak pembangunan dalam Islam adalah menyeluruh sebagaimana 

gagasan Islam sebagai agama yang menyeluruh. Pembangunan wilayah dalam 

Islam memiliki lima kebijakan utama, yakni (Rahayu, 2020): 

1) Konsep pembangunan ( berlandaskan tauhid) 

2) Aspek pembangunan meliputi fisik dan moral spiritual  

3) Fokus utama pembangunan adalah manusia sebagai subjek dan objek 

pembangunan guna mencapai kesejahteraan. 

4) Fungsi dan peranan negara. 

5) Skala waktu pembangunan meliputi dunia dan akhirat. 

Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 24-25: 

 

 

 

 

 

Terjemahan : 

“Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan 

kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya 

(menjulang) ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim 

dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan 

itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat”’ (Al-Jumanatul ‘Ali: 258-

259). 

 

Dalam surah di atas, manusia diumpamakan sebagai sebuah pohon. Akar, 

batang dan buah merupakan perumpamaan untuk akidah, syariat dan muamalat. 

Dengan akidah baik, maka manusia akan mampu melaksanakan syariat yang baik. 
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Sebaliknya, manusia dengan akidah yang buruk akan berdampak pada mualamat 

yang buruk.         

 Dalam sebuah sistem, muamalat yang buruk akan tercermin pada hasil 

pembangunan yang buruk, seperti kemiskinan, pengangguran, disparitas distribusi 

pendapatan serta kerusakan lingkungan yang sangat berbahaya bagi 

keberlangsungan proses pembangunan (Rahayu, 2020). 

2. PembangunanlEkonomilWilayah 

MenurutlArsyad (1999), mendefinisikan pembangunanlekonomi wilayah 

merupakan suatulproses di mana pemerintahldaerah dan masyarakatlmengelola 

sumber dayalyang adaldan membentuk suatulpola kemitraanlantara pemerintah 

daerahldengan daerahlnon-publik untuk menciptakanlsuatu lapanganlkerja baru 

dan merangsanglperkembangan kegiatanlekonomi (pertumbuhanlekonomi) dalam 

wilayahltersebut. 

Menurut Sjafrizal (2008), mengemukakan bahwa upaya pembangunan yang 

dilakukan oleh daerah dapat berupa kemakmuran wilayah dan kemakmuran 

masyarakat. Pembangunan dalam mewujudkan kemakmuran wilayah (place 

prosperity), ditujukan agar kondisi fisik daerah lebih baik. Seperti halnya, sarana 

dan prasarana, perumahan dan lingkungan pemukiman. Kegiatan ekonomi 

masyarakat, fasilitas pelayanan sosial dibidang pendidikan dan kesehatan, kualitas 

lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Meningkatkan kemakmuran wilayah dapat 

mendorong pesat peningkatan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan, hal 

tersebut disebabkan karena kondisi daerah yang sudah baik dapat menjadi daya 

Tarik bagi para investor dalam menanamkan)modalnya. 
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Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai 

perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber-sumber daya publik yang 

bersedia didaerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam 

menciptakan nilai sumber- sumber daya swasta secara bertanggung jawab. Dalam 

pembangunan ekonomi suatu daerah diperlukan intervensi pemerintah. Jika 

pembangunan daerah diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar maka 

pembangunan dan hasilnya tidak dapat dirasakan oleh seluruh daerah secara 

bersama-sama (Arsyad, 2010). 

Menurut Todaro (2000), juga berpendapat bahwa tujuan prinsip dari  

pembangunan ekonomi selain untuk menciptakan pertumbuhan yang sebaik-

baiknya, juga harus menghilangkan atau mengurangi tingkat kemiskinan, disparitas 

pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi warga atau 

masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan mereka 

sehari-hari. 

Ada tiga implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi wilayah, 

yaitu: 

1) Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistis memerlukan 

pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional di 

mana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar 

antara keduanya dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut. 

2) Sesuatu yang tampak baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan 

sebaliknya yang baik didaerah belum tentu baik secara nasional. 
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3) Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan ekonomi daerah, 

misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat 

berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, 

derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. 

Dalam hal ini perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa 

yang seharusnya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan mengenakan 

sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan 

mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah 

karena kedekatan para perencananya dengan objek perencanaan (Tyas, 2017). 

3. IndekslWilliamson 

Indeks Williamson merupakan disparitas pembangunan wilayah yang 

pertama kali ditemukan dan digunakan pada tahun 1966. Secara ilmu statistik, 

formula ini sebenarnya adalah coefficient of variation yang biasanya digunakan 

untuk mengukur perbedaan. Teori ini ditemukan oleh Jeffrey G. Williamson yang 

pada mulanya menggunakan teknik ini untuk mengukur disparitas pembangunan 

antarwilayah. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, antara lain 

sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun 

indeks ini sering digunakan untuk mengukur disparitas pembangunan antarwilayah 

(Sjafrizal, 2008: 108). 

Menurut Yoda & Febrianti (2019), berpendapat bahwa Indeks Williamson 

dalam bidang ekonomi digunakan untuk mengevaluasi dan memberikan gambaran 

variasi tingkatlkesejahteraanlpenduduk masing-masingudaerah. Indeks Williamson 

menggunakanlProduk DomestiklRegional Brutol(PDRB) perlkapita sebagaildata 
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dasar. Alasannya karenalyang diperbandingkanmadalah sejauh manamtingkat 

pembangunan antarlwilayah, bukanltingkat kesejahteraan antarlkelompok.  Hal ini 

memiliki perbedaan dengan GinilRatio yang biasanya digunakan untuk mengukur 

distribusilpendapatan antar kelompoklmasyarakat.  

Untuklmengetahui besarnyaldisparitas yang terjadilmaka diperlukan tingkat 

disparitas antarwilayah yangldiukur dengan IndekslWilliamson sebagai berikut: 

a. Bila Vw < 0,3 artinya : disparitas ekonomi wilayahlrendah 

b. Bila Vw =  0,3 – 0,5 artinya : disparitas ekonomi wilayahlsedang 

c. Bila Vw >  0,5 artinya : disparitas ekonomi wilayahltinggi. 

4. Disparitas PembangunannAntarwilayah  

a. Definisi Disparitas PembangunanlAntarwilayah 

Disparitas pembangunan antarwilayah merupakan hal yang lumrah terjadi 

dalamnproses pembangunanmsuatu wilayah. Disparitas inimSebagian besar 

disebabkannoleh banyak faktor, salah satunya adalah perbedaan kandungan 

kekayaan alam di setiap wilayah. Sehingga, potensi yang dimiliki suatuldaerah 

dalam meningkatkan prosesupembangunannya juga menjadiuberbeda. Hal ini 

menyebabkan umumnya setiap daerah ada daerah maju (DevelopedlRegion) dan 

daerah tertinggal (Under developed Region), oleh karena itu maraknya disparitas 

antarwilayah dapat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat 

antarwilayah. (Sjafrizal, 2008 : 104). 

Menurut Hipotesa Neo-klasik pada permulaan proses pembangunan suatu 

negara, disparitas pembangunan antarwilayah cenderung mengalami peningkatan. 

Proses ini akan terjadi sampai disparitas mencapai puncaknya. Setelah itu, bila 
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proses pembingungan terus berlanjut, maka secara bertahap disparitas 

pembangunan antarwilayah akan berkurang (Sjafrizal, 2008: 105).  

MenurutlArsyad (2005), juga berpendapatlbahwa perbedaanltingkat 

pembangunanlekonomi antarwilayah menimbulkan variasi tingkat kesejahteraan 

antarwilayah. Pemekaran ekonomi suatu daerah akan memiliki dampak yang 

merugikan setiap daerah, karena dengan adanya tenaga kerja ini, modal 

perdagangan akan pindah ke daerah yang melakukan ekspansi tersebut. 

Adalbeberapa faktorlyang menyebabkan atau memicu terjadinya disparitas 

pembangunan antarwilayah, antara lain (Sjafrizal, 2008: 104) ; 

1) PerbedaanlPotensi SumberlDaya Alam 

)Perbedaan kandungan sumber daya alam ini pada kenyataannya akan 

mempengaruhi kegiatan produksi pada suatu wilayah. Daerah dengan kandungan 

sumber daya alam cukup tinggi akan dapat menghasilkan barang-barang tertentu 

dengan harga yang relatif rendah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki 

kandungan sumber daya alam lebih rendah.  

2) PerbedaanlKondisilDemografis 

Perbedaan kondisi demografis yang cukup besar juga dapat memperlebar 

disparitas antarwilayah. Kondisi demografis yang dimaksud adalah meliputi 

perbedaan laju pertumbuhan dan struktur penduduk, perbedaan tingkat pendidikan 

dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan perilaku dan 

kebiasaan serta produktivitas kerja yang dimiliki masyarakat di suatu daerah. 

3) KuranglLancarnya MobilitaslBarang dan Jasau 
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Kurangnya kemudahan mobilitasnbarang danljasa juga dapatlmendorong 

tumbuhnyalpeningkatan disparitaslpembangunan antarwilayah. Mobilitaslbarang 

danljasa ini terdiri dari aktivitas perdaganganlantar daerahldan migrasilspontan. 

Karenalapabila mobilitasltersebut kurangllancar maka kelebihanlproduksi suatu 

daerah tidak bisaldijual ke daerah lain yanglmembutuhkan.  

4) Pemusatan Kegiatan EkonomilWilayah 

Terjadinya konsentrasilkegiatan ekonomi yang cukupltinggi pada wilayah 

tertentu jelaslakan mempengaruhi disparitasnpembangunan antarwilayah. 

Pertumbuhanlekonomi daerah akan cenderung lebih pesat padaldaerah-daerah yang 

memilikinpemusatan kegiatanlekonomi yang cukuplbesar. Situasi tersebutljuga  

akan mendoronglproses pembangunanldaerah melalui penyediaan lapanganlkerja 

dan tingkat pendapatanlmasyarakat. Begitu pulalsebaliknya, jika terjadi pemusatan 

kegiatannekonomi di suatu daerahncukup rendahnyang pada gilirannya juga 

menyebabkan terjadinya pengangguranndan rendahnya tingkatnpendapatan 

masyarakatndaerah)tersebut.  

5) DistribusilDana AlokasilUmumlAntarwilayah 

Tidak dapat dipungkiri bahwa penanaman modal merupakan salah satu 

elemen paling penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

Oleh karena itu, daerah daerah  yang memperoleh alokasi penanaman modal yang 

lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan 

cenderung memiliki laju pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih pesat. Situasi  ini 

tentu akan dapat mendorong proses pembangunan melalui ketersediaan  lapangan 

kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Hal 
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ini akan terjadi apabila investasi pemerintah dan swasta yang masuk ke suatu 

wilayah ternyata lebih)rendah. 

Selain itu, terdapat beberapa cara untuk mengetahui dan menganalisis 

tingkat disparitas antarwilayah, antara lain: 

1) IndeksnWilliamson 

Ukuran disparitas pembangunan antarwilayah padalmulanya digunakan 

dalamlstudi Jeffry G. Williamson padaltahun 1966 yaitu WilliamsonlIndeks. Indeks 

ini sebenarnya adalah coefficient of variation  yang lazim digunakan untuk 

mengukur suatulperbedaan. Walaupun indekslini mempunyai kelemahanlyang 

sensitiflterhadap definisi wilayahlyang digunakan dalam perhitungan, namun 

indeks ini lazimldigunakan dalam mengukur disparitas pembangunan antarwilayah. 

FormulasilIndekslWilliamson dapat ditulis sebagai berikut : 

𝑽𝑾 =  
√∑ (𝒚𝒊−𝒚 )𝒊

𝟐
(𝒇𝒊/𝒏)

𝒚 
, 0 < 𝑽𝑾< 1 ………………. (2.1) 

Keterangan : 

𝑉𝑤  :  IndekslWilliamson 

𝑓𝑖   :  JumlahlPenduduk daerah i 

𝑛  :  Jumlahlpenduduk seluruh daerah 

𝑦𝑖 :  PDRBlperkapita daerah i 

𝑦  :  PDRBlperkapita rata-ratauseluruh daerahu 

 

Subkrip w digunakan karena formulasi yang digunakan adalah secara 

tertimbang sehingga indeks tersebut dapat dibandingkan dengan negara atau daerah 

lainnya. Sedangkan pengertian indeks ini adalah sebagai berikut: bila Vw  
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mendekati 1 berarti sangat timpang dan bila Vw mendekati 0 berarti sangat merata 

(Sjafrizal, 2008: 108). 

2) IndekslEntropilTheil 

Indeks lain yang biasa digunakan dalam mengukur tingkat disparitas 

pembangunan antarwilayah adalah Theil Index. Data yang diperlukan untuk 

mengukur indeks ini adalah sama halnya dengan data untuk menghitung 

Williamson Index yaitu PDRB per kapita setiap wilayah dan jumlah penduduk. 

Dalam penafsiran juga sama yaitu bila indeks mendekati 1 artinya sangat timpang 

dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 atau menjauhi 1 berarti sangat merata. 

Dengan formulasi Theil Indeks  (T𝑑) adalah (Sjafrizal, 2008:109): 

𝐓𝐝 = ∑ ∑ {
𝐲𝐢𝐣

𝐘
) 𝐥𝐨𝐠  [ 

{
𝐲𝐢𝐣

𝐘
}

{
𝐧𝐢𝐟
𝐍

}
] 𝐧

𝐣=𝟏
𝐧
𝐭=𝟏 ………..………. (2.2) 

Keterangan : 

T𝑑 : Theil Indeks  

𝑦𝑖𝑗 : PDRB perkapita kabupatenlI dilprovinsi j 

Y : JumlahlPDRB per kapitalseluruhlprovinsi j 

n  : Jumlahlpenduduk kabupatenlI dilprovinsi j  

N : JumlahlPenduduk SeluruhlKabupaten 

 

3) KonseplPDRB PerlKapitalRelatifl 

 Untuklmengukur disparitas wilayah dapat menggunakan konseplPDRB per 

kapitalrelatif. Disparitas ini menggunakanlformulasi yang dipakai dalamlpenelitian 

JaimelBonet (2006) dan juga digunakanldalam penelitianlYusika (2018) yaitu : 
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𝐈𝐢𝐭 =  |
𝐏𝐃𝐑𝐁 𝐊𝐚𝐩 𝐊𝐚𝐛/𝐤𝐨𝐭𝐚𝐢𝐭

𝐏𝐃𝐑𝐁 𝐊𝐚𝐩 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐬𝐢𝐭
− 𝟏 ]……………………… (2.3) 

Keterangan :  

Iit    : Disparitas antar kabupaten/kotali tahun t 

PDRB Kap Kab/Kota  : PDRBlper kapitalkabupaten/kotali tahun t 

PDRB Kap Provinsi   : PDRBlper kapitalprovinsil t 

 

Berdasarkan formulasi tersebut, maka kesetaraan sempurna terjadi pada saat 

PDRB per kapita wilayah sama dengan PDRB per kapita provinsi. Menurut Jaime 

Bonet  (2006), jika hasil perhitungan pendapatan per kapita relatif kurang dari 0 

atau mendekati 0, maka semakin kecil disparitas dan menunjukkan tingkat 

pemerataan, tetapi jika hasilnya lebih dari 1 atau mendekati 1, maka semakin besar 

disparitas antarwilayah.  

5. Pertumbuhan Ekonomi 

a. Definisi Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Hasyim (2017), mendefinisikan pertumbuhanlekonomi sebagai 

perkembanganlkegiatan dalam perekonomianlyang mengakibatkan barangldan jasa 

yang dihasilkan oleh masyarakatlbertambah. Pertumbuhanlekonomi merupakan 

suatu keadaan dimana terjadi peningkatan GNPlyang mencerminkanupeningkatan 

outputlper kapitaldan mendorong laju pertumbuhan standaruhiduplmasyarakat. 

Suatulperekonomian mengalamilpertumbuhan, jika jumlahlproduk dan penawaran 

meningkatlatau dengan katallain kemampuan pengembangan GNPNdi suatu 

wilayah. Pertumbuhanlekonomi haruslmencerminkan kenaikan upah riil serta 

peningkatan kebutuhan hidup (Murni, 2006).  
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Sejalan dengan M. Suparmoko (2017), lebih lanjut berpendapat bahwa 

pertumbuhanlekonomi merupakan salahlsatu elemen penting darilcakupan 

ekonomiNmakro. PerekonomianNyang berkembang mampuNmemberikan 

kesejahteraannekonomi yangllebih tinggi bagilmasyarakat di suatuldaerah. Dalam 

kegiatan perekonomian riil, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal 

produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara yang terdiri dari ledakan 

danljumlah produksilbarang dan perusahaan, pembangunanlinfrastruktur, 

pertumbuhanljumlah perguruan tinggi, peningkatan dalam produksi sektor jasa dan 

peningkatan produksi barang dan modal. Namun, dengan bantuan penggunaan 

berbagai jenis data produksi, jauh sangat sulit untuk memberikan konsep keras 

tentang pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, tingkat yang biasanya 

digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan riil yang dicapai di suatu negara 

(Sukirno, 2016). 

Di sisi lain Arsyad (2010), juga menyatakan pendapatnya bahwa 

pertumbuhan ekonomi yaitu kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Gross 

National Bruto (GNP) tidak peduli apakah peningkatan tersebut lebihlbesar atau 

tidak dariltingkat pertambahan penduduk,ndan adanya pembaharuanmstruktur 

ekonomilatau insitusional. MenurutlSimon Kuznets, pertumbuhanlekonomi adalah 

peningkatanlfinansial dalam jangkalpanjang dari negaralyang bersangkutan untuk 

menyediakanlberbagai macam item ekonomiluntuk penduduknya. Kemampuanlitu 

sendirilditentukan melalui kemajuan atau penyesuaianlteknologi,ekelembagaan, 

danlkeyakinan terhadaplberbagai tuntutanlpada suatu kondisi. 
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Berdasarkannbeberapa teori, ada tiga hal pokok yang menunjang 

pertumbuhan ekonomi, yaitu (Andiny et al., 2017) : 

1. Pertumbuhan output yang tiada henti merupakan manifestasi dari 

pertumbuhanlekonomi, sekaligus kemampuanlmenawarkan berbagai jenis 

barang itulsendiri merupakan tandalkematangan ekonomildi suatu negara. 

2. Peningkatan teknologi merupakan dasar atau prasyarat untuk pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan. 

3. Agar dapat tercipta potensinpertumbuhan yang berkelanjutan, penting untuk 

membuat rantai kelembagaan, pola pikir dan ideologis.nInovasi dalam 

bidanglteknologi harusldiimbangi dengan perbaikanndalam tanananlsosial. 

Menurut Arsyad (2010), ada beberapalteori mengenai teorilpertumbuhan 

ekonomi.lDi antaranyalada TeorilKlasik, Teori Rostow, Teori Mazhab Keynesian, 

Teori Neo- klasik, dan Teori Endogen. Berikut penjelasanldari masing-masinglteori 

tersebutl: 

1) Teori PertumbuhanlEkonomilKlasik 

Dalam proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang sistematis 

khususnya pengembangan hak milik, spesialisasi, pembagian kerja adalah hal yang 

terjalin dalam proses pertumbuhan ekonomi secara historis dan laju peningkatan 

ekonomi masyarakat akan beralih dari masyarakat tradisional menuju masyarakat 

kapitalis. Menurut Adam Smith proses pertumbuhan ekonomi dibedakan dalam dua 

aspek utama yaitu pertumbuhan output secara keseluruhan dan pertumbuhan 

penduduk. 

2) TeorilPertumbuhanlRostow 
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Teori pertumbuhan ekonomi Rostow berdasarkan pengalamannya 

pembangunan membagi proses pembangunan ekonomi suatu negara menjadi lima 

tahapan: 

1. Tahap ekonomi tradisional 

2. Tahap ekonomi pra tinggal landas 

3. Tahap tinggal landas 

4. Tahap menuju kedewasaan 

5. Tahap konsumsi masyarakat tinggi 

3) Teori Pertumbuhan Mazhab Keynesian 

Setiap perekonomian dapat menyisihkan sejumlah proporsi tertentu dari 

pendapatan negaranya secara luas untuk memperbaharui barang-barang modal. 

Menurut Harrod- Domar, dengan tujuan  untuk meningkatkan laju ekonomi  

diperlukan pendanaan sebagai tambahan stok modal. 

4) Teori Pertumbuhan Neo- Klasik 

Model pertumbuhan Neo- Klasik menganut skala hasil yang semakin 

berkurang dari input modal, tenaga kerja, dan  teknologi yang ditetapkan sebagai 

faktor lain untuk memberikan gambaran penjelasan pertumbuhan ekonomi jangka 

panjang dan pasang surut pertumbuhan ekonomi. 

5) Teori Pertumbuhan Endogen 

Model pertumbuhan ini menjelaskan kekhasan aliran modal internasional 

yang memperburuk disparitas antara negara maju dan berkembang (Todaro, 2006). 

Teori ini mencoba menemukan dan menganalisis unsur-unsur yang mempengaruhi 

proses pertumbuhan ekonomi yang muncul dari sistem ekonomi itu sendiri. faktor 



 
 

32 
 

 

utama yang menyebabkan perbedaan tingkat pendapatan per kapita antar negara 

adalah karena adanya perbedaan fiskal, sumber daya manusia (SDM), dan 

infrastruktur. 

b. Faktor-Faktorlyang MempengaruhilPertumbuhanlEkonomi 

Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

yaitu (Sukirno, 2016) : 

1) Tanah dan Kekayaan Alam Lainya 

Kekayaan alam mampu memfasilitasi upaya perluasan perekonomian di 

suatu negara, khususnya pada masa-masa awal dari proses pertumbuhan ekonomi. 

disetiap negara di mana pertumbuhan ekonomi baru mulai terjadi, ada banyak 

batasan untuk menumbuhkan banyak aktivitas ekonomi di luar sektor utama 

(pertanian dan pertambangan. Kekurangan modal, tenaga ahli, dan pemahaman 

paralpengusaha untuk mengembangkanlaktivitas ekonomilmodern di satu sisi; dan 

terbatasnyaNpasar untuk keragaman kegiatanlekonomi (karena pendapatan 

masyarakatnyang sangatnrendah di sisi lain, membatasinkesempatan untuk 

meningkatkan beragam jenis kegiatannekonomi.  

2) Jumlah dan Mutu dari Penduduk dan Tenaga Kerja 

Semakin bertambahnya jumlah penduduk sesekali dapat menjadi pendorong 

maupun penghalang bagi pembangunan ekonomi. Pertumbuhan populasi akan 

meningkatkan jumlah tenaga kerja, dan penambahan ini memungkinkan negara itu 

meningkatkan pertumbuhan produksinya. Selain itu, karena pelatihan, pendidikan  

dan pengalaman kerja, kemampuan penduduk biasanya akan meningkat. Hal ini 
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mendorong produktivitas meningkat dan sebaliknya menyebabkan pertumbuhan  di 

bidang manufaktur lebihlcepat daripada pertumbuhan tenagalkerja. 

3) Barang-baranglmodal dan tingkatlproduksi 

Item modal penting dalam meningkatkan kinerja pertumbuhanlekonomi. 

Bahkan dalam masyarakatlyang sangat kuranglberkembang, baranglmodal sangat 

memainkan posisi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Tanpa alat untuk 

menangkap ikan dan berburu, bercocok tanam serta memanen hasil hutan, 

masyarakat yang kurang maju akan menghadapi masalah yang lebih besar  lagi 

dalam mencari makanan mereka setiap hari. Pada saat ini pertumbuhan ekonomi 

dunia telah mencapai tahap yang tinggi, dimana jauh lebih modern daripada 

kemajuan yang dilakukan oleh masyarakat terbelakang. Barang-baranglmodal yang 

sangat banyakljumlahnya, dan perubahan teknologilsaat ini memeganglperan yang 

pentingldalam memahami perkembangan ekonomilyang meningkat ini. 

4) Struktur sosial dan sikaplmasyarakat 

Struktur sosialldan tingkah laku masyarakat memiliki peran penting dalam 

mengetahui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalamlmenganalisis masalah 

pembangunanndi negara berkembang, paranekonom telah menunjukkannbahwa 

struktur sosial dan sikapnmasyarakatndapat menjadi hambatan ekstrem untuk 

pembangunan.nadat istiadatntradisional dapat menghalangi masyarakatndalam 

penggunaan produksi dengan cara-cara yang modern. Akibatnya, hal tersebut 

menghambat pertumbuhan ekonomi. Juga dalam struktur sosial di mana sebagian 

besarltanahldimiliki olehltuan-tuanltanah, atau di mana luasltanah yangldimiliki 
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bisa sangatlkecil dan tidaklekonomis, sehingga pembangunanuekonomi yang 

diharapkan tidakldapat tercapai. 

6. IndekslPembangunanlManusia 

a. Konsep IndekslPembangunanlManusia 

Menurut Konsep BPS (2020), indeksnpembangunanlmanusia adalah 

indikatorngabungan untukumengukurucapaiannkualitas sumber dayaemanusia. Di 

dalam IndeksuPembangunan Manusia terdapat 3 indikator untuk mengukur capaian 

rata-rata kualitas pembangunan manusia, yaitu: (1) lama hidup, yang diukur dengan 

angka harapan ketika lahir, (2) pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama 

bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (3) standar 

hidup yang diukur menggunakan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan 

menjadi paritas daya beli.  Nilai IPM berkisar antara 0-100. Nilai IPM yang semakin 

mendekati 100, menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang semakin baik. 

Menurut Tutik Yulianti (2014), IndeksnPembangunannManusia (IPM) 

merupakannsalah satunindikator yangndigunakan sebagai alat ukur dalam melacak 

perkembangan pembangunan manusia, terutama dalam mengukur proporsi 

penduduk dilsuatunwilayah. Olehnkarena itu, IPM dijadikan acuan kebijakan 

pembangunan yang lengkap dan cukup baik serta dijadikan sebagai tolak ukur 

kemajuan pembangunan manusia. 

Dalam konsep pembangunanlmanusia, pembangunanlekonomi harusnya 

juga dianalisis dari sudutlmanusianya, bukanlhanya dari pertumbuhanlekonominya. 

Terdapatlempat hal pokoklyang perlu diperhatikan untuk menjaminltercapainya 

tujuan pembangunanlmanusia, yaitu (Febriantikaningrum, 2020) : 
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a) Produktivitasu 

Penduduklharus mampu meningkatkanlproduktivitas dan partisipasilpenuh 

dalamlproses mendapatkan pendapatan, agar pembangunanlekonomi merupakan 

bagian dari pembangunanlmanusia. 

b) Pemerataane 

Masyarakatlharus memiliki peluang yanglsama untuk memperolehlhak 

masuk terhadap sumber dayalekonomi danlsosial. Semualbatasan yang dapat 

mengurangi untuklmendapatkan hak sumberldaya harus dihilangkan, sehingga 

setiap orang dapatlmemperoleh manfaatlpeluang yang adaldan mengambil bagian 

dalam aktivitaslproduktif yanglbaik sehingga dapatlmeningkatkanlkualitas hidup. 

c) Kesinambunganu 

Agar mendapatkanlakses ke sumber dayalekonomi dan sosiallharus 

dipastikan bukanlhanya untuk dimanfaatkan untuk generasilsekarang tetapi juga 

untuk dimanfaatkan utnuk generasilmendatang, sehingga semua sumberldaya harus 

selaluldiperbaharui. 

d) Pemberdayaanu 

Masyarakatlharus berpartisipasilpenuh dalam penentuanlkeputusan dan 

proses di dalamlkehidupanlmereka serta dalam proseslpembangunan. 

MenurutlBadan Pusat Statistik, IPM dapat menjelaskan masyarakat bahwa 

dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesejahteraan melalui 

Pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United 

Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan 

secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM 
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dibentuk melalui tiga dimensi utama yaitu umur panjang dan hidup sehat, 

pengetahuan, standar hidup layak.  

Dimensi dasar tersebut, dibentuk oleh beberapa variabel dengan setiap 

komponen IPM distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum 

digunakan untuk menghitung IPM (BPS, 2020). 

1) Dimensilkesehatan dinilai oleh AngkalHarapan Hidupu(AHH) saat lahir. 

AHHlsaatllahir merupakan rata-rataeperkiraan banyakltahun yang dapat 

ditempuhloleh seseoranglsejak lahir atau usialharapan hidup saatllahir. 

Dengan rumuslyang digunakanlsebagai berikut: 

𝑰𝑲𝒆𝒔𝒆𝒉𝒂𝒕𝒂𝒏 =  
𝑨𝑯𝑯 − 𝑨𝑯𝑯𝒎𝒊𝒏

𝑨𝑯𝑯𝒎𝒂𝒌𝒔 −  𝑨𝑯𝑯𝒎𝒊𝒏
 

 

2) Dimensi pendidikan atau pengetahuan dinilai dari Rata-Rata Lama Sekolah 

(RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS merupakan jumlah tahun 

yang digunakan penduduk dalam pendidikan formal dan perhitungan rata-rata 

lama sekolah adalah orang dewasa yang berusia 25 tahun atau lebih. Kemudian, 

HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan 

dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dan perhitungan 

HLS adalah penduduk berusia 7 tahun ke atas.  

Dengan rumus yang digunakan sebagai berikut: 

 

𝑰𝑯𝑳𝑺 =  
𝑯𝑳𝑺 − 𝑯𝑳𝑺𝒎𝒊𝒏

𝑯𝑳𝑺𝒎𝒂𝒌𝒔 − 𝑯𝑳𝑺𝒎𝒊𝒏
 

𝑰𝑹𝑳𝑺 =  
𝑹𝑳𝑺 − 𝑹𝑳𝑺𝒎𝒊𝒏

𝑹𝑳𝑺𝒎𝒂𝒌𝒔 −  𝑹𝑳𝑺𝒎𝒊𝒏
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𝑰𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒊𝒌𝒂𝒏 =  
𝑰𝑯𝑳𝑺 − 𝑰𝑹𝑳𝑺

𝟐
 

 

3) Dimensi standar hidup layak dinilai dari pengeluaranNperkapita disesuaikan. 

Pengeluarannper kapitalyang disesuaikanlditentukan dari nilai pengeluaranlper 

kapita dan paritasldaya beliu(PurcashinglPowerlParity-PPP). 

       Dengan rumus yang digunakan sebagai berikut: 

  

𝑰𝒑𝒆𝒏𝒈𝒆𝒍𝒖𝒂𝒓𝒂𝒏 =  
𝐈𝐧 (𝒑𝒆𝒏𝒈𝒆𝒍𝒖𝒂𝒓𝒂𝒏) − 𝐈𝐧 (𝒑𝒆𝒏𝒈𝒆𝒍𝒖𝒂𝒓𝒂𝒏𝐦𝐢𝐧)

𝐈𝐧 (𝒑𝒆𝒏𝒈𝒆𝒍𝒖𝒂𝒓𝒂𝒏𝐦𝐚𝐤𝐬 − 𝐈𝐧 (𝒑𝒆𝒏𝒈𝒆𝒍𝒖𝒂𝒓𝒂𝒏𝐦𝐢𝐧)
 

 

IPMldihitung sebagai rata-rata geometrikldari indeks kesehatan,ipendidikan 

danlpengeluaran.: 

𝑰𝑷𝑴 =  √𝑰𝒌𝒆𝒔𝒆𝒉𝒂𝒕𝒂𝒏 𝑿 𝑰𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒊𝒌𝒂𝒏 𝑿 𝑰𝒑𝒆𝒏𝒈𝒆𝒍𝒖𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑿 𝟏𝟎𝟎
𝟑

 

7. Aglomerasi  

a. Definisi Aglomerasi 

Menurut Yusica, dkk (2018), mereka berpendapat bahwa aglomerasi 

merupakan salah satu indikator perkembangan peran perusahaan di suatulwilayah. 

Aglomerasilyang cukupltinggi akan menyebabkanlpertumbuhan  ekonomildaerah 

cenderunglberkembang tumbuh lebihlcepat. Adanya sekelompoklkegiatan 

ekonomi yang fokus padalsuatu lingkungan tertentu adalah bagian darilsebuah 

pusatlpertumbuhan. Pemusatan kegiatanlekonomi yang berfungsi sebagai pusat 

pertumbuhanndalam meningkatkan ekonomilnasional, atau palingltidak daerah 
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sekitarnyalsecara dinamis. Oleh karena itu, saat ini tidak semualkonsentrasi 

aktivitas ekonomilpada suatullokasi dapat dianggaplsebagai pusatlpertumbuhan. 

Kemampuanluntuk menggerakkan perekonomianldaerah secaraldinamis dapat 

dilihat dari pengaruh ekonomilyang terjadi di sekitarnya, baik dalamlbentuk 

kegiatanlproduksi yang berkembang, penyediaan lapanganlkerja dan peningkatan 

pendapatanlmasyarakat (Sjafrizal, 2018: 165). 

Sejalan dengan Kuncoro (2006), juga mengemukakan bahwa aglomerasi 

sebagai konsentrasi daerah dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan. Dikatakan 

demikian, karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan (economies of 

proximity) yang digambarkan dengan kluster spasial dari agen, pekerja, dan 

konsumen untuk membatasi pengeluaran seperti biaya transportasi, informasi dan 

komunikasi. 

Menurut Ika Wahyuntari & Pujiati (2018), juga berpendapat bahwa jika 

konsentrasilkegiatan ekonomilpada suatu daerahlrendah, juga akan menyebabkan 

pengangguranlmeningkat danlpada akhirnya tingkat pendapatanlmasyarakat bisa 

rendah dan selanjutnya menyebabkan migrasi tenagalkerja dari daerahldengan 

kegiatan ekonomi rendahlke daerah dengan kegiatan ekonomi yangllebih tinggi. 

Daerah  dengan tingkat aglomerasi industri yang rendah atau bahkan tidak terdapat 

aglomerasi akan berdampak pada perekonomian daerah yang tercermin dalam 

pendapatan kawasan industri yang berdampak pada PDB maupun PDRB per kapita 

dan hal inilah yang menyebabkan daerah tersebut menjadi daerah terbelakang.  

b. IndikatorlAglomerasie 
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Konsentrasilkegiatan ekonomi wilayahlyang cukup tinggi akanlcenderung 

mendorong peningkatan disparitas pembangunannantarwilayah, karena 

pembangunanldaerah menjadillebih pesat padalwilayah aglomerasi ekonomilyang 

lebihltinggi (Sjafrizal, 2012). Namun, adanyalaglomerasi juga dapatlmengurangi 

disparitas antarnwilayah apabila pengembangan kawasannaglomerasi dapat 

dikembangkan lebihlmenyebar ke daerahnlain, sehingga mendoronglproses 

pembangunanlpada daerahllainnya. Aglomerasildapat diukur denganlcara yaitu: 

1) Menggunakanlpersentase penduduknperkotaan (urbanlarea) dalam suatu 

provinsi terhadapljumlah penduduk padanprovinsi tersebut. 

2) Menggunakan konseplaglomerasi produksi yangldipopulerkan JaimelBonet 

(2006) yaitu menghitunglproporsi PDRBlkabupaten/kota terhadaplPDRB 

provinsi. 

3) Menggunakan IndekslSpesialisasi yang dipopulerkanloleh Gleaser (1992) yaitu 

menghitung proporsiljumlah tenaga kerjalsektor industrilkabupaten/kota 

terhadap jumlahltenaga kerja sektorlindustri dalamlprovinsi. 

c. Manfaat terjadinya Aglomerasi  

Menurut Sjafrizal (2018), manfaat aglomerasi pada dasarnya adalah 

manfaat yang dapat diperoleh karena kegiatan ekonomi terkumpul pada suatu 

tempat tertentu. Manfaat ini dapat ditimbulkan karena penghematan dalam biaya 

produksi karena bahan mentah terjamin tersedia pada lokasi bersangkutan sehingga 

dapat dilakukan dengan skala yang lebih besar.  

Keuntungan berada di wilayah konsentrasi atau terjadinya aglomerasi 

disebabkan berbagai salah satunya faktor skala ekonomi (economic of scale) dan 
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faktor lokasi ekonomi (economic of localization). Economic of Scale adalah 

keuntungan karena dapat berproduksi berdasarkan spesialisasi sehingga produksi 

lebih besar dan biaya per unitnya lebih efisien. Economic of Localization adalah 

keuntungan karena di tempat itu terdapat berbagai keperluan dan fasilitas yang 

dapat digunakan oleh perusahaan. Berbagainfasilitas yang memperlancarlkegiatan 

perusahaan, misalnyaljasa perbankan,iasuransi,lperbengkelan, perusahaanllistrik, 

perusahaanlair bersih, tempatllatihan, dan tempatlreklame (Tarigan, 2014: 159). 

Disisi lain Arsyad (2010), juga berpendapat bahwa terjadinya aglomerasi 

memiliki keuntungan tertentu termasuk keuntungan  skala ekonomis (usaha dalam 

jumlah besar) dan keuntungan penghematan biaya. Berikut beberapa keuntungan 

terjadinya aglomerasi (skala ekonomis): 

1) Keuntungan Internal Perusahaan 

Keuntungan ini timbul karena ada faktor-faktor manufaktur yang tidak dapat 

dibagi-bagi dan paling mudah diperoleh dalam jumlah tertentu. Jika digunakan 

dalam porsi besar, biayalproduksi perlunit akan mungkin rendah 

dibandingkanljika digunakan dalam jumlahlyang kecil. 

2) Keuntunganllokalisasi (localizationleconomies) 

Keuntunganlini berkaitan dengan sumber bahanlbaku atau pusatlsumber. Yang 

berarti bahwa denganlterjadinya pemusatan, maka setiaplindustri menjadi 

pemasok atau pasarlbagi industrilyang lain. 

3) Keuntunganlekstern (keuntunganlurbanisasi) 

Artinya, aglomerasildalam suatuldaerah akan menghasilkan banyakltenaga 

yangltersedia perlu pelatihan khususluntuk pekerjaanltertentu dan akan lebih 
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mudahlmendapatkan pekerja yanglberbakat menjadi manajer. Sama dengan 

keuntungan skala ekonomi, aglomerasi memiliki keuntungan lain yaitu 

pengurangan biaya transportasi. Berdirinya kegiatan ekonomi pada suatu 

tempat akan mendorong berdirinya badan usaha angkutan dengan segala 

fasilitasnya. Dengan adanya sentra-sentra ini, industri tidak perlu menyediakan 

transportasi sendiri. Tetapi, memberikan penawaran transportasi sendiri 

mungkin membutuhkan biaya yang sangat mahal. 

8. Tingkat Pengangguran 

Menurut Matondang (2018), pengangguranladalah penduduk yang tidak 

bekerjaltetapi sedanglmencari pekerjaanlatau sedang mempersiapkanlsuatu usaha 

baru. Pengangguranlmerupakan kenyataanlyang dihadapi tidak saja olehlnegara-

negara sedanglberkembang akan tetapi juga olehlnegara-negara maju, sehingga 

pengangguranlmenjadi masalahlmakroekonomi yang mempengaruhimmanusia 

secaranlangsung dan merupakan yangnpaling)berat. Menurut Sukirno (2016), 

mengatakan penganggurannadalahlsuatu keadaanldi manalseseorang yang 

tergolongldalam angkatanlkerja ingin mendapatkanlpekerjaan tapi belumldapat 

memperolehnya.  

PengangguranlTerbuka merupakan faktorlyang dapatlmengurangi tingkat 

kemakmuran masyarakat, ketiadaanlpendapatan menyebabkan paranpenganggur 

harus mengurangilpengeluaran konsumsinya.lDi sampinglitu ia dapat mengganggu 

taraf kesehatanlkeluarga yang dapat akan menimbulkan efeklpsikologis yanglburuk 

ke pada penganggur dan keluarganya. Apabilalkeadaan pengangguranldi suatu 

wilayah sangatmburuk maka akanlmenimbulkan efekNyang burukNkepada 
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kesejahteraannmasyarakat dan proses pembangunannekonomi jangkanpanjang 

(Syaripuddin, 2021). 

Menurut Kiha, dkk, (2021), Tingkatnpengangguran adalah persentase 

perbandingannantara jumlah yanglmenganggur denganljumlah angkatanlkerja. 

Semakinnbesar jumlahlpenduduk, maka semakin besar pula angkatanlkerjanya. 

Apabilaljumlah angkatanlkerja ini bisa diimbangildengan kesempatanlkerja, maka 

pengangguranlakan sedikit. Namun sebaliknyalapabila kesempatanlkerja tidak bisa 

mengimbangi, sehingga meledaknya angka)pengangguran. Rumus tingkat 

pengangguran terbuka dituliskan sebagai berikut: 

TPT =  
𝐉𝐏

𝐉𝐀𝐊
 X 100% ....…………………..…. (2.4) 

Keterangan:  

TPTU : TingkatlPengangguranlTerbuka 

JP : JumlahePengangguran 

JAK : JumlaheAngkataneKerja 

 Menurut Sukirno (2011), pengangguran dibedakan menjadi tiga jenis 

berdasarkan penyebabnya, sebagai berikut: 

1) Pengangguran Friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan 

seorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih 

baik atau sesuai dengan keinginannya. 

2) Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya 

perubahan struktur dalam perekonomian 
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3) Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan 

pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam 

permintaan agregat.  

9. BelanjalPemerintahlDaerah 

a. DefinisilBelanjalPemerintahlDaerah 

Menurut Sukirno dalam Noto dan Suman (2016), belanja pemerintah adalah 

konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang 

dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintah dan kegiatan-

kegiatan pembangunan. Peran pemerintah melalui pengeluaran pemerintah 

merupakan elemen paling penting dalam mendorong kemakmuran masyarakat 

melalui program barang dan jasa. Belanja pemerintah yang besar akan memberikan 

implikasi pada pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Pengeluaran pemerintah 

melalui program-program untuk mendorong produktivitas sumber daya akan 

menjadi suntikan perekonomian, namun ketika besaran pengeluaran pemerintah 

tidak merata akan menyebabkan peningkatan)disparitas.  

Menurut Ponomban, dkk, (2020), mengemukakan bahwa pengeluaran yang 

dilakukan pemerintahntidak hanyaluntuk melaksanakan rodalpemerintahan tapi 

juga untuklmembiayai berbagai kegiatanlperekonomian, di mana pemerintah harus 

mendorong berbagai kegiatan ekonomi. 

Pengeluaran pemerintah di Indonesia selain menjadi sumber pembiayaan 

bagi program-program sosial juga berperan besar dalam meningkatkan dan 

mempertahankan permintaan agregat serta pertumbuhan ekonomi. Sumber dana 

yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut berasal 
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penerimaan dalam negeri dan hibah. Sedangkan pengeluaran  daerah dibiayai 

khususnya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dari pemerintah pusat 

(Dhyatmika and Atmanti, 2013) 

Ada beberapa teori yang membahas tentang belanja pemerintah, yaitu 

(Siringoringo et al., 2021) : 

1) Teori Rostow dan Musgrave 

Menurut teori ini, mengatakan bahwa pendanaan non-publik sebagai persentase 

dari PDB dapat menjadi lebih baik bila dibandingkan  dengan  alokasi 

pendanaan publik sebagai persentase dari PDB akan relatif lebih rendah. 

Kegiatan ekonomi pemerintah telah beralih yang dulunya menyediakan 

infrastruktur telah menjadi sebagai pemberi dana untuk berbagai kegiatan sosial 

salah satunya adalah kegiatan kemakmuran masyarakat. 

2) TeorilAdolflWagner 

Teori ini mengatakan bahwalpengeluaran yang dilakukan pemerintahlakan 

terus meningkat seiring berjalannya waktu, disebabkan meningkatnya manfaat 

antara lain kesejahteraan, keamananldan ketertiban, serta meningkatnyalfungsi 

perbankanldanlpembangunan. 

3) TeorilPeacock danlWiseman 

Teorilini menyatakan bahwalpemerintah mengandalkan pengelolahan dana dan 

akan terus berupaya dalam penerimaan yang berasal dari pajak, namun  pada 

kenyataanya masyarakat kurang berpartisipasi dalam pengeluaran pajak 

penghasilan pemerintah yang merupakan salah satu pengeluaran besar.  

b. Pengklasifikasian BelanjalPemerintahlDaerah 
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Belanja daerah adalah semua bea daerah yang dapat diakui sebagai 

pengurang nilai semua aset keuangan dan non-keuangan  selama tahun anggaran 

tertentu. Pengeluaran ditetapkan untuk mendanai penyelenggaraan urusan 

pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Menurut 

Permendagri No. 130 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja 

pemerintah daerah dikelompokkan terdiri dari : 

1) BelanjalTidak Langsungu 

Belanjaltidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak 

memiliki keterkaitan langsung dengan  penyelenggaraan program. belanja tidak 

langsung meliputi : belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah 

ditetapkan dengan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan 

sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, 

belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga. 

a) Belanja Pegawai 

Belanja pegawai adalah  pengeluaran yang dilakukan baik dalam bentuk 

uang dan barang yang diputuskan seluruhnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD, dan pegawai dalam 

lingkungan pemerintah baik yang bertanggung jawab dalam bertugas 

sebagainimbalan atas pekerjaannyang telah dilaksanakan, selain untuk 

pekerjaannyang berhubungan  dengan pembentukannkekayaan. 

b) BelanjalSubsidi 
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Belanjalsubsidi adalahNdistribusi penerimaan yang dialokasikan kepada 

lembaga yang dimaksudkan untuk mendanai produksi sehingga tingkat 

promosi produksi/jasa yang dihasilkan bisa dijangkau oleh masyarakat 

luas. 

c) Belanja Hibah 

Belanja hibahladalah pengeluaran yang digunakanluntuk taksiran dana 

uang/barangnyang diberikan kepada pemerintahndaerah, perusahaan, 

Lembaga dan masyarakatnyang telah ditentukan sebelumnya secara 

khusus, dan tidaklmengikat, tidaklteruslmenerus, dan tidaknbersifat wajib. 

d) Belanja Bantuan Sosial 

Belanja Bansos adalah pemberian bantuan yang tidak selalu 

berkesinambungan dan selalu dipertimbangkan agar tepat sasaran, baik 

berupa uang/barang kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan. 

e) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 

f) Belanjalbagi hasilladalah  pengeluaranlyang telah dianggarkan untuk 

danalbagi hasillyang bersumberndari pendapatanndaerah kepada 

pemerintah ataunpendapatan pemerintah daerahntertentu kepada 

pemerintahndaerah lain sesuai yang tercantum dalam peraturan undang-

undang 

g) Belanja BantuanUKeuangan kepadaUProvinsi/Kabupaten/Kotae dan 

Pemerintah Desau 
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Belanja bantuan keuangan adalah pemberiannbantuan secara luas dan 

khusus dari pemerintah  kabupaten/kota kepada pemerintah desa, atau 

pemerintah daerah lain sebagai pemerataan atau peningkatan potensi 

moneter. Bantuan keuangan  yang bersifat umum, peruntukan dan 

penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah 

daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan moneter ini sangat 

spesifik dan dikelola secara terarah/ditentukan melalui pemerintah daerah 

yang memberikan bantuan tersebut.  

h) Belanja Tidak Terduga 

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran untuk kegiatan yang mungkin 

sifatnya tidak biasa atau diperkirakan tidak akan terulang kembali, 

termasuk untuk bantuan bencana alam dan bencana sosial yang tidak 

diharapkan terjadi, termasuk restitusi atas kelebihan penerimaan daerah 

beberapa periode sebelumnya 

2) Belanja Langsung 

Belanja langsung merupakan bagian belanja yang dianggarkan langsung 

terkait dengan penyelenggaraan kegiatan. belanja langsung terdiri dari, belanja 

barang dan jasa, belanja pegawai, serta belanja modal untuk menyelenggarakan 

berbagai kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan sebelumnya. 

a) Belanja Pegawai 

Belanja pegawai adalah bagian belanja honorarium/upah, lewat waktu serta 

belanja lainnya untuk meningkatkan motivasi dan kualitas aparatur dalam 

melaksanakan kegiatan dan program pemerintah daerah. 
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b) Belanja Barang dan Jasa 

Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengadaan 

barang yang nilai utilitasnya kurang dari satu tahun, dan penggunaannya 

dalam melaksanakan kegiatan dan program pemerintah. 

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud terdiri dari bahan 

habis pakai, premi asuransi, material dan lainnya. 

c) BelanjalModal 

Belanjalmodal adalah belanja yangldiperuntukkan dalamlpengadaan 

ataulproduksi asetlbergerak yanglnilai utilitasnya lebihldari satu tahun, serta 

penggunaanya dalam menyelenggarakan kegiatan dan program pemerintah. 

Properti tersebut terdiri dari, sistem berat, pengadaan tanah peralatan, 

perlengkapan kantor, konstruksi jalanan, alat-alat angkutan, jembatan dan 

lainnya. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Berikutlini adalah peneliti-penelitilyang melakukan penelitianlmengenai 

disparitas pembangunan antarwilayah, antara lain:  

Tabell2.1 PenelitianlTerdahulu 

No. Nama 

Peneliti 

Judul Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1 

 

Bustam 

Anggun 

Pamiati 

& Nenik 

Woyanti 

(2021) 

Analisis 

Pengaruh 

Populasi, 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

TPAK, dan IPM 

Terhadap 

Indeks 

Williamson, 

Analisis 

Tipologi 

Klassen, 

dan 

Analisis 

Populasi berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Ketimpangan 

Pembangunan, 

Pertumbuhan Ekonomi 

berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap 
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Ketimpangan 

Pembangunan di 

Kawasan 

Barlingmascakeb 

2013-2019 

Regresi 

Data Panel  

 

 

 

 

Ketimpangan 

Pembangunan, TPAK 

tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap 

Ketimpangan 

Pembangunan, IPM 

memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap Ketimpangan 

Pembangunan di 

Kawasan 

Barlingmascakeb 

2. Regita Dita 

Zusanti, 

Hadi 

Sasana, & 

Rusmijati 

(2020) 

Analisis 

Pengaruh IPM, 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

TPT Terhadap 

Ketimpangan 

Wilayah di Pulau 

Jawa 

2010-2018 

Analisis 

Regresi 

Data Panel 

 

 

 

 

IPM berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

Ketimpangan Wilayah, 

Pertumbuhan Ekonomi 

tidak memiliki pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Ketimpangan 

Wilayah, TPT memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Ketimpangan Wilayah di 

Pulau Jawa. 

3 Nur’aini  

Shabrina, 

Aan Julia, 

& Ade 

Yunita 

Mafruhat 

(2021) 

Faktor Penentu 

Ketimpangan 

Antarwilayah Di 

Provinsi 

Kepulauan Riau 

Analisis 

Regresi 

Data Panel 

Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

ketimpangan, Investasi 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

ketimpangan, 

Aglomerasi berpengaruh 

Positif dan signifikan 

terhadap ketimpangan 

antarwilayah di Provinsi 

Kepulauan Riau. 

4 Rosmeli 

(2020) 

 

Dampak Belanja 

Daerah Terhadap  

Ketimpangan 

Analisis 

Regresi 

Sederhana, 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

selama tahun 2001-2013 
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Antar Daerah di 

Provinsi Jambi 

Indeks 

Williamson 

terjadi peningkatan 

ketimpangan 

antarwilayah di Provinsi 

Jambi dengan rata-rata 

Williamson Indeks 

sebesar 0,3964. Bila 

dilihat pengaruh belanja 

daerah terhadap  

ketimpangan, belanja 

langsung mempunyai 

pengaruh yang  

signifikan terhadap 

ketimpangan  sementara 

belanja tidak langsung 

tidak berpengaruh  

signifikan terhadap 

ketimpangan 

antarwilayah di Provinsi 

Jambi. 

5 Liling Vera 

Yusica, 

Nazaruddin 

Malik, & 

Zaenal 

Arifin  

(2018) 

Analisis 

Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Aglomerasi dan 

Tingkat 

Pengangguran 

Terhadap 

Ketimpangan 

Antarwilayah 

Kabupaten/Kota 

di Provinsi 

Kalimantan 

Timur 

PDRB Per 

Kapita 

Relatif, 

Analisis 

Regresi 

Data Panel 

Pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh  secara 

negatif dan signifikan 

terhadap ketimpangan 

wilayah, aglomerasi 

berpengaruh secara 

positif dan signifikan 

terhadap ketimpangan 

wilayah, tingkat  

pengangguran  

berpengaruh secara 

positif dan signifikan 

terhadap ketimpangan 

wilayah di Kalimantan 

Timur. 

6 Muhammad 

Haikal 

(2020) 

Analisis Faktor- 

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Ketimpangan 

Pembangunan 

Antarwilayah Di 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

PDRB Per Kapita 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

ketimpangan 

pembangunan ekonomi, 

Investasi berpengaruh 
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Provinsi 

Sumatera Utara 

negatif dan signifikan 

terhadap pembangunan 

ekonomi, Indeks 

Pembangunan Manusia 

(IPM) berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan terhadap 

ketimpangan 

pembangunan ekonomi, 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan terhadap 

ketimpangan 

pembangunan ekonomi 

di Provinsi Sumatera 

Utara. 

7 Michael 

Albert 

Baransano, 

Eka Intan 

Kumala 

Putri, Noer 

Azam 

Achsani, & 

Lala M. 

Kolopaking 

(2016) 

Analysis of 

Factors 

Affecting 

Regional 

Development 

Disparity in the 

Province of West 

Papua 

Analisis 

Regresi 

Data Panel, 

Indeks 

Williamson 

PDRB Per kapita, 

populasi, dan dana 

perimbangan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

ketimpangan 

pembangunan. Variabel 

IPM berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

ketimpangan 

pembangunan. 

 

8 Ayu Arsita  

(2019) 

Analisis 

Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi, IPM, 

Aglomerasi Dan 

Belanja 

Pemerintah 

Daerah Terhadap 

Ketimpangan 

Pembangunan 

Antarwilayah 

Tipologi 

Klassen, 

Analisis 

Regresi 

Data Panel 

 

 

 

Hasil Penelitian 

menggunakan Tipologi 

Klassen menunjukkan 

bahwa Kota Tangerang 

dan Kota Cilegon 

termasuk daerah maju 

dan tertekan. Kabupaten 

Lebak, Kota Serang, dan 

Kota Tangerang Selatan 

termasuk daerah relatif 

tertinggal. Kemudian 
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Kabupaten/Kota 

Di Provinsi 

Banten Tahun 

2013-2017 

berdasarkan hasil 

Analisis Regresi Data 

Panel menunjukkan 

bahwa variabel 

pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

ketimpangan 

pembangunan 

antarwilayah, variabel 

IPM dan belanja 

pemerintah daerah 

berpengaruh negatif dan 

signifikan, serta variabel 

Aglomerasi tidak 

berpengaruh terhadap 

ketimpangan 

pembangunan 

antarwilayah. Secara 

bersama-sama, variabel 

pertumbuhan 

ekonomi,IPM, 

aglomerasi dan belanja 

pemerintah daerah 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

ketimpangan 

pembangunan 

antarwilayah. 

 

C. Pengaruh AntarlVariabel 

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dengan Disparitas Antarwilayah 

Menurut Sjafrizal (2008), tolak ukur pencapaian pembangunan suatu 

wilayah dapat dilihat dari peningkatan perekonomian dan semakin kecilnya 

disparitas antarwilayah, jumlah populasi, atau sektor. Faktanya, peningkatan 
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tersebut tidak selalu dibarengi dengan kesenjangan yang merata. Disparitas wilayah 

menjadi masalah yang ekstrem, di satu sisi terdapat daerah yang  cepat 

pertumbuhannya, di sisi lain terdapat daerah yang lambat pertumbuhannya. Daerah 

yang tidak mengalami pemerataan pembangunan disebabkan berbagai faktor antara 

lain misalnya kekurangan sumber daya, kecenderungan para investor untuk  

memilih daerah yang mempunyai berbagai fasilitas seperti transportasi, listrik dan 

telekomunikasi, serta tenaga ahli profesional.  

Dalam riset yang dilakukanuoleh Kurniawan & Sugiyanto (2013), yang 

menganalisisipengaruh pertumbuhaneekonomiuterhadap disparitas wilayahuantar 

kabupaten/kotardi JawatTengah. Hasiluriset ini menunjukkan bahwaepertumbuhan 

ekonomi memiliki hubungan positifudan signifikan terhadapudisparitas. Jika terjadi 

peningkatan pertumbuhanuekonomi maka akan berdampak padatdisparitas wilayah 

antar kabupaten/kotaedi JawatTengah.eHal ini memberikan gambaran bahwa  

pertumbuhanlekonomi antarlkabupaten/kotaeyang terjadi dilProvinsi JawatTengah 

belumesepenuhnyalmerata.       

 Riset lain juga pernahudilakukanuoleh Pamiati dan Woyanti (2021), yang 

menganalisisudampak pertumbuhanuekonomi terhadap disparitas regional di 

Kawasan Barlingmascakeb. Hasil riset ini menunjukkanubahwaepertumbuhan 

ekonomiimemiliki hubungan negatifidan tidak memilikiupengaruh yangesignifikan 

terhadap disparitas. Jika terjadiupeningkatan pada pertumbuhaneekonomi, maka 

akan memberikanudampak  padaupenurunan disparitas wilayah di Kawasan 

Barlingmascakeb. Hal ini karena pertumbuhaneekonomityang meningkatuakan 

menyebabkan tingginya kapasitas produksi, output dan pendapatan per kapita  
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sehingga memicu turunnya disparitas pembangunan serta memberikan gambaran 

bahwa pembangunan yang terjadi tersebar secara merata ke daerah-daerah. 

2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dengan Disparitas 

Antarwilayah 

Dalam sebuahlyangldilakukan oleh Shabrina etlal. n.d. (2020), yang 

menganalisis dampak variabel IndekslPembangunanlManusia (IPM) terhadap 

disparitas antarwilayah di KepulauanlRiau. Riset ini menunjukkan bahwalvariabel 

IPM memilikilhubungan yanglpositif dan memiliki pengaruh signifikanlterhadap 

disparitas pembangunan antarwilayah di KepulauanURiau. Hal itu karena 

peningkatan kualitas manusia di setiap daerah belum sepenuhnya merata sehingga 

berkembang disparitas pembangunan. Kualitas manusia dapat diukur melalui 

pendidikan, kesehatan, dan tingkat kesejahteraan yang dapat dilihat melalui 

pendapatan perkapita. Jika pendidikan semakin tinggi, maka pemahaman dan skill 

akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan sumber daya yang 

berkualitas .          

 Riset lainnya juga dilakukan oleh Zusanti et al. (2018), yang menganalisis 

pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap disparitas wilayah di 

Pulau Jawa. Dari hasil riset ini menunjukkan bahwa variabellIPM memiliki 

hubungan negatifldan memiliki pengaruh signifikanlterhadap disparitaslwilayah di 

PulaulJawa. Riset  ini juga sejalanldengan yang dilakukanloleh Haikal (2020), yang 

menemukan bahwaUIPM berhubungan secara negatiflterhadap disparitas 

pembangunan di Sumatera Barat. Hal ini disebabkan indeks pembangunan yang 
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semakin besar akan berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga 

disparitas pembangunan akan berkurang.  

3. Pengaruh Aglomerasi dengan Disparitas Antarwilayah 

Menurut Sjafrizal (2008), timbulnya pemusatan yang cukup tinggi terhadap 

kegiatan ekonomi akan menyebabkan terjadinya disparitas pembangunan 

antarwilayah. Pemusatan ini menampilkan adanya kegiatan aglomerasi. 

Meningkatnya perekonomian daerah denganukonsentrasi ekonomiuyang tinggi dan 

pesat,lselanjutnya akan mendorongupembangunan daerahumelaluiupeningkatan 

pendapatan masyarakat serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja Begitu 

pulansebaliknya, jika suatuedaerah memilikiupemusatan ekonomi yangerelatif 

rendah maka akan mengurangi tingkat pendapatan masyarakat dan pada akhirnya 

akan memperbesar jumlah pengangguran. 

Menurut teori Kuznet dalam Azizah et al. (2019), mengatakan bahwa 

problema disparitas merupakan konsekuensi dari perkembangan dan pertumbuhan 

ekonomi serta pada tahap awal pembangunan ekonomi akan menciptakan disparitas 

yang meningkat. Faktor yang mempengaruhinya salah satunya adalah terjadinya 

pemusatan modal pada golongan yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi serta 

terjadinya pergeseran kawasan pertanian ke kawasan industri yang lebih maju, dan 

juga setiap wilayah memiliki pasokan kekayaan alam yang berbeda. 

Riset yang dilakukan oleh Yusica, Malik, and Arifin (2018), yang 

menganalisis dampak aglomerasi terhadap disparitas wilayah di Kalimantan Timur. 

Hasil riset menunjukkanubahwanvariabel aglomerasiumemiliki hubungan positif 

dan memilikiupengaruh yangusignifikan terhadap disparitas wilayah dilKalimantan 
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Timur. Riset ini juga sejalan dilakukan oleh Shabrina, dkk (2020), yang 

menganalisis dampak aglomerasi terhadap disparitas wilayah di Kepulauan Riau. 

Riset tersebut menunjukkan hubunganuyang  positif dan pengaruhuyang signifikan 

antara variabel aglomerasiuterhadap disparitas wilayahudi Kepulauan Riau. Hal ini 

karena ketika pemusatan kegiatan ekonomi meningkat maka akan memberikan 

dampak pada peningkatan disparitas wilayah. 

4. Pengaruh Tingkat Pengangguran dengan Disparitas Antarwilayah 

Menurut AsfiauMurni (2006), berpendapat bahwanpengangguran akan 

mempengaruhi penguranganudaya beliumasyarakat sehingga hal tersebut akan 

mengurangiupendapatan daeraheyang berasal dari pajak yang berimplikasi  pada 

mengurangnya belanja pemerintah dalam mendanai berbagai program-program 

untuk pembangunan  sehingga menyebabkan sulit tercapainya kesejahteraan 

masyarakat.  

Menurut Sjafrizal (2012), juga mengemukakan bahwa elemen-elemen yang 

berdampak pada disparitas pembangunan antarwilayah, salah satunya yaitu variasi 

situasi demografi. Demografi ini meliputi variasi laju pertumbuhanudanestruktur 

penduduk, kesehatan, tingkatupendidikan, danuperbedaan situasi tenagaukerjaldan 

termasuk didalamnya yaitu tingkat pengangguran.     

 Riset yang dilakukan oleh Zusanti et al. (2020), menganalisis dampak 

variabel pengangguran terbuka terhadap disparitas wilayah di Pulau Jawa. Hasil 

riset inilmenunjukkan bahwauvariabel pengangguran terbuka memilikiuhubungan 

yang positifudan memiliki pengaruh signifikaneterhadap disparitas wilayah di 

Pulau Jawa. Riset lain juga dilakukan oleh Yusica, Malik, and Arifin (2018), yang 
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melakukan penelitian dari dampak pengangguran terhadap disparitas antarwilayah 

di Kalimantan Timur. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwauvariabel 

tingkatupengangguran memiliki hubungan secaraupositif danuberpengaruh 

signifikan terhadapudisparitas antarwilayah diuKalimantan Timur. Hal ini 

memberikan gambaran bahwa cara ampuh  efektif untuk mengurangi disparitas 

antarwilayah yaitu dengan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menurunkan 

jumlah pengangguran.  

5. Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Disparitas Antarwilayah 

Menurut Dhyatmika (2013), fungsi pemerintah diwujudkan melalui belanja 

pemerintah yang menjadi elemen utama dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi melalui peningkatan penerimaan pendapatan. Belanja yang yang 

dilakukan oleh pemerintahudalam jumlahuyanglbesarumaka akan berdampakupada 

meningkatnya perekonomian daerah tersebut. Belanja pemerintah mampu menjadi 

jembatan untuk perekonomian daerah yang disalurkan dari berbagai kegiatan yang 

dapat menjadi pendorong produktivitas sumber daya, sehingga dapat mengurangi 

tingkat disparitas wilayah. 

Dalam teori Todaro & Smith (2011), menyatakan bahwa intervensi 

pemerintah dapat dilihat melaluilkebijakan anggaranlpengeluaran pemerintahlyang 

berasal darilpajakldengan cara meningkatkanlpendapatan masyarakat secaralcepat 

atau secara tidakllangsung, misalnya memperluas akseslke pendidikanldasar. 

Menurut Gratia et al. (2020), juga berpendapat bahwa tingkat efektivitas 

belanja daerahudapat diukuridari seberapanbesar tingkat perekonomian yang 

diharapkan mampu tercapai. Hal tersebut dikarenakan belanja daerah sangat 
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berhubungan erat dengan Anggaran PendapatanuBelanjaeDaerahi(APBD), maka 

secara langsunguakan mempengaruhi perekonomianusuatu daerah. Sebaliknya 

perekonomian yang cukup tinggi pada suatu daerah akan menimbulkan disparitas 

wilayah. Kebijakan pemerintah dalam distriubusiuanggaran belanjaedaerah sangat 

mempengaruhiutingkat disparitas, karenandaerah yangumendapatkan distribusi  

anggaran belanjaulangsung cenderung memiliki perekonomian lebih pesat 

dibandingkan daerah  yang memiliki distribusi belanja langsung yang sedikit. 

 Riset yang dilakukanuoleh Rosmeli (2014) yang menganalisisupengaruh 

belanjaedaerah terhadap disparitas antar daerah di ProvinsisJambi.  Hasiluriset 

menunjukkan bahwaubelanja langsungumemiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap disparitas sementara belanjaetidak langsung tidak berpengaruhusecara 

signifikanuterhadap disparitas wilayah. 

D. Kerangka Teoritis 

Disparitas pembangunannantarwilayah merupakannsuatu hal yang akan 

menjadi problema dalam prosesupembangunan, hal tersebut disebabkan  disparitas 

antarwilayahuadalah konsekuensiupembangunan yang belum merata di seluruh 

daerah. Adanya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi belum tentu dapat 

mengurangi disparitas, kemudian adanya  pembangunan manusia yang baik dan 

berkualitas yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum tentu 

bisa mengurangi disparitas. Begitu pula dengan pemusatan kegiatan ekonomi 

daerah atau aglomerasi belum tentu juga dapat mengurangi disparitas. Selain itu 

tingginya angka pengangguran juga dapat berpotensi meningkatkan disparitas. 
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Serta peran pemerintah dapat dilihat dari belanja pemerintah daerah juga sangat 

diperlukan dalam mengurangi disparitas.  

Dari landasanuteori dan berbagai riset terdahuluhserta pengkajian antara 

pertumbuhaneekonomi, IPM, Aglomerasi, TingkatuPengangguran, Belanja 

Pemerintah Daerah dengan disparitas pembangunan antarwilayah, gambaran 

kerangka penelitian penelitianlini sebagailberikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

E. Hipotesis 

Hipotesisladalah suatu dugaanlsementara, suatu tesislsementara yang harus 

dibuktikan penalarannyanmelalui penyelidikannilmiah (Yusuf, 2017:130).  
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Berdasarkanlrumusan masalahldan uraian di atas, maka hipotesisldalam 

penelitianlini adalah; 

1. Diduga bahwa secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap disparitas pembangunan antarwilayah, serta 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pembangunan 

antarwilayah. 

2. Diduga bahwa secara parsial variabel Indeks Pembangunan Manusia 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas pembangunan 

antarwilayah, serta berpengaruh negatif dan  signifikan terhadap disparitas 

pembangunan antarwilayah. 

3. Diduga bahwa secara parsial variabel aglomerasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap disparitas pembangunan antarwilayah, serta berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap disparitas pembangunan antarwilayah. 

4. Diduga bahwa secara parsial variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap disparitas pembangunan antarwilayah, serta 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pembangunan 

antarwilayah. 

5. Diduga bahwa secara parsial variabel belanja pemerintah daerah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap disparitas pembangunan antarwilayah, serta 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pembangunan 

antarwilayah. 

6. Diduga bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, IPM, 

aglomerasi, tingkat pengangguran, dan belanja pemerintah daerah berpengaruh 
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positif dan signifikan terhadap disparitas pembangunan antarwilayah, serta 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pembangunan 

antarwilayah. 
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BABIIII 

METODOLOGIlPENELITIAN 

 

A. Jenisldan LokasilPenelitian 

1. JenislPenelitian 

Dalam penelitianuini jenis penelitianuyang digunakan yaitulpenelitian 

pendekatanukuantitatif. Penelitianukuantitatif merupakan suatu pendekatan yang 

menekankannpadaudatannumerikaln(angka)nyang analisisnya diolahndengan 

menggunakan metodelstatistik (Rodhi, 2022: 24). 

2. LokasilPenelitian dan WaktulPenelitian 

Dalam penelitianuini lokasiupenelitiannya adalah Provinsi Sulawesi 

Selatan. Institusi pusat informasi dan data yakni, kantor Badan Pusat Statistik (BPS) 

serta informasi tertulis baik dari Lembaga lainnya atau media online yang dianggap 

mewakili ruang lingkup kajian. periode  riset dilakukan di bulan April - Mei 2022. 

B. Jenisldan SumberlData 

1. JenislData 

Pada penelitianuini  menggunakan jenisudata berupa datalkuantitaif,edalam 

bentuk panel datau(poolededata) yaitu gabunganudata deret waktulpada periode 

2011-2020 serta data silang pada Kabupaten/KotaedilProvinsi SulawesinSelatan. 

Adapun data-data yangedibutuhkan sebagaiuberikut : 

a) Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2014-2020
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b) Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2014-2020 

c) Data Jumlah Penduduk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2014-2020. 

d) Data Indeks Pembangunan Manusia masing-masing Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2020. 

e) Data Tingkat Pengangguran Terbuka masing-masing Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2020. 

f) Data Belanja Pemerintah Daerah yang diperoleh dari realisasi pengeluaran 

pemerintah daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2014-2020. 

2. SumberlData 

Sumber data dalam penelitianuini menggunakanudata sekunderuyang  

diperoleh darilBadan PusatuStatistik ProvinsilSulawesi Selatan serta datalsekunder 

lainnya yang berhubungan dengan dengan tujuan riset inilseperti internetudanustudi 

kepustakaan. 

C. MetodelPengumpulanlData 

 Metodenpengumpulan datanmerupakan suatu cara yang sistematisndan 

standarnyang digunakan untuknmemperoleh datandan informasi yang diharapkan 

mampu mencapai tujuannpenelitian. Dalam penelitiannini metodelpengumpulan 

datalyang digunakan sebagainberikut : 

1. Observasi, yaitu suatunmetode yang digunakanluntuk mengkaji dan mencatat 

secaransistematis terhadapngejala yangntampak padanobjek penelitian. 
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2. Dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dan informasi  yang telah 

didokumentasikan oleh pihak instansi pemerintah yang mempublikasikan data-

data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

3. Studi Pustaka, yaitu teknik pengumpulanldata menggunakan bukulatau 

referensilsebagai penunjanglpenelitian, dengan melengkapilatau mencari data-

data yang dibutuhkan darilliterature, referensi, jurnal dan yang lainnya 

sehinggalmemperoleh data-data yang tertulislmelalui telaahubacaan yang ada 

kaitannyaldengan masalahlpenelitian. 

D. MetodelAnalisislData  

1. MetodelIndeks Williamson 

 MetodelIndeks Williamson dalamnpenelitian inindigunakan dalam 

menghitung dan mengetahuinbesarntingkat disparitas pembangunannantar 

kabupaten/kotaedi ProvinsilSulawesisSelatan. Indeks ini awal mulanya digunakan 

oleh Jeffry G. Williamson dengan rumus : 

𝑽𝑾 =  
√∑ (𝒚𝒊−𝒚 )𝒊

𝟐
(𝒇𝒊/𝒏)

𝒚 
, 0 < 𝑽𝑾< 1 ………………. (3.1) 

Keterangan : 

𝑉𝑤  :  IndekslWilliamson 

𝑓𝑖    :  JumlahhPenduduklProvinsi Sulawesi Selatan 

𝑛  :  JumlahhPenduduk kabupaten/kota di ProvinsilSulawesi Selatan 

𝑦𝑖 :  PDRB perrkapita Provinsi SulawesilSelatan 

𝑦  :  PDRBlper kapitalkabupaten/kota di Provinsi SulawesilSelatan 

 Jika nilai Indeks Williamson semakin besar maka disparitas di daerah 

tersebut juga semakin besar. Indeks Williamson bernilai antara 0 sampai 1. Apabila 
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nilai Williamson mendekati 0 (nol) maka pembangunan ekonomi antar 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan bisa disebut semakin merata. Begitu 

juga sebaliknya. Jika nilai dari Indeks Williamson mendekati 1 (satu) maka 

disparitas pembangunan ekonomi antarwilayah di kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan semakin timpang.  

2. Metode Aglomerasi 

 Aglomerasi adalah menggambarkan konsentrasilkegiatan ekonomi di suatu 

daerah. Aglomerasilini diukur menggunakan proksilyang dipakai dalam 

penelitianlJaimelBonet (2006) yang mendasarkan ukuranlaglomerasi pada 

aglomerasilyang dihitung dari SharelPDRB daerah terhadapltotallPDRB dalam 

penelitianlini menggunakan persen. 

  𝐀𝐆𝐋𝐎 =  
𝐏𝐃𝐑𝐁𝐈

𝐏𝐃𝐑𝐁𝐭𝐨𝐭
 ………………………..... (3.2) 

Keterangan : 

AGLO        =  Aglomerasi 

PDRBi        =  ProduklDomestik RegionallBruto Atas DasarlHarga  

         Konstanl2010 Kabupaten/Kota dilProvinsi Sulawesi Selatan. 

PDRBtotl   =  PDRBlAtas DasarlHarga Konstanl2010 ProvinsilSulawesi   

          Selatan. 

3. MetodelAnalisis DatalPanel 

 Pendekatan analitik yang digunakanndalam riset  ini adalah analisisldata 

panel. Datalpanel merupakan analisisudata dengan menggabungkanndata cross 

sectionudan timerseries. Kemudian modellanalisis yang digunakanuyaitu analisis 
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regresiudata paneluyang digunakan untukumengetahui pengaruhuvariabellbebas 

terhadapuvariabeluterikat Analisisudata yang dilakukan dengan mengujiusecara 

statistik terhadapuvariabel-variabel yang telahudikumpulkan dengan regresiudata 

panel menggunakanuprogram pengolah data Software Microsoft Excel dan E-views 

12. Berikut model interpretasi regresi datalpanel yaitu : 

 𝐘 = 𝛃𝟎 + 𝛃𝐧𝐗𝐧𝐢𝐭 + 𝛆𝐢𝐭 ………………………….….. (3.3) 

Keterangann: 

Y : VariabellDependen/ Terikat 

X : VariabellIndependen/ Bebas 

ni : Kabupaten/Kotaa 

t : Tahunu 

β0 : Konstanta/ Intersepte 

βn : Koefisien regresilpada masing-masinglvariabellindependen 

ε : errorrterm 

 Dalamuriset ini,uterdapat 5 variabel independenuyaitu variabel 

PertumbuhanuEkonomi (X1), Indeks Pembangunan Manusia (X2),eAglomerasi 

(X3), Tingkat Pengangguran (X4), BelanjarPemerintahuDaerah (X5), maka model 

yang digunakanuini disebuturegresi, adapun variabelldependen dalam risetuini 

adalahuDisparitas Antarwilayah (Y) yang dapat ditulis dalam model yang di 

estimasi berikut : 

𝐕𝐰 = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐏𝐄𝐢𝐭 + 𝛃𝟐𝐈𝐏𝐌𝐢𝐭 + 𝛃𝟑𝐀𝐆𝐋𝐎𝐢𝐭 + 𝛃𝟒𝐓𝐏𝐢𝐭 + 𝛃𝟓𝐁𝐏𝐢𝐭 + 𝛆𝐢𝐭 … (3.4) 

Keterangan: 

Vw   : Disparitas PembangunanlAntarwilayah yangldiukur dengan Indeks 

Williamsonu 

PE  : PertumbuhanlEkonomi (PDRB) 
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IPM  : IndekslPembangunanlManusia (IPM) 

AGLO  : Aglomerasiu 

TP   : Tingkat Pengangguran  

BP  : BelanjalPemerintah Daerah 

i  : Kabupaten/Kota (Cross Section) 

t  : Tahun (Time Series) 

β0  :lKonstanta/ Intersepte 

        β1, β2, β3, β4, β5 : Koefisien regresi pada masing-masing variabel independen 

 ε   : errorrterm 

 

 Dalam analisis model regresi dengan menggunakan data panel dapat 

dilakukan dengan tiga metode estimasi yaitu estimasi Common Effect, Fixed Effect, 

dan Random Effect. Sebelum melakukan analisis regresi, langkah yang dilakukan 

adalah melakukan pengujian estimasi model untuk memperoleh estimasi model 

yang paling tepat untuk digunakan. Setelah model dipilih, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik untuk menguji hipotesis) 

penelitian. 

a.  EstimasilModellRegresi Data Panel 

1) Metode PooledlLeastiSquare (PLS)/ CommonlEffecttModel 

  Model PooledlLeast Square (PLS) atau CommonlEffect Model 

merupakanlteknik pendekatan datalpanel yang palinglsederhana karena hanya 

mengombinasikan data timelseries dan crosslsection dengan mengestimasi data 

panel menggunakanlmetode OrdinarylLeast Square (OLS). Secarauumum, 

persamaan CommonuEffect Model menurut Gujarati & Porter (2012) adalah 

sebagai)berikut: 

𝐂𝐢𝐭             =  𝛃𝟏 + 𝛃𝟐𝐐𝟏𝐭 +  𝛃𝟑𝐏𝐅𝟏𝐭 +  𝛃𝟒𝐋𝐅𝟏𝐭 +  𝐮𝟏𝐭 ………………........ (3.5) 
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i  = 1, 2,……..6, 

t = 1,2,………15, 

 dimanaui menunjukkanusubjek (crossusection) dan t menunjukkan 

periodelwaktu. 

2) Metode Fixed EffectlModel (FEM) 

 Pada FixeduEffect Model (FEM), mengasumsikanlbahwa setiap objek 

memiliki interseplyang berbeda tetapi memilikilkoefisien yang sama. Dan untuk 

membedakan antaralobjek yang satuldengan objeklyang lainnya maka digunakan 

variabelldummy sehinggalmetode ini juga disebut LeastlSquare Dummy Variables 

(LSDV). Menurut Gujarati & Porterl(2012) persamaanlmodel ini adalahlsebagai) 

berikut: 

𝐂𝐢𝐭             =  𝛂𝟏 +  𝛂𝟐𝐃𝟐𝐢 + 𝛂𝟑𝐃𝟑𝐢 +  𝛂𝟒𝐃𝟒𝐢 +  𝛂𝟓𝐃𝟓𝐢 +  𝛂𝟔𝐃𝟔𝐢                      

                        + 𝛃𝟐𝐐𝐢𝐭    + 𝛃𝟑𝐏𝐅𝟏𝐭 +  𝛃𝟒𝐋𝐅𝟏𝐭 + 𝐮𝟏𝐭 …………………..… (3.6) 

 

 Interceptlβ0 adalah nilailintercept subjek kesatuldanlkoefisien β6, β7, β8 

menandakanlbesar perbedaanlantara interceptlsubjek lainlterhadap subjeklkesatu. 

3) Metode RandomlEffectlModel (REM) 

 RandomlEffectlModel (REM) merupakanlmodel yang dikenal sebagai 

modellregresi yang mengestimasi datalpanel dengan memperhitungkanlerror dari 

modellregresi yang dianalisis dengan metode GeneralizedlLeast Square (GLS). 

Persamaan REM menurut Gujarati & Porter (2012) adalah sebagai)berikut: 

𝐓𝐂𝐢𝐭           =  𝛃𝟏𝐥 +  𝛃𝟐𝐐𝟏𝐭𝐥 + 𝛃𝟑𝐏𝐅𝟏𝐭 +  𝛃𝟒𝐋𝐅𝟏𝐭 + 𝐥𝐞𝟏 +  𝐮𝟏𝐭 …………. (3.7) 

 =  𝛃𝟏𝐥 + 𝐥𝛃𝟐𝐐𝟏𝐭 + 𝐥 𝛃𝟑𝐏𝐅𝟏𝐭 +  𝛃𝟒𝐋𝐅𝟏𝐭 +  𝐰𝟏𝐭 ………………... (3.8) 

Dimana, 

𝐰𝟏𝐭            =  𝐞𝟏 + 𝐮𝟏𝐭 …………………………………………………… (3.9) 
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 Dimana w1t terdiri dari dua komponen yaitu ei (residual cross section) dan 

u1t (residual gabungan time series dan cross section). Model ini disebut juga Error 

Components Model (ECM) karena residual terdiri atas 2 komponen. 

E. PengujianlModeling 

 Untuklmemilih modellestimasi yang dianggap palinglterbaik analisis 

regresi data panel diantara ketigaljenis model, maka perlu dilakukanlserangkaian 

uji. Pengujianltersebut terdiri dari dualtahapan yaitulUji Likelihood Ratio danlUji 

Hausman (Nuryanto & Zulfikar, 2018: 86). 

1. Uji LikelihoodlRatio  

Uji LikelihoodlRatio digunakanluntuk memilihlmodel terbaiklantara model 

PooledlLeastlSquare (PLS) atau FixedlEffectlModel (FEM), adapunlhipotesis 

dalamlpengujian ini yaitul: 

H0 ∶ PooledlLeastlSquare (PLS)/Common EffectlModel (CEM) 

H1 : Fixed EffectlModel (FEM) 

 Jika nilai probabilitas Chi-Square lebih besar dari α = 0,05 maka H0 diterima 

dan model yang digunakan adalah PLS. Sebaliknya, jika nilai probabilitas Chi-

Square lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 0,05 maka H0 ditolak, sehingga 

model terbaik adalah Fixed Effect Model. Sebaliknya Apabilaldari hasillpengujian 

menunjukkan bahwalmodel H1 diterima Fixed EffectlModel  (FEM), makalmodel 

akanldiujikan lagildengan RandomlEffectlModel (REM). 

2. UjilHausman 
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 Uji hausman digunakan untuk memilih model terbaik antara Random Effect 

Model (REM) atau Fixed Effect Model (FEM). Adapun hipotesis dalam pengujian 

ini yaitu : 

H0   : Random Effect Model (REM) 

H1   ∶ Fixed Effect Model (FEM)      

 Jika nilai probabilitas lebih besar dari α = 0,05 maka H0 diterima dan model 

yang digunakan adalah Random Effect Model. Sebaliknya, jika nilai probabilitas 

lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 0,05, maka H0 ditolak, sehingga model 

terbaik adalah Fixed Effect Model. 

F. Uji Gaus-Markov 

 Model regresi dapatldisebut sebagailmodel yang baikljika modelltersebut 

memenuhi kriteria BLUEU(Best Liniear UnbiasedlEstimator). BLUEUdapat 

dicapai bilalmemenuhi kondisi Gaus-Markov atau Asumsi Klasik. Setidaknya ada 

tujuan utama dalam mencocokkan persamaan regresi yaitu 1) untuk memperkirakan 

koefisien regresi dan parameter terkait, 2) dan untuk memprediski nilaiuvariabel 

dependenudalam hubungannyaudengan variabeluindependen (Ismanto & Pebruary, 

2021: 58). 

 Uji Gaus-Markov regresildata panel dalam penelitianlini adalah sebagai 

berikut : 

1) UjilNormalitas 

 Ujinnormalitas dilakukan untuk memeriksa apakahlmodel regresi, 

variabellpenganggu ataulresidual terdistribusi normallatau tidak. Regresilyang baik 

adalahlregresi terdistribusi normal. Ada dua pendekatan untuk melakukanluji 
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normalitaslyaitu salah satunya menggunakanlgrafik. Data yang distribusilnormal 

akanlmengarahkan lintasan grafiklhistogram dan akan membentuklkurva seperti 

lonceng.       

 Dalamnpenelitian ini, ujinnormalitas yang digunakan adalah analisis 

Jarque-BeraUTest (JB-test), adapun hipotesisldalam UjilJarque-Beraladalah 

sebagailberikut : 

a) Apabilalnilai signifikansilatau nilailprobabilitas > 0,05 maka H0 diterima atau 

data terdistribusilnormal 

b) Apabilalnilai signifikansilatau nilailprobabilitas < 0,05 maka H0 ditolak atau 

dataltidak terdistribusilnormal 

2) UjilMultikolinieritase 

 UjinmultikolinieritasUdilakukan untukUmengetahui apakahuterdapat 

hubunganlantaruvariabellindependen pada modellregresi. Modellregresi yang baik 

harusnya tidak terjadilkorelasi di antara variabellindependen. Apabila variabel 

independenlsalinglberkorelasi, makalvariabel inintidak orthogonal. Variabel 

orthogonalladalah variabellbebas yang nilai korelasinyalantar sesama variabel 

independenllain sama denganlnol. 

 Dalamlpenelitian ini, untuk mendeteksilada tidaknyalmultikolinearitas 

dalam modellregresi dapat dilihatldari nilailkoefisien pada variabellbebas. Jika nilai 

koefisienlkorelasi lebihldari 0,8, makaldapat dikatakan terjadilmultikolinearitas. 

G. Uji Goodness of Fit 
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 Setelah dilakukan pemilihan model terbaik, maka langkah selanjutnya 

adalah pengujian statistik atau uji kelayakan model. Dalamlpenelitian ini dilakukan 

beberapalpengujian statistiklyaitu : 

1) UjilSignifikansilParsial (Uji t- Statistik) 

 Ujilt adalah pengujian dilakukan untuk mengetahuilpengaruh variabel 

bebas secaralmasing-masing terhadap variabellterikat. Pengambilan keputusan 

dalam pengujian ini yaitu : 

H0     :  Tidak berpengaruh signifikan antara variabel independen terhadap  

             variabel dependen secara parsial  

H1     :  Ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel   

            dependen secara parsial  

 Tingkatlkepercayaan yang digunakan dalam ujilt adalah 95% atau taraf 

signifikan 5% (𝛼 = 0,05), dapat disimpulkanldengan ketentuanlsebagai berikut: 

a) Jikalnilai probabilitas T-statistiku > 0,05nmaka H0 diterimandan H1 𝑖ditolak 

berarti tidaklpengaruh yangnsignifikan dari masing-masinglvariabel 

independenlterhadap variabelldependen. 

b) Jika nilai probabilitas T-statistik < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 ditolak berarti 

terdapatlpengaruh yang signifikanldari masing-masing variabellindependen 

terhadap variabelldependen. 

2) UjilSignifikansilSimultan (UjilF-Simultan) 

 Ujilf adalah pengujian yang dilakukan untuklmengetahui apakah semua 

variabelUbebas secaraUbersamaan berpengaruhUterhadap variabelUterikat. 

Pengambilan keputusan dalam pengujianlini yaitu : 
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H0       :  Semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara simultan  

(bersama-sama) terhadap variabel dependen. 

H1      : Semua variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan  

(bersama-sama) terhadap variabel dependen. 

 Tingkatlkepercayaan yang digunakanldalam uji t adalah 95% ataultaraf 

signifikanl5% (𝛼 = 0,05), dapat disimpulkan dengan ketentuan sebagailberikut: 

a) Jika nilai Sig-F > 0,05  maka H0 diterima dan H1 ditolak berarti variabel 

independen secara bersama-sama tidak pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

b) Jika nilai Sig-F < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 ditolak berarti variabel 

independen secara bersama-sama pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

3) UjilKoefisien Determinan (𝐑𝟐)  

 Koefisien determinan merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, 

karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang ter estimasi. 

Nilai koefisien determinan mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel 

independen yang dapat diterangkan oleh variabel independennya. Bila nilai 

koefisien determinan sama dengan 0, artinya variasi dari variabel dependen tidak 

dapat diterangkan oleh variabel-variabel bebasnya sama sekali. Sementara bila nilai 

koefisien determinan sama dengan 1, artinya variasi variabel dependen secara 

keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel-variabel independennya. Dengan 

demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R-square-

nya yang mempunyai nilai antara nol dan)satu.  
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H. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Definisi operasional penelitian ini dibagi kedalam dua variabel, yaitu 

variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen), yang masing-masing 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. VariabellDependen 

a) Disparitas Pembangunan Antarwilayah merupakan perbedaan tingkat 

pembangunan yang terjadi antar suatu wilayah yang disebabkan adanya 

kandungan sumber daya alam dan kondisi demografi yang terdapat pada 

masing-masing wilayah. Dalam penelitian ini menggunakan perhitungan Indeks 

Williamson yang dinyatakan dalam satuan indeks. 

2. VariabellIndependen 

a) Pertumbuhanlekonomi adalah tingkat atau lajulpertumbuhan PDRBltahun 

tertentuldibandingkan dengan tahunlsebelumnya. Dalamlpenelitian ini, 

data yang digunakan adalah PDRB AtasNDasar HargaNKonstan 2010 

kabupaten/kotaNdi Provinsi SulawesiNSelatan tahunN2011-2020 yang 

dinyatakan dalam satuan)rupiah. 

b) IPM adalah indekslyang menggambarkanlkualitas penduduk atau sumber 

daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Datalyang digunakan yaitu 

nilai IPMlmasing-masinglkabupaten/kota dilProvinsi Sulawesi Selatan 

tahunl2011-2020 yang dinyatakan dalam angka)indeks. 

c) Aglomerasi adalah menggambarkan konsentrasilkegiatan ekonomi di suatu 

daerah.  
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d) Tingkat Pengangguran adalah angkatanlkerja yang sama sekalintidak 

mempunyainpekerjaan. Yang diperolehndari nilai TingkatlPengangguran 

Terbukanmasing-masing kabupaten/kotamdi Provinsi SulawesilSelatan 

tahun 2011-2020 yang dinyatakanldalamlpersen. 

e) BelanjaUPemerintah Daerah adalahlbesarnya pengeluaranlpemerintah 

untuk daerah yanglmencerminkan pengeluaranlpemerintah dariUtotal 

anggaranUpendapatan dan belanjaUdaerah pada masing-masing 

kabupaten/kotaUdi Provinsi SulawesilSelatan tahun 2011-2020 yang 

dinyatakan dalam satuanlrupiah. 
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BAB IV 

HASILlPENELITIANl&lPEMBAHASAN 

 

A. GambaranlUmumlObjeklPenelitian 

 

1. Kondisi Geografisx 

 

Gambari4.1 

PetaiAdministrasi Provinsi Sulawesi Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ProvinsinSulawesi Selatan merupakan salahlsatu provinsi di Indonesia 

yang secaralgeografis terletak antara 00 12’ – 80 Lintang Selatan dan 1160 48’ – 

1129 36’ BujurlTimur dengan luaslwilayah 46.717,48 km2 serta memiliki beragam 

bahasaldan suku mulai dari Makassar, Bugis, Toraja, Mandar dan lainnya menyebar 

di 24 Kabupaten/Kotaedi ProvinsilSulawesi)Selatan. 

 Secaranadministrasi, pemerintah provinsi Sulawesi selatan terbagi menjadi 

21 kabupaten dan 3 kota hingga tahun 2008, sedangkan untuk 2009 terdiri dari 21

Sumber : BPS SulawesilSelatan, 2022 
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kabupaten dan  3 kota dengan kabupaten Toraja Utara yang terjadi pemekaran pada 

tahun 2010 yang terdiri dari 303 kecamatan dan 2667 desa/kelurahan. Dengan 

kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten terluas dengan luas 7502,68 km2 luas 

kabupaten tersebut merupakan 16,46 persen dari seluruh wilayah Sulawesi)Selatan.  

 Kabupaten-kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan 

yaitu Kabupaten Selayar,..Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, 

Sinjai, Maros, Pangkajene Kepulauan, Barru, Bone, Soppeng, Wajo, 

Sidenreng..Rappang, Pinrang, Enrekang, Luwu Timur, Tana Toraja, Luwu Utara, 

Toraja Utara, Kota Makassar, Kota..ParePare, dan Kota Palopo. Ibu Kota Provinsi 

Sulawesi Selatan adalah Makassar, namun ada 2 kota lagi yang dimiliki yaitu Kota 

Pare-pareNdan..Kota..Palopo...ProvinsiNSulawesiNSelatanNmemiliki..batas-

batas wilayah sebagai)berikut.: 

a. SebelahIUtara : Provinsi SulawesiaBarat 

b. SebelahISelatan : LautuFlores 

c. SebelahIBarat : SelatsMakassar 

d. SebelahITimur : TeluklBonekdan Provinsi SulawesisTenggara 

Provinsi Sulawesi Selatan dialiri 67 aliranNsungai, dimana sebagian 

besar aliran sungai tersebut terdapat di Kabupaten Luwu yakni 25 aliran sungai. 

Sungai terpanjang di daerah ini yaitu Sungai Saddang dengan panjang kurang lebih 

150 km dengan melalui 3 kabupaten yakni Kabupaten Tator, Enrekang dan Pinrang. 

Selain aliran sungai, daerah ini juga memiliki sejumlah danau yaitu Danau Tempe 

di Kabupaten Wajo dan Danau Sidenreng, Kabupaten Sidrap, serta Danau Matana 

dan Danau Towuti di Kabupaten Luwu. Disamping memiliki sejumlah sungai dan 
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danau. Selain itu, daerah ini juga memiliki 7 buah gunung, dimana Gunung 

Rantemario dengan dengan ketinggian 3.470 m di atas permukaan laut merupakan 

yang tertinggi di daerah. Gunung ini berdiri tegak di perbatasan Kabupaten 

Enrekang dan Kabupaten)Luwu. 

 

2. KondisilDemografis 

 

Kondisi demografis merupakan hal-hal memiliki keterkaitan dengan 

populasi penduduk di suatu wilayah. Ada banyak parameter dalam menentukan  

kondisi demografi, diantaranya terdiri dari jumlah penduduk. Populasi penduduk 

serta laju pertumbuhannya yang sangat bervariasi disetiap daerah, termasuk 

Provinsi SulawesinSelatan merupakanisalah satu provinsildengan jumlah penduduk 

terbanyak. 

Grafik 4.11 

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

BerdasarkannGrafik 4.1 Provinsi Sulawesi Selatan memiliki populasi 

penduduk yang meningkat dari waktu ke waktu. Padaltahun 2014, jumlah penduduk 

Sumberl: Data Sekunder, 2022 (diolah) 
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Sulawesi Selatan 8.432.163 jiwa, kemudian pada tahun 2020 meningkat dengan laju 

pertumbuhani5,88% menjadil8.92.004 jiwa. Sementaralitu daerah yang memiliki 

populasi penduduk terbanyak yaitu Kota Makassar dengan besaran penduduk 

sebesar 1.545.373 jiwa sedangkan  daerah yang memiliki jumlah penduduk yang 

relatif rendah yaitu di Kepulauan Selayar dengan populasi penduduk yang dimiliki 

sebesar 136.871 jiwa. 

3. Kondisi Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan  

Pertumbuhan ekonomi merupakan mencerminkan keadaan perekonomian 

dan menggambarkan sejauh mana perkembangan perekonomian di suatu wilayah. 

Apabila suatu daerah memiliki pertumbuhan positif, maka  ini mengindikasikan 

adanya peningkatan perekonomian. Sebaliknya, apabila daerah tersebut memiliki 

pertumbuhan negatif, hal ini akan memberikan dampak buruk pada perekonomian. 

Dalam menghitung pertumbuhan ekonomi tahunan di suatu wilayah dapat 

dilakukan dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar 

Harga Konstan. PDRB ADHK mampu memberikan yang gambaran seberapa jauh 

kemampuan ekonomi di suatu daerah.  

Berdasarkanntabel 4.1 terlihat lajunpertumbuhan PDRBuatas dasareharga 

konstan se SulawesisSelatan pada perioder2014-2020, memberikan gambaran 

berkembangnya perekonomian dari tahun ke tahun. Provinsi Sulawesi Selatan yang 

terdiri 24 kabupaten/kota tentunya masing-masing daerahumemilikinpotensi 

ekonominyang berbeda sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, oleh 

karenanitu, PDRBusetiap kabupaten/kotaeyang ada dilProvinsi SulawesisSelatan 

tidak merata diseluruh daerahukarena nilai yang bervariasi. 
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Tabel 4.1 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota  

Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 – 2020 (Persen) 

 

Kabupaten/Kota 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Selayar 9.01 9.01 7.35 7.61 8.75 7.68 -1.78 

Bulukumba 8.54 8.54 6.77 6.89 5.05 5.49 0.43 

Bantaeng 8.33 8.33 7.39 7.31 8.13 10.75 0.52 

Jeneponto 7.93 7.93 8.32 8.25 6.29 5.47 0.16 

Takalar 9.76 9.76 9.61 7.37 6.66 6.87 -0.61 

Gowa 7.17 7.17 7.57 7.21 7.14 7.46 1.76 

Sinjai 6.98 6.98 7.09 7.23 7.44 6.12 1.55 

Maros 4.73 4.73 9.5 6.81 6.19 1.24 -10.87 

Pangkep 10.41 10.41 8.31 6.6 4.77 6.41 -1.69 

Barru 7.35 7.35 6.01 6.48 7.11 7.41 0.87 

Bone 9.53 9.53 9.01 8.41 8.91 7.01 -0.25 

Soppeng 6.89 6.89 8.11 8.29 8.11 7.69 2.19 

Wajo 9.67 9.67 4.96 5.21 1.08 4.06 -1.17 

Sidrap 7.87 7.87 8.77 7.09 5.02 4.65 -0.59 

Pinrang 8.11 8.11 7.44 7.84 6.91 6.53 0.44 

Enrekang 5.99 5.99 7.63 6.84 3.26 5.43 1.25 

Luwu 8.81 8.81 7.88 6.79 6.86 6.26 1.3 

TananToraja 6.80 6.80 7.29 7.47 7.89 7.22 -0.28 

LuwunUtara 8.82 8.82 7.49 7.6 8.39 7.11 -0.59 

LuwunTimur 8.11 8.11 1.58 3.07 3.39 1.17 1.46 

TorajanUtara 7.64 7.64 8.01 8.22 8.07 7.56 0.17 

Makassarn 7.39 7.39 8.03 8.2 8.42 8.79 -1.27 

Pare-Pare 6.33 6.33 6.87 6.98 5.58 6.65 -0.08 

Palopon 7.05 7.05 6.95 7.17 7.52 6.75 0.45 

Sulawesi Selatan 7.54 7.54 7.42 7.21 7.04 6.91 -0.71 

 

B. Gambaran Umum Variabel Penelitian 

1. Disparitas PembangunannAntarwilayah  

Disparitas pembangunan antarwilayah merupakan problematika yang juga 

masih perlu ditanggulangi di Provinsi Sulawesi Selatan. Disparitas ini terjadi karena 

pembangunanuyang tidakumerata dan adanyauperbedaan potensi kekayaanlsumber 

daya di setiap daerah, yang mengakibatkan terdapat daerah tergolong relatif maju 

dan tertinggal.  

Sumberl:lDatalSekunder, 2022 (diolah) 
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Disparitas pembangunannantarwilayah yang diukurudengan perhitungan 

IndeksnWilliamson serta menggunakanuGross National Produkl(GNP) dan jumlah 

pendudukuKabupaten/Kota serta jumlah penduduk ProvinsisSulawesinSelatan. 

Pada table dibawah ini nilai IndekslWilliamsonlProvinsi SulawesilSelatanltahun 

2014-2020. 

Tabeln4.2 

IndeksnWilliamson Se ProvinsinSulawesi Tahunn2014-2020 

Tahun Indeks Williamson 

2014 0.630 

2015 0.678 

2016 0.677 

2017 0.610 

2018 0.622 

2019 0.707 

2020 0.695 

‘Rata-Rata’ 0.660 

 

Dari hasil analisisuIndekslWilliamson diatas, dapat diketahuilbahwa di 

ProvinsiuSulawesisSelatan selamalperiode 2014-2020 memiliki rata-rataldisparitas 

mencapai 0,660. Hal ini berarti selama tahun 2014-2020 terjadi disparitas 

pembangunan antarwilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang besar.  

Berdasarkan Grafik 4.2, terlihat perkembangan disparitas antarwilayah  di 

Provinsi Sulawesi Selatan cenderung fluktuatif. Padantahunu2014, Indeks 

Williamson menunjukkanuangka sebesarl0,63, kemudiannpada periodel2015 

bergerak menjadilsebesar 0,68, dan turun pada periode 2017 hingga pada periode 

2018-2019 naik secara berkala hingga pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 

Sumberl: DatalSekunder, 2022 (diolah) 
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sebesar 0,71. Akan tetapi, disparitas pembangunan tersebut masih dalam kategori 

timpang. 

Grafik 4.2 

Perkembangan Indeks Williamson Di Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahunn2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PertumbuhaniEkonomi 

Pertumbuhan ekonomi-merupakan perkembangan kegiatan perekonomian 

yang dapat menyebabkan barangudan jasa yang diproduksi oleh masyarakat 

meningkat. Pada umumnya indikator yang digunakan untuk mengukur 

pertumbuhan ekonomi di suatu daerah adalah PDRB (Produk Domestik Regional 

Bruto) yang mencerminkan seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan 

oleh suatu daerah dalam waktu tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan 

jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi pada suatu daerah (BPS, 2019). 

Dalamupenelitian ini data pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah 

nilai ProduklRegional Domestik BrutonAtas Dasar HargauKonstan 2010 dari 24 

Kabupaten/KotaedilProvinsi SulawesieSelatan Tahun 2014-2020. 

Sumber : Data Sekunder, 2022 (diolah) 

  

0.63

0.68 0.68

0.61
0.62

0.71
0.70

0.56

0.58

0.60

0.62

0.64

0.66

0.68

0.70

0.72

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



 
 

83 

 

 
 

Tabell4.3 

PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota  

Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2020 (Milyar Rupiah)  

 

Kabupaten/ 

Kotau 
20140 2015 2016 20170 2018 2019 2020 

Selayar 2.503,35 2.724,40 2.924,72 3.147,39 3.422,67 3.685,67 3.620,20 

Bulukumba 6.413,70 6.774,32 7.232,84 7.730,91 8.121,33 8.567,46 8.604,20 

Bantaeng 3.819,28 4.073,06 4.374,21 4.694,16 5.075,84 5.621,52 5.650,54 

Jeneponto 4.773,64 5.085,92 5.508,83 5.963,56 6.338,74 6.685,62 6.696,42 

Takalar 4.548,62 4.931,54 5.405,32 5.803,94 6.190,67 6.616,25 6.575,77 

Gowa 9.720,17 10.380,22 11.166,02 11.971,36 12.825,81 13.783,11 14.025,76 

Sinjai 5.035,30 5.415,38 5.799,31 6.218,64 6.681,25 7.090,28 7.200,23 

Maros 10.066,82 10.916,73 11.954,00 12.768,32 13.558,74 13.726,28 12.233,66 

Pangkep 12.419,76 13.367,01 14.477,29 15.433,50 16.168,91 17.205,17 16.915,23 

Barru 3.474,78 3.694,24 3.916,34 4.169,98 4.466,54 4.797,43 4.839,12 

Bone 14.821,38 16.051,87 17.498,18 18.970,53 20.660,07 22.108,04 22.053,74 

Soppeng 4.882,19 5.131,72 5.547,69 6.007,46 6.494,39 6.993,53 7.146,65 

Wajo 10.341,08 11.071,65 11.620,74 12.225,77 12.357,35 12.858,45 12.708,31 

Sidrap 6.110,20 6.600,92 7.179,78 7.688,83 8.075,03 8.450,69 8.401,06 

Pinrang 8.940,48 9.677,33 10.397,11 11.212,62 11.987,44 12.770,08 12.826,45 

Enrekang 3.389,15 3.623,22 3.899,59 4.166,40 4.302,05 4.535,55 4.592,23 

Luwu 6.934,03 7.437,42 8.023,37 8.567,87 9.155,58 9.728,97 9.855,91 

Tana  

Toraja 
3.198,12 3.417,30 3.666,48 3.940,52 4.251,26 4.558,14 4.545,29 

Luwu  

Utara 
5.739,51 6.122,22 6.580,90 7.081,17 7.675,20 8.221,20 8.172,74 

Luwu  

Timur 
13.748,02 14.631,06 14.862,31 15.318,72 15.837,80 16.022,95 16.256,90 

Toraja  

Utara 
3.510,36 3.782,80 4.085,69 4.421,68 4.778,53 5.140,01 5.148,55 

Makasar 82.592,82 88.828,15 95.957,64 103.826,16 112.568,41 122.465,83 120.905,75 

ParePare 3.615,90 3.843,72 4.107,81 4.394,32 4.639,40 4.947,79 4.944,03 

Palopo 3.889,24 4.140,87 4.428,50 4.745,90 5.102,99 5.447,36 5.472,08 

Sulawesi 

Selatan 
233.988,05 250.802,99 269.401,31 288.814,17 309.156,19 330.506,38 328.154,57 

 

 

Sumber : Data Sekunder, 2022 (diolah) 
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Grafik 4.3 

Urutan Nilai Rata-RatafPDRB ADHKfKabupaten/Kota  

DilProvinsilSulawesilSelatan Tahun 2014-2020 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.31dan Grafik 4.3, nilai PDRB ADHK setiap 

kabupaten/kota selama periode 2014-2020 menunjukkan kondisi yang berbeda. 

Terdapat beberapa kabupaten menunjukan trend fluktuasi, ada yang cenderung 

menurun dan juga mengalami kenaikan. Dapat terlihat bahwa, Nilai PDRB tertinggi 

diperoleh Kota Makassar dengan rata-rata nilai PDRB sebesar 103.877,82, dan 

Kabupaten Bone sebesar 18.880,54, kemudian Kabupaten Luwu Timur sebesar 

15.239,68. Sedangkan nilai PDRB terendah diperoleh oleh Kepulauan Selayar 

dengan rata-rata nilai PDRB sebesar 3.146,91, dan Kabupaten Tana Toraja sebesar 

3.939,59, kemudian Kabupaten Enrekang sebesar 4.072,60. Hal iniudikarenakan 

PDRBnKota Makassar, Bone, danlLuwu Timur merupakanupendorong utama 

dalam sektornperdagangan,lhotel,lrestoran, serta pengangkutan komunikasi. 

Sementaranitu PDRBlKepulauan Selayar, KabupatenuTana Toraja, dan Kabupaten 

Enrekang masih didominasiloleh sektorupertanian, perkebunan danupeternakan. 
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Sumberl: DatalSekunder, 2022 (diolah) 
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3. IndeksiPembangunaniManusia 

Menurut Badan PusatlStatistik, Indeks PembangunannManusian(IPM) 

merupakan indikator pentinglyang digunakan untuknmengukur keberhaslian dalam 

upayanmembangun kualitas sumber daya manusiandi suatu daerah. IPMldibentuk 

dari 3 dimensildasar,  yaitulumur yang panjang dan hiduplsehat,lpengetahuan dan 

dan standarlhidup layak. 

Menurut standar United Nations Development Program, pembangunan 

manusia terdiri 4 standar, yaitu jika nilai IPM lebih besar dari 80 artinya kriteria 

sangat tinggi, dan jika nilai IPM berada pada kisaran 70-79 artinya termasuk dalam 

kriteria tinggi, sedangkan jika nilai IPM  berada di angka 60 – 79 artinya termasuk 

kriteria sedang.  Data indeks pembangunan manusia (IPM) dalam penelitian ini 

berupa nilai Indeks Pembangunan Manusia dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2014-2020.  

Pada Tabell4.4, terlihat Nilai Indeks PembangunannManusian(IPM) 

masing-masing kabupaten/kotaesangat beragam dan menunjukkan adanya 

peningkatan IPM secara berkelanjutan disetiap wilayah di Provinsi Sulawesi 

Selatan. Nilai IPM ini tentunya tidak merata dikarenakan adanya perbedaan kondisi 

demografis pada setiap daerah. Terdapat beberapaukabupaten/kotaryang 

memilikinkategorilnilai sedang, tinggi danusangat tinggi. Kota Makassar 

merupakan daerah dengan kategori sangat tinggi atau > 80 dibanding dengan daerah 

lainnya, Kota Palopo, Kota Pare-pare memiliki  kategori tinggi dengan rata-rata 

IPM diatas 75. Capaian IPM tertinggi dengan nilai kisaran antara 70 – 80 di Provinsi 

Sulawesi Selatan terdapat di 6 kabupaten/kotaldan capaian IPMlsedang dengan 
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nilai kisaran antara 60 - 70 terdapat di 18lkabupaten/kota. SedangkanlIPM dengan 

kategorilrendah atau  <  60 tidakmditemukan dilkabupaten/kota dilProvinsi 

SulawesinSelatan.  

Tabel 4.4 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota 

Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2020 

Kabupaten/Kotae 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Selayar 63.66 64.32 64.95 65.39 66.04 66.91 67.38 

Bulukumba 65.24 65.58 66.46 67.08 67.70 68.28 68.99 

Bantaeng 65.77 66.20 66.59 67.27 67.76 68.30 68.73 

Jeneponto 61.45 61.61 61.81 62.67 63.33 64.00 64.26 

Takalar 63.53 64.07 64.96 65.48 66.07 66.94 67.31 

Gowa 66.12 66.87 67.70 68.33 68.87 69.66 70.14 

Sinjai 63.83 64.48 65.36 65.80 66.24 67.05 67.60 

Maros 66.65 67.13 67.76 68.42 68.94 69.50 69.86 

Pangkep 66.16 66.65 66.86 67.25 67.71 68.29 68.72 

Barru 67.94 68.64 69.07 69.56 70.05 70.60 71.00 

Bone 62.09 63.11 63.86 64.16 65.04 65.67 66.06 

Soppeng 64.74 65.33 65.95 66.67 67.60 68.26 68.67 

Wajo 66.49 66.90 67.52 68.18 68.57 69.05 69.15 

Sidrap 68.14 69.00 69.39 69.84 70.60 71.05 71.21 

Pinrang 68.92 69.24 69.42 69.90 70.62 71.12 71.26 

Enrekang 69.37 70.03 70.79 71.44 72.15 72.66 72.76 

Luwu 67.34 68.11 68.71 69.02 69.60 70.39 70.51 

Tana Toraja 65.08 65.75 66.25 66.82 67.66 68.25 68.75 

Luwu Utara 66.90 67.44 67.81 68.35 68.79 69.46 69.57 

Luwu Timur 69.75 70.43 70.95 71.46 72.16 72.80 73.22 

Toraja Utara 66.15 66.76 67.49 67.90 68.49 69.23 69.33 

Kota Makasar 79.35 79.94 80.53 81.13 81.73 82.25 82.25 

Kota ParePare 75.66 76.31 76.48 76.68 77.19 77.62 77.86 

Kota Palopo 75.65 76.27 76.45 76.71 77.30 77.98 78.06 

Sulawesi Selatan 68.49 69.15 69.76 70.34 70.90 71.66 71.93 

 

 

4. Aglomerasi  

Aglomerasi merupakan pemusatan kegiatanuekonomi di suatundaerah 

tertentu yang dapat berdampakupada disparitas pembangunannantarwilayah. 

Sumber : Data Sekunder, 2022 (diolah) 
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Menurut Perroux, mengatakan bahwa ditinjau dari aspek lokasinya pembangunan 

daerah adalah tidak merata dan cenderung terjadi aglomerasi (pemusatan) pada 

pusat-pusat pertumbuhan. Selanjutnya pusat-pusat pertumbuhan tersebut akan 

mempengaruhi daerah-daerah yang lambat perkembangannya (Zahara et.al, 2021). 

Dalam risetuini, indikator yang digunakanuadalah konsepnaglomerasi 

produksi yakni membandingkannPDRB kabupaten/kotaudenganuPDRB Provinsi 

SulawesinSelatan. 

Tabel 4.5 

Perkembangan Aglomerasi Kabupaten/Kota 

Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2020 

Kabupaten/ Kota 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Selayaru 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Bulukumba’ 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Bantaeng’ 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Jeneponto’ 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Takalar’ 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Gowa’ 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Sinjai 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Maros 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Pangkep 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Barru 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Bone 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 

Soppeng 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Wajo 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Sidrap 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Pinrang 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Enrekang 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Luwu 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Tana Toraja 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Luwu Utara 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Luwu Timur 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 

Toraja Utara 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Makassar 0.35 0.35 0.36 0.36 0.36 0.37 0.37 

Pare Pare 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 

Palopo 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Sumberl:lData Sekunder, 2022 (diolah) 
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Berdasarkan tabel 4.5, tingkatlaglomerasi di Provinsi Sulawesi Selatan tidak 

begitu tinggi, hal ini disebabkan adanya persebaranlkegiatan ekonomi di beberapa 

daerah. Daerah yang memiliki tingkat aglomerasi atau konsentrasi kegiatan 

ekonomilyang tinggi yaitu Kota Makassar sebesar 0.35. Jika dilihat dari struktur 

perekonomian, daerah tersebut terkonsentrasi pada sektorlindustri pengolahan yang 

terkenal dengan kawasan industri KIMA yangljuga memberi kontribusilbesar pada 

pembentukanlPDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Sehinggaldaerah yang memiliki 

aglomerasiutinggi, akan mendorongupembangunan diwilayah tersebut melalui 

penyediaan lapanganukerja serta pertumbuhanuekonomi yang tinggi. Sementara 

daerah yang memiliki aglomerasiurendah yaitu Kepulauan Selayar, Kabupaten 

Barru, Enrekang, dan Tator dengan nilai berkisar 0,01, karena kegiatan ekonomi 

pada wilayah tersebut terkonsentrasi pada sektor pertanian yang hanyalmemberikan 

kontribusi kecil pada pembentukanlPDRB ProvinsilSulawesi Selatan.lKonsentrasi 

kegiatan ekonomindi kabupaten/kotaeyang  relatifUrendah selanjutnya akan 

mendorongUterjadinya pengangguranUdan rendahnya tingkatUpendapatan 

masyarakat. 

5. Tingkat Pengangguran 

Tingkatnpengangguran merupakanlsalah satulindikator dalamnmengukur 

tingkat kesejahteraannmasyarakat. Dimana semakin tinggi tingkat pengangguran 

menandakan bahwa kesejahteraan masyarakatnya masih rendah, dan semakin 

rendah tingkat pengangguran menunjukkan kesejahteraan masyarakat sudah tinggi 

(Sjafrizal, 2014). 
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Tingkatlpengangguran diukurUmelalui persentase jumlahUpenganggur di 

suatu wilayah terhadapljumah angkatanlkerja. Jikalsemakin tinggiUnilai 

persentaselmaka semakinntinggi pulalpengangguran dalamldaerah tersebut, begitu 

juga sebaliknya Data tingkat pengangguran dalamlpenelitian ini diperoleh dari 

nilainTingkat PengangguranuTerbuka (TPT) dari 24 kabupaten/kotaldi Provinsi 

SulawesilSelatan Tahun 2014-2020. 

Tabell4.6 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota 

Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2020 (Persen) 

Kabupaten/Kotau 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Selayar 2,1 0,9 2,34 1,88 1,88 1,1 2,44 

Bulukumba 2,8 3 3,73 3,62 3,62 3,06 3,42 

Bantaeng 2,4 4,07 5,23 3,69 3,69 3,65 4,27 

Jeneponto 2,7 4 3,31 2,81 2,81 1,99 2,31 

Takalar 2,7 4,04 4,93 3,88 3,88 3,78 4,16 

Gowa 2,3 4,96 6,14 4,8 4,8 4,35 6,44 

Sinjai 0,9 1,55 4,53 2,14 2,14 2,17 2,65 

Maros 4,6 6,99 6,85 6,19 6,19 4,42 6,28 

Pangkep 9,9 7,01 7,05 6,91 6,91 4,99 5,18 

Barru 2,3 7,68 5,6 5,38 5,38 5,39 6,39 

Bone 5 4,36 4,55 2,82 2,82 3,01 3,2 

Soppeng 2,4 2,96 2,71 2,66 2,66 3,24 4,42 

Wajo 4,9 5,39 3,06 3,79 3,79 3 4,33 

Sidrap 6,2 6,97 3,17 4,7 4,7 4,35 5,91 

Pinrang 2,8 4,85 4,41 3,04 3,04 2,91 4,19 

Enrekang 1,4 1,33 1,87 1,66 1,66 2,15 2,44 

Luwu 5,1 7,86 4,78 3,89 3,89 4,38 4,94 

Tana Toraja 3,3 3,99 5,6 3,07 3,07 2,55 2,6 

Luwu Utara 1,8 2,6 3,31 3,87 3,87 2,76 3,01 

Luwu Timur 8,1 5,37 2,58 2,18 2,18 3,81 4,46 

Toraja Utara 3,7 3,11 4,24 2,88 2,88 2,86 3,17 

Makassar 10,9 12 10,6 12,2 12,2 9,83 15,9 

Parepare 7,1 8,48 6,47 6,81 6,81 6,17 7,14 

Palopo 8,1 12,1 11 11,6 11,6 9,67 10,4 

Sulawesi Selatan 4,31 5,23 4,92 4,44 4,44 3,98 4,99 

 Sumber : DataiSekunder, 2022 (diolah) 
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Berdasarkan tabel 4.6, terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2014-2020 cenderung 

mengalami fluktuasi dengan rata-rata tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,62%. 

Tingkat pengangguran terbuka tertinggi selama periode 2014-2020 terdapat di 3 

kabupaten/kota antara lain Kota Makassar dengan rata-rata tingkat pengangguran 

terbuka sebesar 11,95%, kemudian Kota Palopo  sebesar 10,62%, serta diikuti Kota 

Pare-Pare dengan rata-rata tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,00%. Sementara 

itu tingkat pengangguran terbuka terendah berada pada Kabupaten Enrekang 

dengan besaran tingkat pengangguran terbuka berkisar 1,79%, Kepulauan Selayar 

dengan rata-rata tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,81%, dan Kabupaten 

Sinjai dengan rata-rata tercatat sebesar 2,30%. 

Berdasarkan tipe daerah terlihat bahwa tingkat pengangguranuterbuka 

untuk daerahuperkotaanulebih besar bila dibandingkan dengan daerahupedesaan. 

Hal ini terjadi dikarenakan pasarltenagalkerja tidaklmampu menyerapltenagaukerja 

yanguada yang biasanya terjadi di daerah perkotaan dimana antara permintaan dan 

penawaran tenaga kerja tidak seimbang.  

6. Belanja Pemerintah Daerah 

Belanja pemerintah merupakan salah satu bentuk peranan pemerintah dalam 

proses pembangunan. Dalam pembangunan nasional anggaran pembangunan lebih 

ditekankan pada pembangunan secara menyeluruh baik fisik maupun non fisik. 

Belanja pemerintah daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. 
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Data belanja pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

nilai realisasi belanja pemerintah daerah di 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan tahun 2014-2020. 

Grafik 4.4 

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota 

Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada grafik 4.4, diketahui bahwa belanja pemerintah tiap daerah memiliki 

kecenderungan yang berbeda, dapat dilihat ada yang fluktuatif dan ada juga yang 

selalu meningkat. Hal ini dikarenakan kebutuhan dan program masing-masing 

kabupaten/kota setiap tahun juga berbeda. Namun, secara keseluruhan belanja 

pemerintah kabupaten/kota selalu mengalami peningkatan karena seiring 

bertambahnya kebutuhan dan program yang akan selalu dilaksanakan pemerintah. 

Belanja pemerintah tertinggi berada di Kota Makassar dengan rata-rata belanja 

sebesar 3,566,522,881. Sementara belanja pemerintah terkecil terdapat pada Kota 

Pare-pare dengan besaran belanja berkisar 902,002,903. 

C.  Analisis Regresi DataiPanel 

 

1. Pemilihan Model Estimasi 

Sumber : Data Sekunder, 2022 (diolah) 
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Dalamlmelakukan analisis regresildata panel, maka diperlukanlmetode 

estimasilyang akanldigunakan antara lain CommonlEffect Model, FixedlEffect 

Model, dan  RandomlEffect Model. pengujian estimasilmodel dilakukanluntuk 

mencarilmodellyang palingltepat untuk digunakanldalam analisislekonometrika. 

Pengujianlmodel ada dua acara yaituluji Likelihood Ratio dan ujilHausman Test. 

Hasilldari uji interpretasi modelladalah sebagailberikut.lllllllllllllllllllll  

a) Uji Likelihood Ratio 

UjilLikelihood Ratio dilakukan untuk memilih model estimasi yang terbaik 

diantara CommonlEffect dan FixedlEffect. Adapun hipotesisldalam pengujianlini 

yaitu: 

H0    ∶  Common EffectlModel  (CEM) 

H1    :  FixedlEffect Model (FEM) 

 JikalnilailprobabilitasuChi-Square lebihlbesar dariuα = 0,05 maka H0 

diterimaldan modellyang digunakanladalah CommonlEffectlModel.uSebaliknya, 

jikalnilailprobabilitas Chi-Square lebihlkecil dari tingkatlsignifikansi α = 0,05 

makauH0uditolak, sehinggalmodellterbaik adalah FixedlEffectlModel.  berikut 

adalahlhasil pemilihan modellregresi yang telahldilakukan; 

ITabele4.7 

OHasiltUji Likelihood Ratio 

     
     Effects Testus’ Statisticf  td.f.  OProb.  

     
     Cross-sectioniF 13.260492 (23,139) 0.0000 

Cross-sectioniChi-square 195.103621 23 0.0000 

     

 
    

Sumberl: OutputlPengolahanlData Eviews- 12, 2022 
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Berdasarkan tabel diatas, nilailprobabilitas cross-section F  dari perhitungan 

menggunakanuEviews-12  adalah sebesarl 0.0000 dan nilailtersebut lebihlbesar dari 

tingkatusignifikansilα = 5% (0.0000 < 0.05), makalH0 ditolakldan H1 diterima. 

Sehingga, modellyang terpilih adalah FixedlEffectlModel.  

b) UjilHausman Test 

UjilHausman Test merupakan metodenyang berfungsi untuk menetukan 

modelnyang paling terbaikndigunakan antaralRandom EffectlModel ataulFixed 

Effext Modelldalam interpretasi datanpanel.uAdapun penganbilan keputusan dalam 

pengujianuini yaitu : 

H0   ∶  Random EffectnModel𝑙(REM) 

H1    :  Fixedd EffectnModel l(FEM) 

Jikalnilai probabilitasuF-statistik lebih kecil dari tingkat signifikansiu α = 

5%, maka modellterbaik yang digunakan adalah FixedlEffect Model. sebaliknya 

jika nilai probabilitasuF-statistik lebih besar dari tingkat signifikansiuα = 5 %, maka 

madellterbaik yang digunakan yaitu RandomuEffect Model.  

OTabel 4.88 

eHasil UjiiHausman Testus 

     
     Test Summaryu IChi-Sq.eStatistic EChi-Sq.ld.f. EProb.  

     
     Cross-sectionurandomu 0.000000 05 1.0000 

     
      

Berdasarkan tabel 4.8, hasil uji Hausman Test menunjukkan bawa nilai 

probabilitas Cross-section Random adalah sebesar 1.0000 lebih besar dari tingkat 

signifikan α = 5% (1.0000 > 0,05) yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak sehingga 

Sumberl :”OutputlPengolahanlDatalEviews-12, 2022 



 
 

94 

 

 
 

model terbaik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect 

Model. 

2. HasillEstimasi Model Data Panel 

Darinhasil estimasi modelnyang telahndilakukan RandomnEffectnModel 

merupakannmodel dataepanel yang digunakanedalam penelitiannini dan dapat 

dijelaskan melalui persamaanesebagailberikut: 

ETabelI4.9 

HasiluEstimate DataePaneludengane 

Pendekatan RandomsEffectIModelo 

     
     ‘Variable’ TCoefficient EStd.nError It-Statistic OProb.   

     
     C? 84.33610 13.50986 6.242561 0.0000 

LOGPE? -2.370333 0.871487 -2.719872 0.0072 

LOGIPM? -4.038224 3.757221 -1.074790 0.2841 

LOGAGLO? 3.589361 0.738789 4.858436 0.0000 

LOGTP? 0.016435 0.205270 0.080065 0.9363 

LOGBD? -1.725114 0.553092 -3.119038 0.0021 
 

 

𝐋𝐨𝐠𝐈𝐖        = 𝟖𝟒. 𝟑𝟑𝟔𝟏𝟎  −  𝟐. 𝟑𝟕𝟎𝟑𝟑𝟑 𝐋𝐨𝐠𝐏𝐄𝐢𝐭 −  𝟒. 𝟎𝟑𝟖𝟐𝟐𝟒 𝐋𝐨𝐠𝐈𝐏𝐌𝐢𝐭

+  𝟑. 𝟓𝟖𝟗𝟑𝟔𝟏 𝐋𝐨𝐠𝐀𝐆𝐋𝐎𝐢𝐭 +  𝟎. 𝟎𝟏𝟔𝟒𝟑𝟓 𝐋𝐨𝐠𝐓𝐏𝐢𝐭

−  𝟏. 𝟕𝟐𝟓𝟏𝟏𝟒 𝐋𝐨𝐠𝐁𝐏𝐢𝐭 + 𝛆 

 

Keterangan : 

LogIW   : Disparitas Pembangunan Antarwilayah (IW) 

LogPE  : PertumbuhanoEkonomi (PDRB) 

LogIPM  : IndeksfPembangunanfManusia (IPM) 

LogAGLO :lAglomerasil 

LogTP  : Tingkat Pengangguran 

LogBD  :lBelanjaoPemerintahoDaerahl 

 

Sumber : Output Pengolahan Data Eviews-12, 2022 
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Berdasarkan hasil estimasi data panel dan persamaan diatas, sehingga  

diinterpretasikan yaitu: 

1) Nilai koefisien β0 sebesar 84.33160. Jika variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1), 

Indeks Pembangunan Manusia (X2), Aglomerasi (X3), Tingkat Pengangguran 

(X4), Belanja Pemerintah Daerah (X5) tidak mengalami perubahan atau 

konstan, maka akan terjadi disparitas pembangunan sebesar 84.33610. 

2) Nilai koefisien β1 sebesar  -2.370333. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi  

kenaikan Pertumbuhan Ekonomi (X1), maka akan menurunkan disparitas 

pembangunan (Y) sebesar 2.370333 dengan asumsi bahwa variabel Indeks 

Pembangunan Manusia (X2), Aglomerasi (X3), Tingkat Pengangguran (X4) 

dan Belanja Pemerintah Daerah (X5) dianggap konstan. Tanda koefisien 

bernilai negatif yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

negatif terhadap disparitas pembangunan. 

3) Nilai koefisien β2 -4.038224. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan 

Indeks Pembangunan Manusia (X2), maka akan menurunkan disparitas 

pembangunan (Y) sebesar 4.038224 dengan asumsi bahwa variabel 

Pertumbuhan Ekonomi (X1), Aglomerasi (X3), Tingkat Pengangguran (X4) 

dan Belanja Pemerintah Daerah (X5) dianggap konstan. Tanda koefisien 

bernilai negatif yang menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia 

berpengaruh negatif terhadap disparitas pembangunan. 

4) Nilai koefisien β3 sebesar 3.589361. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 

kenaikan Aglomerasi (X3),  maka akan meningkatkan disparitas pembangunan 

(Y) sebesar 3.589361 dengan asumsi bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi 
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(X1), Indeks Pembangunan Manusia (X2), Tingkat Pengangguran (X4) dan 

Belanja Pemerintah Daerah (X5) dianggap konstan. Tanda koefisien bernilai 

positif yang menunjukkan bahwa aglomerasi berpengaruh positif terhadap 

disparitas pembangunan. 

5) Nilai koefisien β4  sebesar 0.016435. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 

kenaikan Tingkat Pengangguran (X4), maka akan meningkatkan disparitas 

pembangunan (Y) sebesar 0.016435 dengan asumsi bahwa variabel 

Pertumbuhan Ekonomi (X1), Indeks Pembangunan Manusia (X2), Aglomerasi  

(X3) dan Belanja Pemerintah Daerah (X5) dianggap konstan. Tanda koefisien 

bernilai positif yang menunjukkan bahwa aglomerasi berpengaruh positif 

terhadap disparitas pembangunan. 

6) Nilai koefisien β5 sebesar -1.725114. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 

kenaikan Belanja Pemerintah Daerah (X5), maka menurunkan disparitas 

pembangunan (Y) sebesar 1.725114 dengan asumsi bahwa variabel 

Pertumbuhan Ekonomi (X1), Indeks Pembangunan Manusia (X2), Aglomerasi  

(X3) dan Tingkat Pengangguran (X4) dianggap konstan. Tanda koefisien 

bernilai negatif yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah 

berpengaruh negatif terhadap disparitas pembangunan. 

 

3. Individual Efek (Random Effect Model) 

Perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

menyebabkanlpengaruh yanglberbeda antarlvariabel independenuterhadap variabel 

dependen pada tiap-tiapldaerah. Haluini dapatldilihat pada perbedaan nilainintersep 
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pada masing-masing kabupaten/kota dinProvinsi SulawesinSelatan seperti pada 

tabeluberikut. 

HTabelu4.100 

Hasil Individual Effects (Random Effect Model) 

Variable Coefficient Individual Effects Prob. 

C 84.3361  0.0000 

LOGPE? -2.370333  0.0072 

LOGIPM? -4.038224  0.2841 

LOGAGLO? 3.589361  0.0000 

LOGTP? 0.016435  0.9363 

LOGBD? -1.725114  0.0021 

RandomlEffectsl(Cross)    
_KEPSELAYAR--Cu -0.235709 84.100391  
_BULUKUMBA--Cu 1.093502 85.429602  
_BANTAENG—Cu -0.885222 83.450878  
_JENEPONTO—Cu 1.116077 85.452177  
_TAKALAR—Cu 0.720544 85.056644  

_GOWA—Cu 1.446271 85.782371  
_SINJAI—Cu -0.879284 83.456816  
_MAROS—Cu -0.311111 84.024989  

_PANGKEP—Cu 0.046342 84.382442  
_BARRU—Cu 0.045856 84.381956  
_BONE—Cu -0.979811 83.356289  

_SOPPENG—Cu -1.348928 82.987172  
_WAJO—Cu -1.202748 83.133352  

_SIDRAP—Cu -0.878723 83.457377  
_PINRANG—Cu -1.444518 82.891582  

_ENREKANG—Cu 1.047248 85.383348  
_LUWU—Cu -0.20994 84.12616  

_TANATORAJA—Cu 1.455826 85.791926  
_LUWUUTARA—Cu 0.254109 84.590209  
_LUWUTIMUR—Cu 0.310502 84.646602  

_TORAJAUTARA—Cu 0.715913 85.052013  
_KOTAMAKASSAR—Cu 0.863654 85.199754  
_KOTAPAREPARE—Cu -0.72266 83.61344  

_KOTAPALOPO—Cu -0.01719 84.31891  
 

 

Berdasarkan tabel 4.10, menunjukkan bahwa 24 kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan  memiliki pengaruh individu yang berbeda-beda untuk setiap 

Sumber : Output Pengolahan Data Eviews-12, 2022 
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perubahan pada Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, 

Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Daerah. 

1) Kepulauan Selayar 

Ketika masing- masing variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Daerah 

mengalami perubahan sebesar 1% maka Kepulauan Selayar akan mendapatkan 

pengaruh individu terhadap disparitas antarwilayah sebesar 84.100391%. 

2) Bulukumba 

Ketika masing- masing variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Daerah 

mengalami perubahan sebesar 1% maka Kabupaten Bulukumba akan 

mendapatkan pengaruh individu terhadap disparitas antarwilayah sebesar  

85.429602%. 

3) Bantaeng 

Ketika masing- masing variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Daerah 

mengalami perubahan sebesar 1% maka Kabupaten Bantaeng akan 

mendapatkan pengaruh individu terhadap disparitas antarwilayah sebesar  

83.450878%. 

4) Jeneponto 

Ketika masing- masing variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Daerah 

mengalami perubahan sebesar 1% maka Kabupaten Jeneponto akan 
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mendapatkan pengaruh individu terhadap disparitas antarwilayah sebesar  

85.452177%. 

5) Takalar 

Ketika masing- masing variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Daerah 

mengalami perubahan sebesar 1% maka Kabupaten Takalar akan mendapatkan 

pengaruh individu terhadap disparitas antarwilayah sebesar  85.056644%. 

6) Gowa 

Ketika masing- masing variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Daerah 

mengalami perubahan sebesar 1% maka Kabupaten Gowa akan mendapatkan 

pengaruh individu terhadap disparitas antarwilayah sebesar  85.782371%. 

7) Sinjai 

Ketika masing- masing variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Daerah 

mengalami perubahan sebesar 1% maka Kabupaten Sinjai akan mendapatkan 

pengaruh individu terhadap disparitas antarwilayah sebesar  83.456816%. 

8) Maros 

Ketika masing- masing variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Daerah 

mengalami perubahan sebesar 1% maka Kabupaten Maros akan mendapatkan 

pengaruh individu terhadap disparitas antarwilayah sebesar  88.024989%. 

9) Pangkep 
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Ketika masing- masing variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Daerah 

mengalami perubahan sebesar 1% maka Pangkep akan mendapatkan pengaruh 

individu terhadap disparitas antarwilayah sebesar  84.382442%. 

10)  Barru 

Ketika masing- masing variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Daerah 

mengalami perubahan sebesar 1% maka Kabupaten Barru akan mendapatkan 

pengaruh individu terhadap disparitas antarwilayah sebesar  84.381956%. 

11)  Bone 

Ketika masing- masing variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Daerah 

mengalami perubahan sebesar 1% maka Kabupaten Bone akan mendapatkan 

pengaruh individu terhadap disparitas antarwilayah sebesar  83.356289%. 

12)  Soppeng 

Ketika masing- masing variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Daerah 

mengalami perubahan sebesar 1% maka Kabupaten Soppeng akan 

mendapatkan pengaruh individu terhadap disparitas antarwilayah sebesar  

82.987172%. 

13)  Wajo 

Ketika masing- masing variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Daerah 
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mengalami perubahan sebesar 1% maka Kabupaten Wajo akan mendapatkan 

pengaruh individu terhadap disparitas antarwilayah sebesar   83.133352%. 

14)  Sidrap 

Ketika masing- masing variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Daerah 

mengalami perubahan sebesar 1% maka Kabupaten Sidrap akan mendapatkan 

pengaruh individu terhadap disparitas antarwilayah sebesar  83.457377%. 

15)  Pinrang 

Ketika masing- masing variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Daerah 

mengalami perubahan sebesar 1% maka Kabupaten Pinrang akan mendapatkan 

pengaruh individu terhadap disparitas antarwilayah sebesar  82.891582%. 

16)  Enrekang 

Ketika masing- masing variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Daerah 

mengalami perubahan sebesar 1% maka Kabupaten Enrekang akan 

mendapatkan pengaruh individu terhadap disparitas antarwilayah sebesar  

85.383348%. 

17)  Luwu 

Ketika masing- masing variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Daerah 

mengalami perubahan sebesar 1% maka Kabupaten Luwu akan mendapatkan 

pengaruh individu terhadap disparitas antarwilayah sebesar  84.126160%. 
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18)  Tana Toraja 

Ketika masing- masing variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Daerah 

mengalami perubahan sebesar 1% maka Kabupaten Tana Toraja akan 

mendapatkan pengaruh individu terhadap disparitas antarwilayah sebesar  

85.791926%. 

19)  Luwu Utara 

Ketika masing- masing variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Daerah 

mengalami perubahan sebesar 1% maka Kabupaten Luwu Utara akan 

mendapatkan pengaruh individu terhadap disparitas antarwilayah sebesar  

84.590209%. 

20)  Luwu Timur 

Ketika masing- masing variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Daerah 

mengalami perubahan sebesar 1% maka Kabupaten Luwu Timur akan 

mendapatkan pengaruh individu terhadap disparitas antarwilayah sebesar  

84.646602%. 

21)  Toraja Utara 

Ketika masing- masing variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Daerah 

mengalami perubahan sebesar 1% maka Kabupaten Toraja Utara akan 
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mendapatkan pengaruh individu terhadap disparitas antarwilayah sebesar  

85.052013%. 

22)  Kota Makassar 

Ketika masing- masing variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Daerah 

mengalami perubahan sebesar 1% maka Kota Makassar akan mendapatkan 

pengaruh individu terhadap disparitas antarwilayah sebesar  85.199754%. 

23)  Kota Pare-pare 

Ketika masing- masing variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Daerah 

mengalami perubahan sebesar 1% maka Kota Pare-Pare akan mendapatkan 

pengaruh individu terhadap disparitas antarwilayah sebesar  83.613440%. 

24)  Kota Palopo 

Ketika masing- masing variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Manusia, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah Daerah 

mengalami perubahan sebesar 1% maka Kota Palopo akan mendapatkan 

pengaruh individu terhadap disparitas antarwilayah sebesar  84.318910%. 

4. Uji Gaus- Markov 

a) Uji Normalitas 

Berdasarkan pada gambar 4.2, statistic Jarque-Bera menunjukkan bahwa 

angka probabilitasusebesar 0.938096 atau lebihlbesar dari tingkatusignifikansi αl= 

5% atauL0,05. Sehingga,Udapat ditafsirkan dataUdalam model penelitianUini 

terdistribusilnormal. 
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Gambar 4.22Hasil UjilNormalitas 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2014 2020

Observations  168

Mean       3.02e-15

Median  -0.081219

Maximum  3.883932

Minimum -3.052051

Std. Dev.   1.144314

Skewness    0.064362

Kurtos is    2.958915

Jarque-Bera  0.127805

Probabi l i ty  0.938096 
 

 

b) Uji Multikolinearitas 

Tabell4.11 

Hasil UjilMultikolinearitas 

 LOGPE LOGIPM LOGAGLO LOGTP LOGBD 

      
      LOGPE  1.000000  0.389543  0.985772  0.445840  0.881766 

LOGIPM  0.389543  1.000000  0.349354  0.585751  0.286103 

LOGAGLO  0.985772  0.349354  1.000000  0.452965  0.836028 

LOGTP  0.445840  0.585751  0.452965  1.000000  0.318931 

LOGBD  0.881766  0.286103  0.836028  0.318931  1.000000 

 

Berdasarkan hasiluuji multikolinearitas diatas, nilainuji memiliki angka 

koefisien terhadap sesama variabel kurang dari 0,8 atau < 0,8. Artinya variabel 

pertumbuhanuekonomi, indeks pembangunannmanusia,Uaglomerasi, tingkat 

pengangguran dan belanja pemerintahndaerah tidak memiliki korelasi di dalam 

penelitian ini atau tidak terjadi multikolinearitas. 

5. UjilGoodnessloflFitu 

a) UjiuKoefisien Determinan (𝐑𝟐) 

Uji Koefisien Determinan (R2) berfungsi untuk melihat seberapa besar 

pengaruh setiap variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. 

Sumber : Output Pengolahan Data Eviews-12, 2022 

Sumberu: Output PengolahanlDatalEviews-12, 2022 
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Tabell4.12 

Hasil KoefisienlDeterminan (𝐑𝟐) 

 

 

Berdasarkan tabel 4.12, menunjukkan nilaiuR-squared sebesar 0.436195 

atau 43,61% yang berarti nilai variabeluindependen yaitu pertumbuhan ekonomi, 

IPM, aglomerasi, tingkat pengangguran, dan belanja pemerintah daerah dapat 

menjelaskan variabel dependen yaitu disparitas pembangunan antarwilayah sebesar 

43,61%. Sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat 

dalam penelitian ini sebesar 56,39%. 

b) Uji Signifikansi Parsial (t- Statistik) 

Ujilparsial atau uji Tldigunakan untuklmenguji apakah variable independen 

berpengaruh secaralparsial terhadap variabelndependen. 

Adapun hasilluji SignfikansilParsial sebagai berikut: 

Tabell4.13 

HasillUji SignifikansilParsial 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 84.33610 13.50986 6.242561 0.0000 

LOGPE? -2.370333 0.871487 -2.719872 0.0072 

LOGIPM? -4.038224 3.757221 -1.074790 0.2841 

LOGAGLO? 3.589361 0.738789 4.858436 0.0000 

LOGTP? 0.016435 0.205270 0.080065 0.9363 

LOGBD? -1.725114 0.553092 -3.119038 0.0021 

 

Uji Parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas t-

statistik setiap variabel terhadap tingkat signifikansi  α = 5%, kemudian jika nilai 

    R-squarede 0.436195 

    AdjustedlR-squaredu 0.418794 

Sumberu: Output Pengolahan DatalEviews-12, 2022 

Sumberu:lOutput PengolahanlDatalEviews-12, 2022 
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probabilitas  <  α, maka H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dari masing-masing variabel penelitian maka dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1) Pada variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki koefisienlsebesar -2.370333 

dengan nilailprobabilitas 0.0072. Nilailprobabilitas lebih kecilldari tingkat 

signifikansi α = 5% (0.0072 <  0,05) yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima . 

Sehingga variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap 

disparitas pembangunanlantarwilayah. Nilailkoefisien regresiuuntuk variabel 

pertumbuhan ekonomi menunjukkan tanda negatifuyaitu -2.370333. artinya 

ketikalterjadilkenaikan pertumbuhanlekonomi sebesaru1% maka akanuterjadi 

penurunan disparitas pembangunan sebesar 2.370333%. 

2) Pada variabel IPM memiliki koefisien  sebesar -4.038224 dengan nilai 

probabilitas 0.2841. Nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi α = 

5% (0.2841 > 0,05) yang berarti H0 diterima dan  H1 ditolak sehingga variabel 

indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

disparitas pembangunan antarwilayah. Nilai koefisien regresi untuk variabel 

indeks pembangunan manusia menunjukkan tanda negatif yaitu -4.038224. 

Artinya ketika terjadi kenaikan indeks pembangunan manusia sebesar 1% maka 

akan terjadi penurunan disparitas sebesar 4.038224%. 

3) Pada variabel Aglomerasi memilikilkoefisien sebesar 3.589361 dengan nilai 

probabilitasu0,0000. Nilailprobabilitas lebih kecil dari tingkatlsignifikansi α = 

5% (0,0000 < 0,05) yang berarti H0 ditolak dan  H1 diterima sehingga variabel 
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aglomerasi memiliki pengaruh signifikanlterhadap disparitaslpembangunan 

antarwilayah. Nilailkoefisien regresi untuk variabel aglomerasi menunjukkan 

tanda positif yaitu 3.589361. Artinya ketika terjadi kenaikan aglomerasi sebesar 

1% maka akan terjadi peningkatan disparitas sebesar 3.589361%. 

4) Pada variabel tingkat pengangguran memilikilkoefisien sebesar 0.016435 

dengan nilailprobabilitas 0.9363. Nilailprobabilitas lebih besar dari tingkat 

signifikansiuα = 5% (0.9363 >  0,05) yang berarti H0 diterima dan  H1 ditolak 

sehingga variabel tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap 

variabel disparitas pembangunan antarwilayah. Nilai koefisien regresi untuk 

variabel tingkat pengangguran menunjukkan tanda positif yaitu 0.016435. 

Artinya ketika terjadi kenaikan sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan 

disparitas sebesar 0.016435%. 

5) Pada variabel belanjalpemerintah daerah memilikilkoefisien sebesar -1.725114 

dengan nilailprobabilitas 0.0021. NilailProbabilitas lebih besar dari tingkat 

signifikansiuα = 5% (0.0021 > 0,05) yang berarti H0 ditolak dan  H1 diterima 

sehingga variabellbelanja pemerintahldaerah memiliki pengaruh terhadap 

variabel disparitaslpembangunan antarwilayah. Nilai koefisienlregresi untuk 

variabel belanja pemerintah daerah menunjukkan tanda negatif -1.725114. 

Artinya ketikauterjadiukenaikan sebesaru1% maka akanuterjadi penurunan 

disparitasusebesar 1.725114%. 

c) Uji Signifikansi Simultan (UjilF-Simultan) 

 Uji signifikansi simultan atau ujinF berfungsi untuklmendeteksi secara 

keseluruhan apakah variabellindependen berpengaruhlterhadap variabelldependen. 
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Dalam pengujianlini dilakukan denganlmembandingkan nilailprobabilitas Fihitung 

dengn tingkatlsignifikansi 5% atau 0,05 dengan hipotesislsebagai berikut : 

H0      :   Variabel pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, 

aglomerasi, tingkat pengangguran dan belanja pemerintah daerah tidak 

berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel 

disparitas pembangunan antarwilayah. 

H1     :   Variabel pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, 

aglomerasi, tingkat pengangguran dan belanja pemerintah daerah tidak 

berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel 

disparitas pembangunan antarwilayah. 

Tabell4.14 

Hasil UjifF- Simultan 

 

    F-statistice 25.06672 

    Prob(F-statistic) 0.000000 
 

 

 Berdasarkanntabel 4.14 diatas, menunjukkannnilainprobabilitas (F-

simultan) sebesarl0.000000 atau lebihnkecil darinα = 5% (0.000000 < 0,05) yang 

berartinH0 ditolakndannH1 diterima sehinggalvariabel pertumbuhannekonomi, 

indekslpembangunannmanusia,naglomerasi, tingkatnpengangguran, dan belanja 

pemerintahndaerah secara bersama-sama berpengaruhnterhadap disparitas 

pembangunanuantarwilayah dilProvinsi SulawesilSelatan. 

 

 

SumberI: OutputIPengolahan DataIEviews-12, 2022 
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D. Pembahasanu 

1. Analisis Pengaruh PertumbuhanIEkonomi (PDRB) TerhadapIDisparitas 

Pembangunan Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Selatan 

 Berdasarkan tabel 4.13, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pembangunan yang diukur 

dengan Indeks Williamson dengan tingkat signifikansi 5%. Nilai koefisien yang 

diperoleh sebesar -2.370333 yang berarti apabila pertumbuhan ekonomi naik 

sebesar 1% maka akan mengalami penurunan sebesar 2.370333. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan 

turunnya disparitas  pembangunan antarwilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.  

 Menurut Topuz, (2022) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang 

diukur melalui PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan. Sehingga 

menunjukkan bahwa adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan 

turunnya disparitas pembangunan di suatu wilayah. Karena pertumbuhan ekonomi 

secara langsung dapat mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan daya beli 

masyarakat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang berjalan sesuai dengan target 

pemerintah secara langsung akan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan 

pendapatan masyarakat di tiap lini perekonomian serta pada akhirnya akan 

menurunkan ketimpangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Syilviarani (2017). Menyatakan bahwa PDRB 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Yang artinya 

Pertumbuhaan ekonomi di setiap provinsi mengalami perkembangan yang baik, 
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seiringnya meningkat pada setiap tahun, dan meningkatnya Produktivitas 

perekonomian sehingga dapat mengurangi ketimpangan wilayah. 

 Sejalan dengan teori dari (Sjafrizal, 2008), mengatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercerminkan keberhasilan pembangunan 

pada daerah tersebut. Apabila suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhan 

ekonominya. Maka wilayah tersebut dapat dikatakan sudah mampu melaksanakan 

pembangunan ekonomi dengan baik. Ketika pendapatan per kapita meningkat dan 

merata maka kesejahteraan masyarakat akan tercipta dan disparitas akan berkurang. 

Hallini menunjukkan bahwa salahlsatu cara yang palinglefektif untuk mengurangi 

disparitas antarwilayah di Provinsi Sulawesi Selatan adalah denganlmeningkatkan 

pertumbuhanlekonomi.       

 Namun riset ini bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh Kurniawan 

& Sugiyanto (2013), yang menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 

disparitas wilayah antar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil riset ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dan 

signifikan terhadap disparitas. Artinya jika terjadi peningkatan pertumbuhan 

ekonomi maka akan berdampak pada meningkatnya disparitas wilayah 

antarwilayah.  

 Riset ini juga sejalan dari hasil penelitian Riharti et. al (2021), Yusica, dkk, 

(2018) dan Kurniasih (2013) yang berkesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas wilayah. 

2. Analisis Pengaruh IndeksIPembangunanIManusia Terhadap Disparitas 

PembangunanIAntarwilayah di Provinsi Sulawesi Selatan 
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Berdasarkan hasilUriset yang telahldilakukan, bahwa  pengaruhUindeks 

pembangunanUmanusiaUterhadapUdisparitas pembangunanUantarwilayah di 

ProvinsiUSulawesiUSelatan menunjukkan nilaiUkoefisien sebesarU-4.038224 

dengan nilaiulprobabilitas sebesarl0.2841 yang berarti bahwa indekslpembangunan 

manusia memilikilhubunganlnegatif dan tidaklsignifikan atau denganukata lain 

tidak berpengaruh terhadap disparitas wilayah.     

 Riset ini bertolak belakang dengan hasil riset oleh Muslimah, (2021) 

menemukan bahwa indeks pembangunanlmanusia dengan ketimpangan memiliki 

hubunganlnegatif antar sesama variabellyang berkaitan yang artinya ketika terjadi 

peningkatan pada pada indeks pembangunan manusia dapatnmenurunkan disparitas 

di suatu wilayah. Hal ini terjadi karena ketika kualitaslsumber daya manusia 

sudahlmeningkat maka produktivitasnmanusia akan meningkat, serta Kesehatan 

dan pendidikan meningkat sehingga nantinya ketika seseorang memasuki dunia 

kerja maka mereka akan mendapatkanlupah yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

produktivitasnmanusia yang lebih rendah oleh karena itu maka nantinya secara 

tidak langsung mempengaruhi perbedaanlpendapatan antarwilayah. 

 Menurut Wahyuntari, (2016) laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 

produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan produksinya. Produktivitas 

tersebut ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, dan manajemen yang lebih 

baik. Kualitas tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan 

tinggi rendahnya laju pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain IPM memiliki peran 

penting untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan mengurangi disparitas 

pembangunan.         
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 Dalam teori HumanlCapital, bahwa pendidikan memiliki pengaruh 

terhadap pertumbuhanlekonomi dan akanlmengurangi disparitas dan menganggap 

bahwa pertumbuhanUpenduduk ditentukan olehUproduktivitas perorangan. Jika 

setiap orang memilikinpendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannyallebih 

tinggi, maka pertumbuhan ekonomi pendudukldapat ditunjang, dengan adanya 

pertumbuhanlekonomi baik secara langsung maupun tidakulangsung akan 

berpengaruhlnegatif terhadap disparitas.     

 Selain itu, nilai IPM yang terbukti tidakusignifikan terhadapldisparitas 

wilayah  di ProvinsilSulawesi Selatan diduga karena terdapat ketimpangan kualitas 

manusia antarwilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Perbedaan sarana prasarana 

pendidikan dan kesehatan antar kabupaten/kota dimana terdapat daerah yang relatif 

memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih memadai dibandingkan 

dengan daerah lain. Hal tersebut diduga menjadi penyebab indeks pembangunan 

manusia tidak berpengaruh terhadap disparitas antarwilayah di Provinsi Sulawesi 

Selatan. Hal ini diperlukan kebijakan pemerintah daerah agar dapat menjamin 

pemerataan fasilitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan di setiap 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.    

 Hal ini bertolak belakang dengan riset Shabrina, dkk (2020) yang 

menyimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap disparitas antarwilayah. Hasil riset ini juga berbeda dengan 

hasil riset Zusanti, dkk (2020), & Nurhuda (2012) yang menyatakan bahwa indeks 

pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

disparitas wilayah.  Namun riset ini sejalan dengan hasil oleh Yuliani (2018), Islami 
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& SBM (2018) dan Prasetya et al. (2022), yang berkesimpulan indeks 

pembangunan manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap disparitas 

wilayah. 

3. Analisisl PengaruhuAglomerasie Terhadapl Disparitas lPembangunan 

Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Selatan 

Berdasarkan analisis statistik serta pengujiannlyang telah dilakukanldalam 

riset ini, bahwa pengaruhhaglomerasi terhadapldisparitas antarwilayah di Provinsi 

SulawesiuSelatanlmenunjukkan nilai koefisienusebesar 3.589361 denganlangka 

probabilitasUsebesar 0.0000, sehingga dapat dinterpretasikan bahwalaglomerasi 

memiliki hubunganupositif dan berpengaruh signifikanuterhadap disparitas 

antarwilayah, sehingga mengindikasikan bahwa variabel aglomerasi dapat 

menyebabkan meningkatnya disparitas antarwilayah.  

Menurut Perroux (Syarifuddin, 2021) mengatakan bahwa ditinjau dari 

aspek lokasinya pembangunan daerah adalah tidak merata dan cenderung terjadi 

aglomerasi (pemusatan) pada pusat-pusat pertumbuhan. Selanjutnya pusat-pusat 

pertumbuhan tersebut akan mempengaruhi daerah-daerah yang lambat 

perkembangannya. Selain itu aglomerasi dapat dipengaruhi beberapa faktor antara 

lain, adanya kelebihan sumber daya yang dimiliki pada wilayah tertentu, meratanya 

fasilitas transportasi, serta keadaan demografi juga dapat mempengaruhi 

aglomerasi, dimana kegiatan ekonomi akan cenderung terpusat pada daerah yang 

tersedia tenaga kerja atau tenaga ahli berkualitas. 

Sejalan dengan Kuznet dalam Azizah et al. (2019), mengemukakan bahwa 

masalah ketimpangan merupakan konsekuensi dari pembangunan dan pertumbuhan 
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ekonomi dan ketimpangan akan meningkat pada tahap awal pembangunan 

ekonomi. Kuznet juga menyebutkan faktor utama yang menyebabkan terjadinya 

yaitu terpusatnya modal pada kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan 

adanya pergeseran sektor pertanian ke sektor industri yang lebih maju, serta 

ketersediaan sumber daya alam yang berbeda-beda.     

 Hal ini juga sejalan dengan konsep Sjafrizal (2008), bahwa aglomerasi dapat 

dipengaruhi beberapa faktor antara lain, adanya kelebihan sumber daya yang 

dimiliki pada wilayah tertentu, meratanya fasilitas transportasi, serta keadaan 

demografi juga dapat mempengaruhi aglomerasi, dimana kegiatan ekonomi akan 

cenderung terpusat pada daerah yang tersedia tenaga kerja atau tenaga ahli 

berkualitas.          

 Terpusatnya kegiatan produksi yang cukup tinggi di sebagian 

kabupaten/kotaudi ProvinsilSulawesilSelatan seperti KotalMakassar yang menjadi 

salah satu pusat industri terbesar, sehingga dapat merangsang perekonomian 

wilayah cenderung relatif pesat. Sementara itu, daerah yang cenderung memiliki 

pemusatan kegiatan produksi yang relatif rendah, maka akan memperlebar angka 

pengangguran serta akan mengurangi penerimaan masyarakat setempat dan pada 

akhirnya akan meningkatkan disparitas wilayah khususnya antarwilayah di 

Sulawesi Selatan. 

Hasil riset ini sama dengan hasil yang dilakukan oleh Yusica, dkk (2018), 

Shabrina et al. (2021), Wahyuntari & Pujianti, (2016) yang berkesimpulan bahwa 

aglomerasi berhubungan positif serta berpengaruh signifikan terhadap disparitas 

antarwilayah. 
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4. Analisis Pengaruh TingkatuiPengangguranoTerhadap Disparitas 

Pembangunan Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Selatan 

Berdasarkanlanalisis dan pengujianlyang telah dilakukanldalam riset ini, 

pengaruhUtingkatUpengangguran terhadap disparitas antarwilayah diUProvinsi 

Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa nilailkoefisien sebesar 0.016435 dengan 

nilai probabilitasusebesar 0.9363 yangUberarti tingkat penganggurannmempunyai 

pengaruhUpositif dan tidak signifikanPterhadap disparitas wilayah. Sehingga 

kenaikanu1% tingkatlpengangguran tidak akannberpengaruh atau tidakldiikuti oleh 

kenaikanldisparitas sebesarl0.016435%.  

Menurut Lestari (2017), bahwa antara tingkat pengangguran dan disparitas 

terdapat hubungan positif. Hal itu berarti setiap kenaikan tingkat pengangguran 

maka akan meningkatkan pendapatan perkapita sehingga dapat menurunkan 

kesenjangan pendapatan di suatu daerah. Riset sama juga dilakukan oleh Ulfie 

(2014) juga menemukan pengangguran berpengaruh positif. Dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa upah merupakan salah satu komponen dalam penghitungan 

pendapatan nasional. Apabila tingkat pengangguran semakin tinggi, maka nilai 

komponen upah akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai pendapatan nasional 

pun akan semakin kecil dan akan berdampak pada ketimpangan setaip daerahnya. 

Turunnya TPT diasumsikan semakin banyak faktor produksi yaitu tenaga kerja 

yang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini pada akhirnya akan 

memberikan pemasukan kepada masyarakat. Menurunnya TPT juga 

mengindikasikan semakin banyaknya penerima pendapatan di masyarakat, 

meskipun gaji maupun upah yang diterima tidak sama di setiap daerah. Semakin 
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banyaknya masyarakat yang bekerja dan menerima pendapatan diharapkan mampu 

memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan yang ada. 

Namun hasil riset ini bertolak belakang dengan riset yang dilakukan oleh 

Zusanti, dkk (2020) yang menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan antara 

tingkat pengangguran terhadap disparitas wilayah. Dalam penelitiannya  

menjelaskan bahwa apabila tingkat pengangguran semakin tinggi di suatu daerah, 

maka nilai upah yang diterimaloleh masyarakat semakin kecil. Dengan begitu nilai 

pendapatan nasioanl pun akan semakin kecil. Tetapi apabila tenaga kerja 

melakukan kegiatan perekonomian maka akan meningkatkan masukan pendapatan 

masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi disparitas di 

suatu daerah.  

Akan tetapi hasil riset ini membuktikan bahwa tingkat pengangguran tidak 

memiliki pengaruh dengan disparitas wilayah. Hubungan yang tidak signifikan 

pada variabel tingkat pengangguran  diduga karena adanya program dan kebijakan 

yang dikeluarkan pemerintah yang dapat membantu meringankan beban 

masyarakat salah satunya ProgramNKeluargalNHarapan,MBeras Miskin, 

BantuanlPanganlNon Tunai, KartulIndonesialPintar, KartulIndonesia Sehat. Dari 

bantuanlini, diharapkan kebutuhan sehari-hari masyarakat dapat terpenuhi, meski 

dalam pendistribusiannya belum merata atau belum menjangkau di setiap daerah di 

Sulawesi Selatan. Selain itu yang dapat menyebabkan ketidaksignifikan tersebut 

karena  tingkat pengangguran dikategorikan sebagai seseorang yang tidak 

melakukan aktivitas ekonomi serta dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, 

kebanyakan mereka masih menggantungkan diri pada keluarga yang bekerja 
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sehingga hal ini kondisi ini tidak mempengaruhi semua aktivitas ekonomi termasuk 

salah satunya disparitas wilayah.       

 Hasil riset ini sama dengan yang dilakukan Hindun et al. (2019),  

Avriandaru (2018), Istikharoh et . al (2018) yang berkesimpulan bahwa variabel 

tingkat pengangguran memiliki hubungan yang positif serta tidak berpengaruh 

signifikan terhadap disparitas antarwilayah. 

5. Analisis Pengaruh BelanjaUPemerintahUDaerah Terhadap Disparitas 

PembangunanIAntarwilayah di Provinsi Sulawesi Selatan 

Berdasarkanlanalisis dan pengujian yang telah dilakukanldalam riset ini, 

pengaruhlbelanja pemerintah daerah terhadapldisparitas antarwilayah dilProvinsi 

SulawesieSelatan menunjukkan bahwa nilaiekoefisienusebesar -1.725114udengan 

nilaiUprobabilitas sebesarU0.0021 yangUberarti belanja pemerintah daerah 

mempunyailpengaruh negatif dan signifikanlterhadap disparitas wilayah. Sehingga 

kenaikan 1% belanja pemerintah daerah akan menurunkan disparitas sebesar 

1.725114%. Hal ini menunjukkan bahwa apabila belanjalpemerintah daerah 

meningkat,umaka akanumengurangi disparitasUpembangunan antarwilayahudi 

Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa walaupun belanja 

pemerintah sangat kecil dibandingkan dengan PDRB, tetapi pengeluaran telah 

diprogramkan dalam mengatasi masalah disparitas pembangunan wilayah. Namun 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah disparitas masih  

kurang efektif terlihat dari nilai koefisien yang terlalu kecil.    

 Hasil riset ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Primandani etial., 
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(2018) yang menyatakan hubungan negatif pengeluaran pemerintah terhadap 

disparitas. Dalam penelitiannya menemukan bahwa bahwa pengeluaran pemerintah 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas wilayah. Pengeluaran 

pemerintah menjadi suntikan perekonomian melalui program-program atau 

kegiatan untuk mendorong produktivitas sumber daya yang tersedia. Misalnya 

pengeluaran menjadi pendorong produktivitas unit-unit usaha di wilayah tersebut 

karena output yang dihasilkan oleh industri besar maupun UMK makan lebih 

banyak terserap, sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat serta membantu 

mengurangi disparitas.       

 Dalam teori Wagner (Harun & Mazki, 2012) yang mengatakan bahwa 

pengeluaranupemerintah lambat laun akan tumbuh meningkat seiring dengan 

meningkatnya beberapa peranan pemerintah. Semakin meningkatnya belanja 

pemerintah, maka berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah berhubungan 

dengan peningkatan taraf hidup masyarakat serta proses pembangunan daerah akan 

juga meningkat.        

 Namun riset ini bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh Gratia et al. 

(2020), yang menemukan pengaruh positif. Dalam risetnya mengatakan juga bahwa 

tingkat efektivitas belanja daerah dapat diukur dari seberapanbesar tingkat 

perekonomian yang diharapkan mampu tercapai. Hal tersebut dikarenakan belanja 

daerah sangat berhubungan erat dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD), maka secara langsung akan mempengaruhi perekonomian suatu daerah. 

Sebaliknya perekonomian yang cukup tinggi pada suatu daerah akan menimbulkan 

disparitas wilayah. Kebijakan pemerintah dalam distriubusi anggaran belanja 
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daerah sangat mempengaruhi tingkat disparitas, karena daerah yang mendapatkan 

distribusi  anggaran belanja langsung cenderung memiliki perekonomian lebih 

pesat dibandingkan daerah  yang memiliki distribusi belanja langsung yang sedikit 
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BABIV 

IPENUTUPI 

 

A. Kesimpulanl 

Berdasarkanlhasil riset dan analisis yang telahldilakukan sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagailberikut: 

1. Pertumbuhan ekonomieberpengaruh secara negatifudan signifikanlterhadap 

disparitas antarwilayah kabupaten/kotaedilProvinsi SulawesilSelatan. Hallini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yangltinggi akan dapat 

menurunkan tingkat disparitas pembangunanuantarwilayah. 

2. Indeksspembangunannmanusia berpengaruhunegatif danutidakesignifikan 

terhadapldisparitas antarwilayah kabupaten/kotaediUProvinsi Sulawesi 

Selatan. Hallini menunjukkan bahwa indekslpembangunannmanusia tidak 

berpengaruh terhadap disparitas serta belum mampu memberikan gambaran 

atas disparitas wilayah yang terjadi. 

3. Aglomerasi berpengaruhUpositif dan signifikan terhadap disparitas 

antarwilayah kabupaten/kotaedi ProvinsiUSulawesilSelatan. Halnini 

menunjukkannbahwaekenaikan tingkat aglomerasi akan meningkatkan 

disparitas antarwilayah. 

4. Tingkat pengangguran berpengaruhupositif dan tidaklsignifikan terhadap 

disparitaslantarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini 

menunjukkanlbahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh serta belum 

mampu memberikan gambaran gambaran atas disparitas antarwilayah yang 

terjadi.
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5. Belanja pemerintah daerahnberpengaruh secara negatifndannsignifikan 

terhadapldisparitas antarUwilayah kabupaten/kotaedilProvinsisSulawesi 

Selatan. Halnini menunjukkannbahwa kenaikannbelanja pemerintahldaerah 

akan dapatemenurunkan disparitas antarwilayah. 

6. Pertumbuhanlekonomi, indeks pembangunanlmanusia,laglomerasi, tingkat 

pengangguran dan belanjalpemerintah daerahlsecaranbersama-sama atau 

simultan berpengaruhuterhadap disparitas antarwilayah kabupaten/kotaedi 

ProvinsilSulawesi Selatan. 

 

B. Saranu 

Berdasarkanlpada pembahasanndan kesimpulannyang telahndijabarkan 

sebelumnya, maka penulisnmengajukan beberapansaran baik untuknpemerintah 

maupun penelitannselanjutnya sebagai berikut: 

1. Dalam mengurangi disparitas yang terjadi maka perlu kerjasama dan 

koordinasinantar kabupaten/kotaedi ProvinsiUSulawesi Selatan untuk 

mengejarnketertinggalan pembangunannantarwilayah. Kebijakan yang 

berkesinambungannsangat dibutuhkan dalam upayanmengatasi daerah 

tertinggal dan pemerataannpertumbuhan.  

2. Dalam mendorong pembangunan perlu adanya peningkatan kualitas sumber 

daya manusia dan peranan pemerintah dalam mengembangkan potensi di setiap 

sektor secara merata untuk dapat mengurangi disparitas pembangunan wilayah 

di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 :  Hasil Estimasi Data Panel 

A. Common Effect Model (CEM) 

 

Dependent Variable: LOGIW?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 05/04/22   Time: 17:13   

Sample: 2014 2020   

Included observations: 7   

Cross-sections included: 24   

Total pool (balanced) observations: 168  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LOGPE? -4.571325 1.031640 -4.431125 0.0000 

LOGIPM? 2.431142 1.792661 1.356164 0.1769 

LOGAGLO? 4.198233 0.869372 4.829043 0.0000 

LOGTP? -0.181682 0.225420 -0.805969 0.4214 

LOGBD? 2.055228 0.523024 3.929507 0.0001 

     
     Root MSE 1.168250     R-squared 0.172702 

Mean dependent var -3.005755     Adjusted R-squared 0.152400 

S.D. dependent var 1.288254     S.E. of regression 1.186033 

Akaike info criterion 3.208415     Sum squared resid 229.2879 

Schwarz criterion 3.301390     Log likelihood -264.5069 

Hannan-Quinn criter. 3.246149     Durbin-Watson stat 0.569780 

     
     

 

B. Fixed Effect Model (FEM) 

 

Dependent Variable: LOGIW?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 05/04/22   Time: 17:14   

Sample: 2014 2020   

Included observations: 7   

Cross-sections included: 24   

Total pool (balanced) observations: 168  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 109.0545 38.39115 2.840615 0.0052 

LOGPE? -1.008714 1.926435 -0.523617 0.6014 

LOGIPM? -11.76926 13.55595 -0.868199 0.3868 

LOGAGLO? 2.500433 2.595863 0.963238 0.3371 

LOGTP? 0.071072 0.220000 0.323055 0.7471 

LOGBD? -2.116573 0.582807 -3.631685 0.0004 

Fixed Effects (Cross)     

_KEPSELAYAR--C -0.452237    

_BULUKUMBA--C 1.047882    

_BANTAENG--C -1.117894    
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_JENEPONTO--C 0.553231    

_TAKALAR--C 0.426989    

_GOWA--C 1.489866    

_SINJAI--C -1.249974    

_MAROS--C -0.517917    

_PANGKEP--C -0.298147    

_BARRU--C 0.175452    

_BONE--C -1.608754    

_SOPPENG--C -1.643580    

_WAJO--C -1.446956    

_SIDRAP--C -0.856974    

_PINRANG--C -1.500505    

_ENREKANG--C 1.533643    

_LUWU--C -0.225930    

_TANATORAJA--C 1.490855    

_LUWUUTARA--C 0.283777    

_LUWUTIMUR--C 0.460844    

_TORAJAUTARA--C 0.741165    

_KOTAMAKASSAR--C 1.833544    

_KOTAPAREPARE--C 0.070496    

_KOTAPALOPO--C 0.811123    

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     Root MSE 0.617417     R-squared 0.768928 

Mean dependent var -3.005755     Adjusted R-squared 0.722381 

S.D. dependent var 1.288254     S.E. of regression 0.678775 

Akaike info criterion 2.218693     Sum squared resid 64.04220 

Schwarz criterion 2.757949     Log likelihood -157.3702 

Hannan-Quinn criter. 2.437550     F-statistic 16.51945 

Durbin-Watson stat 1.288711     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     

 

C. Random Effect Model (REM) 

 

Dependent Variable: LOGIW?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 05/04/22   Time: 17:15   

Sample: 2014 2020   

Included observations: 7   

Cross-sections included: 24   

Total pool (balanced) observations: 168  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 84.33610 13.50986 6.242561 0.0000 

LOGPE? -2.370333 0.871487 -2.719872 0.0072 

LOGIPM? -4.038224 3.757221 -1.074790 0.2841 

LOGAGLO? 3.589361 0.738789 4.858436 0.0000 

LOGTP? 0.016435 0.205270 0.080065 0.9363 

LOGBD? -1.725114 0.553092 -3.119038 0.0021 

Random Effects (Cross)     
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_KEPSELAYAR--C -0.235709    

_BULUKUMBA--C 1.093502    

_BANTAENG--C -0.885222    

_JENEPONTO--C 1.116077    

_TAKALAR--C 0.720544    

_GOWA--C 1.446271    

_SINJAI--C -0.879284    

_MAROS--C -0.311111    

_PANGKEP--C 0.046342    

_BARRU--C 0.045856    

_BONE--C -0.979811    

_SOPPENG--C -1.348928    

_WAJO--C -1.202748    

_SIDRAP--C -0.878723    

_PINRANG--C -1.444518    

_ENREKANG--C 1.047248    

_LUWU--C -0.209940    

_TANATORAJA--C 1.455826    

_LUWUUTARA--C 0.254109    

_LUWUTIMUR--C 0.310502    

_TORAJAUTARA--C 0.715913    

_KOTAMAKASSAR--C 0.863654    

_KOTAPAREPARE--C -0.722660    

_KOTAPALOPO--C -0.017190    

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.932894 0.6538 

Idiosyncratic random 0.678775 0.3462 

     
      Weighted Statistics   

     
     Root MSE 0.669144     R-squared 0.436195 

Mean dependent var -0.797016     Adjusted R-squared 0.418794 

S.D. dependent var 0.893824     S.E. of regression 0.681423 

Sum squared resid 75.22267     F-statistic 25.06672 

Durbin-Watson stat 1.085151     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.210980     Mean dependent var -3.005755 

Sum squared resid 218.6790     Durbin-Watson stat 0.373277 

     
     

 

 

D. Individual Effect (Random Effect Model) 

Variable Coefficient Individual Effects Prob. 

C 84.3361  0.0000 

LOGPE? -2.370333  0.0072 

LOGIPM? -4.038224  0.2841 

LOGAGLO? 3.589361  0.0000 

LOGTP? 0.016435  0.9363 
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LOGBD? -1.725114  0.0021 

Random Effects (Cross)    

_KEPSELAYAR--C -0.235709 84.100391  

_BULUKUMBA--C 1.093502 85.429602  

_BANTAENG--C -0.885222 83.450878  

_JENEPONTO--C 1.116077 85.452177  

_TAKALAR--C 0.720544 85.056644  

_GOWA--C 1.446271 85.782371  

_SINJAI--C -0.879284 83.456816  

_MAROS--C -0.311111 84.024989  

_PANGKEP--C 0.046342 84.382442  

_BARRU--C 0.045856 84.381956  

_BONE--C -0.979811 83.356289  

_SOPPENG--C -1.348928 82.987172  

_WAJO--C -1.202748 83.133352  

_SIDRAP--C -0.878723 83.457377  

_PINRANG--C -1.444518 82.891582  

_ENREKANG--C 1.047248 85.383348  

_LUWU--C -0.20994 84.12616  

_TANATORAJA--C 1.455826 85.791926  

_LUWUUTARA--C 0.254109 84.590209  

_LUWUTIMUR--C 0.310502 84.646602  

_TORAJAUTARA--C 0.715913 85.052013  

_KOTAMAKASSAR--C 0.863654 85.199754  

_KOTAPAREPARE--C -0.72266 83.61344  

_KOTAPALOPO--C -0.01719 84.31891  

 

E. Uji Likehoold Ratio 

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: CROSS_SECTION   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 13.260492 (23,139) 0.0000 

Cross-section Chi-square 195.103621 23 0.0000 

     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: LOGIW?   

Method: Panel Least Squares   

Date: 05/04/22   Time: 17:16   

Sample: 2014 2020   

Included observations: 7   

Cross-sections included: 24   

Total pool (balanced) observations: 168  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 56.48220 12.76425 4.425031 0.0000 

LOGPE? -4.571971 0.977433 -4.677531 0.0000 

LOGIPM? -1.919983 1.962565 -0.978303 0.3294 

LOGAGLO? 4.944715 0.840788 5.881048 0.0000 

LOGTP? -0.029822 0.216315 -0.137864 0.8905 

LOGBD? 0.355607 0.626968 0.567185 0.5714 
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     Root MSE 1.103464     R-squared 0.261914 

Mean dependent var -3.005755     Adjusted R-squared 0.239134 

S.D. dependent var 1.288254     S.E. of regression 1.123713 

Akaike info criterion 3.106215     Sum squared resid 204.5625 

Schwarz criterion 3.217785     Log likelihood -254.9221 

Hannan-Quinn criter. 3.151496     F-statistic 11.49735 

Durbin-Watson stat 0.470261     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     

 

F. Uji Hausman 

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: CROSS_SECTION   

Test cross-section random effects  

     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 0.000000 5 1.0000 

     
     * Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero. 

     

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     LOGPE? -1.008714 -2.370333 2.951661 0.4280 

LOGIPM? -11.769260 -4.038224 169.647130 0.5528 

LOGAGLO? 2.500433 3.589361 6.192694 0.6617 

LOGTP? 0.071072 0.016435 0.006264 0.4900 

LOGBD? -2.116573 -1.725114 0.033754 0.0331 

     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: LOGIW?   

Method: Panel Least Squares   

Date: 05/04/22   Time: 17:17   

Sample: 2014 2020   

Included observations: 7   

Cross-sections included: 24   

Total pool (balanced) observations: 168  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 109.0545 38.39115 2.840615 0.0052 

LOGPE? -1.008714 1.926435 -0.523617 0.6014 

LOGIPM? -11.76926 13.55595 -0.868199 0.3868 

LOGAGLO? 2.500433 2.595863 0.963238 0.3371 

LOGTP? 0.071072 0.220000 0.323055 0.7471 

LOGBD? -2.116573 0.582807 -3.631685 0.0004 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
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Root MSE 0.617417     R-squared 0.768928 

Mean dependent var -3.005755     Adjusted R-squared 0.722381 

S.D. dependent var 1.288254     S.E. of regression 0.678775 

Akaike info criterion 2.218693     Sum squared resid 64.04220 

Schwarz criterion 2.757949     Log likelihood -157.3702 

Hannan-Quinn criter. 2.437550     F-statistic 16.51945 

Durbin-Watson stat 1.288711     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Lampiran 2 : Hasil Uji Gauss-Markov 

A. Uji Normalitas 

 

0

4

8

12

16

20

24

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

Series: Standardized Residuals

Sample 2014 2020

Observations  168

Mean       3.02e-15

Median  -0.081219

Maximum  3.883932

Minimum -3.052051

Std. Dev.   1.144314

Skewness    0.064362

Kurtos is    2.958915

Jarque-Bera  0.127805

Probabi l i ty  0.938096 
 

 

 

B. Uji Multikolinearitas 
 

 LOGIW LOGIPM LOGAGLO LOGTP LOGBD 

      
      LOGIW  1.000000  0.389543  0.985772  0.445840  0.881766 

LOGIPM  0.389543  1.000000  0.349354  0.585751  0.286103 

LOGAGLO  0.985772  0.349354  1.000000  0.452965  0.836028 

LOGTP  0.445840  0.585751  0.452965  1.000000  0.318931 

LOGBD  0.881766  0.286103  0.836028  0.318931  1.000000 
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Lampiran 3 : Data Penelitian 

Kabupaten/ 

Kota 
Tahun IW 

PE 

(PDRB) IPM AGLO TP BD 

Kep. Selayar 2014 0.1303 2,503.35 63.66 0.0107 2.1 717,495,469 

Kep. Selayar 2015 0.1902 2,724.40 64.32 0.0109 0.9 750,964,957 

Kep. Selayar 2016 0.0246 2,924.72 64.95 0.0109 2.34 939,707,741 

Kep. Selayar 2017 0.0060 3,147.39 65.39 0.0109 1.88 921,864,193 

Kep. Selayar 2018 0.0042 3,422.67 66.04 0.0111 1.88 1,134,461,364 

Kep. Selayar 2019 0.0187 3,685.67 66.91 0.0112 1.10 1,013,517,505 

Kep. Selayar 2020 0.0177 3,620.20 67.38 0.0110 2.44 1,196,112,133 

Bulukumba 2014 0.2702 6,413.70 65.24 0.0274 2.8 1,156,716,618 

Bulukumba 2015 0.2791 6,774.32 65.58 0.0270 3 1,370,710,593 

Bulukumba 2016 0.1143 7,232.84 66.46 0.0268 3.73 1,523,377,437 

Bulukumba 2017 0.0914 7,730.91 67.08 0.0268 3.62 1,623,006,122 

Bulukumba 2018 0.0936 8,121.33 67.7 0.0263 3.62 1,446,049,036 

Bulukumba 2019 0.1168 8,567.46 68.28 0.0259 3.06 1,557,230,094 

Bulukumba 2020 0.0742 8,604.20 68.99 0.0262 3.42 1,553,709,562 

Bantaeng 2014 0.1065 3,819.28 65.77 0.0163 2.4 631,217,547 

Bantaeng 2015 0.1047 4,073.06 66.2 0.0162 4.07 775,391,882 

Bantaeng 2016 0.0181 4,374.21 66.59 0.0162 5.23 1,075,644,880 

Bantaeng 2017 0.0147 4,694.16 67.27 0.0163 3.69 948,164,140 

Bantaeng 2018 0.0121 5,075.84 67.76 0.0164 3.69 934,291,711 

Bantaeng 2019 0.0064 5,621.52 68.3 0.0170 3.65 1,067,275,240 

Bantaeng 2020 0.0041 5,650.54 68.73 0.0172 4.27 1,062,361,264 

Jeneponto 2014 0.4456 4,773.64 61.45 0.0204 2.7 823,240,111 

Jeneponto 2015 0.4344 5,085.92 61.61 0.0203 4 1,016,009,204 

Jeneponto 2016 0.1489 5,508.83 61.81 0.0204 3.31 1,317,358,617 

Jeneponto 2017 0.1464 5,963.56 62.67 0.0206 2.81 1,192,428,109 

Jeneponto 2018 0.1486 6,338.74 63.33 0.0205 2.81 1,235,248,031 

Jeneponto 2019 0.1424 6,685.62 64 0.0202 1.99 1,351,269,324 

Jeneponto 2020 0.0822 6,696.42 64.26 0.0204 2.31 1,323,653,930 

Takalar 2014 0.3150 4,548.62 63.53 0.0194 2.7 936,386,154 

Takalar 2015 0.2950 4,931.54 64.07 0.0197 4.04 964,267,243 

Takalar 2016 0.0787 5,405.32 64.96 0.0201 4.93 1,345,342,580 

Takalar 2017 0.0751 5,803.94 65.48 0.0201 3.88 1,043,867,642 

Takalar 2018 0.0790 6,190.67 66.07 0.0200 3.88 1,183,765,746 

Takalar 2019 0.0757 6,616.25 66.94 0.0200 3.78 1,151,698,576 

Takalar 2020 0.0538 6,575.77 67.31 0.0200 4.16 1,157,022,817 

Gowa 2014 0.3335 9,720.17 66.12 0.0415 2.3 1,455,991,314 

Gowa 2015 0.3017 10,380.22 66.87 0.0414 4.96 1,472,120,934 

Gowa 2016 0.2206 11,166.02 67.7 0.0414 6.14 1,734,552,065 

Gowa 2017 0.2323 11,971.36 68.33 0.0415 4.8 1,577,541,860 

Gowa 2018 0.2349 12,825.81 68.87 0.0415 4.8 1,976,146,922 

Gowa 2019 0.2227 13,783.11 69.66 0.0417 4.35 1,919,436,396 

Gowa 2020 0.1247 14,025.76 70.14 0.0427 6.44 2,029,740,304 

Sinjai 2014 0.0880 5,035.30 63.83 0.0215 0.9 843,919,018 

Sinjai 2015 0.0732 5,415.38 64.48 0.0216 1.55 926,688,086 
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Sinjai 2016 0.0168 5,799.31 65.36 0.0215 4.53 1,269,408,904 

Sinjai 2017 0.0138 6,218.64 65.8 0.0215 2.14 1,062,745,356 

Sinjai 2018 0.0115 6,681.25 66.24 0.0216 2.14 1,183,903,154 

Sinjai 2019 0.0128 7,090.28 67.05 0.0215 2.17 1,127,207,595 

Sinjai 2020 0.0081 7,200.23 67.6 0.0219 2.65 1,381,334,570 

Maros 2014 0.1376 10,066.82 66.65 0.0430 4.6 1,002,593,154 

Maros 2015 0.1290 10,916.73 67.13 0.0435 6.99 1,119,660,085 

Maros 2016 0.0471 11,954.00 67.76 0.0444 6.85 1,400,138,822 

Maros 2017 0.0532 12,768.32 68.42 0.0442 6.19 1,276,914,066 

Maros 2018 0.0520 13,558.74 68.94 0.0439 6.19 1,451,523,003 

Maros 2019 0.0390 13,726.28 69.5 0.0415 4.42 1,408,314,777 

Maros 2020 0.0226 12,233.66 69.86 0.0373 6.28 1,562,287,417 

Pangkep 2014 0.2323 12,419.76 66.16 0.0531 9.9 1,119,865,731 

Pangkep 2015 0.2361 13,367.01 66.65 0.0533 7.01 1,230,757,123 

Pangkep 2016 0.0777 14,477.29 66.86 0.0537 7.05 1,468,820,339 

Pangkep 2017 0.0762 15,433.50 67.25 0.0534 6.91 1,317,402,646 

Pangkep 2018 0.0728 16,168.91 67.71 0.0523 6.91 1,435,720,841 

Pangkep 2019 0.0759 17,205.17 68.29 0.0521 4.99 1,379,527,968 

Pangkep 2020 0.1208 16,915.23 68.72 0.0515 5.18 1,430,765,369 

Barru 2014 0.1537 3,474.78 67.94 0.0149 2.3 780,218,669 

Barru 2015 0.1358 3,694.24 68.64 0.0147 7.68 742,057,915 

Barru 2016 0.0239 3,916.34 69.07 0.0145 5.6 1,129,904,969 

Barru 2017 0.0272 4,169.98 69.56 0.0144 5.38 881,530,268 

Barru 2018 0.0258 4,466.54 70.05 0.0144 5.38 1,139,185,651 

Barru 2019 0.0192 4,797.43 70.6 0.0145 5.39 998,467,159 

Barru 2020 0.0145 4,839.12 71 0.0147 6.39 1,019,438,349 

Bone 2014 0.0585 14,821.38 62.09 0.0633 5 1,629,142,952 

Bone 2015 0.0646 16,051.87 63.11 0.0640 4.36 1,841,775,311 

Bone 2016 0.0404 17,498.18 63.86 0.0650 4.55 2,202,485,942 

Bone 2017 0.0160 18,970.53 64.16 0.0657 2.82 2,165,644,394 

Bone 2018 0.0081 20,660.07 65.04 0.0668 2.82 2,340,738,760 

Bone 2019 0.0215 22,108.04 65.67 0.0669 3.01 2,374,888,560 

Bone 2020 0.0181 22,053.74 66.06 0.0672 3.20 2,477,660,992 

Soppeng 2014 0.0921 4,882.19 64.74 0.0209 2.4 912,814,998 

Soppeng 2015 0.0769 5,131.72 65.33 0.0205 2.96 997,459,449 

Soppeng 2016 0.0140 5,547.69 65.95 0.0206 2.71 1,315,602,994 

Soppeng 2017 0.0081 6,007.46 66.67 0.0208 2.66 1,116,296,067 

Soppeng 2018 0.0035 6,494.39 67.6 0.0210 2.66 1,156,095,418 

Soppeng 2019 0.0025 6,993.53 68.26 0.0212 3.24 1,203,622,761 

Soppeng 2020 0.0031 7,146.65 68.67 0.0218 4.42 1,214,458,701 

Wajo 2014 0.0633 10,341.08 66.49 0.0442 4.9 1,255,067,683 

Wajo 2015 0.0590 11,071.65 66.9 0.0441 5.39 1,251,469,837 

Wajo 2016 0.0205 11,620.74 67.52 0.0431 3.06 1,610,220,365 

Wajo 2017 0.0185 12,225.77 68.18 0.0423 3.79 1,496,519,339 

Wajo 2018 0.0094 12,357.35 68.57 0.0400 3.79 1,442,822,755 

Wajo 2019 0.0068 12,858.45 69.05 0.0389 3.00 1,556,237,924 

Wajo 2020 0.0069 12,708.31 69.15 0.0387 4.33 1,581,065,784 

Sidrap 2014 0.0629 6,110.20 68.14 0.0261 6.2 822,005,896 



 
 

137 
 

 
 

Sidrap 2015 0.0653 6,600.92 69 0.0263 6.97 1,044,498,206 

Sidrap 2016 0.0160 7,179.78 69.39 0.0267 3.17 1,213,920,403 

Sidrap 2017 0.0043 7,688.83 69.84 0.0266 4.7 1,395,842,450 

Sidrap 2018 0.0077 8,075.03 70.6 0.0261 4.7 1,203,018,378 

Sidrap 2019 0.0218 8,450.69 71.05 0.0256 4.35 1,226,636,191 

Sidrap 2020 0.0197 8,401.06 71.21 0.0256 5.91 1,335,380,166 

Pinrang 2014 0.0072 8,940.48 68.92 0.0382 2.8 1,062,579,802 

Pinrang 2015 0.0272 9,677.33 69.24 0.0386 4.85 1,124,871,559 

Pinrang 2016 0.0110 10,397.11 69.42 0.0386 4.41 1,422,172,395 

Pinrang 2017 0.0131 11,212.62 69.9 0.0388 3.04 1,176,120,988 

Pinrang 2018 0.0138 11,987.44 70.62 0.0388 3.04 1,425,104,735 

Pinrang 2019 0.0157 12,770.08 71.12 0.0386 2.91 1,293,600,668 

Pinrang 2020 0.0197 12,826.45 71.26 0.0391 4.19 1,397,719,164 

Enrekang 2014 0.2468 3,389.15 69.37 0.0145 1.4 758,072,895 

Enrekang 2015 0.2960 3,623.22 70.03 0.0144 1.33 903,111,742 

Enrekang 2016 0.0577 3,899.59 70.79 0.0145 1.87 1,108,704,443 

Enrekang 2017 0.0483 4,166.40 71.44 0.0144 1.66 1,026,690,114 

Enrekang 2018 0.0576 4,302.05 72.15 0.0139 1.66 1,021,193,268 

Enrekang 2019 0.0647 4,535.55 72.66 0.0137 2.15 1,052,704,287 

Enrekang 2020 0.0433 4,592.23 72.76 0.0140 2.44 1,163,683,208 

Luwu 2014 0.1090 6,934.03 67.34 0.0296 5.1 994,025,579 

Luwu 2015 0.1058 7,437.42 68.11 0.0297 7.86 834,383,111 

Luwu 2016 0.0350 8,023.37 68.71 0.0298 4.78 1,550,455,754 

Luwu 2017 0.0255 8,567.87 69.02 0.0297 3.89 1,330,637,750 

Luwu 2018 0.0247 9,155.58 69.6 0.0296 3.89 1,357,375,658 

Luwu 2019 0.0332 9,728.97 70.39 0.0294 4.38 1,453,079,892 

Luwu 2020 0.0251 9,855.91 70.51 0.0300 4.94 1,532,473,801 

Tana Toraja 2014 0.4624 3,198.12 65.08 0.0137 3.3 829,482,655 

Tana Toraja 2015 0.4890 3,417.30 65.75 0.0136 3.99 1,145,226,165 

Tana Toraja 2016 0.1100 3,666.48 66.25 0.0136 5.6 1,144,461,238 

Tana Toraja 2017 0.0937 3,940.52 66.82 0.0136 3.07 1,021,203,541 

Tana Toraja 2018 0.0877 4,251.26 67.66 0.0138 3.07 1,143,875,546 

Tana Toraja 2019 0.0985 4,558.14 68.25 0.0138 2.55 1,170,432,764 

Tana Toraja 2020 0.0606 4,545.29 68.75 0.0139 2.60 1,186,015,326 

Luwu Utara 2014 0.1372 5,739.51 66.9 0.0245 1.8 906,984,528 

Luwu Utara 2015 0.1506 6,122.22 67.44 0.0244 2.6 1,078,436,397 

Luwu Utara 2016 0.0445 6,580.90 67.81 0.0244 3.31 1,413,549,059 

Luwu Utara 2017 0.0330 7,081.17 68.35 0.0245 3.87 1,361,928,113 

Luwu Utara 2018 0.0318 7,675.20 68.79 0.0248 3.87 1,571,114,375 

Luwu Utara 2019 0.0358 8,221.20 69.46 0.0249 2.76 1,535,299,658 

Luwu Utara 2020 0.0300 8,172.74 69.57 0.0249 3.01 1,585,078,072 

Luwu Timur 2014 0.3739 13,748.02 69.75 0.0588 8.1 1,180,547,937 

Luwu Timur 2015 0.3438 14,631.06 70.43 0.0583 5.37 1,185,957,953 

Luwu Timur 2016 0.0896 14,862.31 70.95 0.0552 2.58 1,214,871,576 

Luwu Timur 2017 0.0654 15,318.72 71.46 0.0530 2.18 1,218,544,982 

Luwu Timur 2018 0.0672 15,837.80 72.16 0.0512 2.18 1,303,242,213 

Luwu Timur 2019 0.0763 16,022.95 72.8 0.0485 3.81 1,380,908,002 

Luwu Timur 2020 0.1341 16,256.90 73.22 0.0495 4.46 1,475,313,751 
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Toraja Utara 2014 0.2709 3,510.36 66.15 0.0150 3.7 726,465,743 

Toraja Utara 2015 0.3588 3,782.80 66.76 0.0151 3.11 808,925,637 

Toraja Utara 2016 0.0779 4,085.69 67.49 0.0152 4.24 894,076,487 

Toraja Utara 2017 0.0353 4,421.68 67.9 0.0153 2.88 1,244,029,597 

Toraja Utara 2018 0.0309 4,778.53 68.49 0.0155 2.88 1,073,357,129 

Toraja Utara 2019 0.0658 5,140.01 69.23 0.0156 2.86 1,106,189,193 

Toraja Utara 2020 0.0455 5,148.55 69.33 0.0157 3.17 1,177,624,884 

Kota 

Makassar 
2014 0.1616 82,592.82 79.35 0.3530 10.9 2,870,063,431 

Kota 

Makassar 
2015 0.1679 88,828.15 79.94 0.3542 12.02 3,062,274,394 

Kota 

Makassar 
2016 0.2447 95,957.64 80.53 0.3562 10.59 3,691,385,484 

Kota 

Makassar 
2017 0.2358 103,826.16 81.13 0.3595 12.19 3,820,105,599 

Kota 

Makassar 
2018 0.2388 112,568.41 81.73 0.3641 12.19 3,700,838,038 

Kota 

Makassar 
2019 0.2533 122,465.83 82.25 0.3705 9.83 3,602,123,220 

Kota 

Makassar 
2020 0.6389 120,905.75 82.25 0.3684 15.92 4,218,870,000 

Kota Parepare 2014 0.0451 3,615.90 75.66 0.0155 7.1 734,823,286 

Kota Parepare 2015 0.0862 3,843.72 76.31 0.0153 8.48 783,381,099 

Kota Parepare 2016 0.0114 4,107.81 76.48 0.0152 6.47 1,075,691,297 

Kota Parepare 2017 0.0051 4,394.32 76.68 0.0152 6.81 1,043,112,424 

Kota Parepare 2018 0.0025 4,639.40 77.19 0.0150 6.81 824,716,729 

Kota Parepare 2019 0.0105 4,947.79 77.62 0.0150 6.17 931,332,137 

Kota Parepare 2020 0.0085 4,944.03 77.86 0.0151 7.14 920,963,347 

Kota Palopo 2014 0.0598 3,889.24 75.65 0.0166 8.1 715,058,045 

Kota Palopo 2015 0.0204 4,140.87 76.27 0.0165 12.07 761,974,081 

Kota Palopo 2016 0.0057 4,428.50 76.45 0.0164 10.96 1,115,628,339 

Kota Palopo 2017 0.0168 4,745.90 76.71 0.0164 11.6 942,621,137 

Kota Palopo 2018 0.0169 5,102.99 77.3 0.0165 11.6 1,002,628,500 

Kota Palopo 2019 0.0087 5,447.36 77.98 0.0165 9.67 1,001,968,219 

Kota Palopo 2020 0.695 5,472.08 78.06 0.0167 10.37 1,109,393,614 
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Lampiran 4 : Data Penelitian (Setelah di Log) 

Kabupaten/ 

Kota 
Tahun LOGIW 

LOGPE 

(PDRB) 
LOGIPM LOGAGLO LOGTP LOGBD 

Kep. Selayar 2014 -2.0376 7.825385114 4.15356 -4.53764021 0.741937345 20.39127719 

Kep. Selayar 2015 -1.6597 7.910003499 4.16387 -4.52300338 -0.105360516 20.43686955 

Kep. Selayar 2016 -3.7069 7.980954029 4.17362 -4.52241951 0.850150929 20.66107947 

Kep. Selayar 2017 -5.12 8.054328817 4.18037 -4.51920993 0.631271777 20.64190847 

Kep. Selayar 2018 -5.4699 8.138176227 4.19026 -4.50342567 0.631271777 20.84942381 

Kep. Selayar 2019 -3.9785 8.212207606 4.20335 -4.49617364 0.09531018 20.7366928 

Kep. Selayar 2020 -4.0354 8.194284552 4.21035 -4.50695547 0.891998039 20.90234224 

Bulukumba 2014 -1.3086 8.766191606 4.17807 -3.59683372 1.029619417 20.86885133 

Bulukumba 2015 -1.2763 8.820894272 4.18327 -3.61152874 1.098612289 21.03859512 

Bulukumba 2016 -2.1686 8.886387046 4.1966 -3.61757036 1.316408234 21.1441957 

Bulukumba 2017 -2.3921 8.952981858 4.20589 -3.62055689 1.286474026 21.2075459 

Bulukumba 2018 -2.3689 9.002249213 4.21509 -3.63935268 1.286474026 21.09210087 

Bulukumba 2019 -2.1472 9.055726585 4.22362 -3.65265466 1.118414916 21.1661745 

Bulukumba 2020 -2.6013 9.060005735 4.23396 -3.64123429 1.229640551 21.16391117 

Bantaeng 2014 -2.24 8.247817202 4.18616 -4.11520812 0.875468737 20.26316113 

Bantaeng 2015 -2.2568 8.312149839 4.19268 -4.12027317 1.403642999 20.46887911 

Bantaeng 2016 -4.0121 8.383481211 4.19855 -4.12047619 1.654411278 20.79618621 

Bantaeng 2017 -4.221 8.454074462 4.20871 -4.11946429 1.305626458 20.67003819 

Bantaeng 2018 -4.4167 8.532247307 4.21597 -4.10935459 1.305626458 20.65529927 

Bantaeng 2019 -5.0471 8.634357369 4.22391 -4.07402387 1.294727168 20.78837473 

Bantaeng 2020 -5.4883 8.639506395 4.23019 -4.06173363 1.451613827 20.78375988 

Jeneponto 2014 -0.8083 8.470864396 4.11822 -3.89216093 0.993251773 20.52875847 

Jeneponto 2015 -0.8338 8.534231216 4.12082 -3.89819179 1.386294361 20.73914825 

Jeneponto 2016 -1.9048 8.614107538 4.12407 -3.88984987 1.196948189 20.99889452 

Jeneponto 2017 -1.9216 8.693422897 4.13788 -3.88011585 1.033184483 20.89925749 

Jeneponto 2018 -1.9067 8.75443529 4.14836 -3.88716661 1.033184483 20.93453762 

Jeneponto 2019 -1.9493 8.80771423 4.15888 -3.90066701 0.688134639 21.02431023 

Jeneponto 2020 -2.4981 8.809328334 4.16294 -3.89191169 0.837247525 21.00366188 

Takalar 2014 -1.1552 8.422579169 4.15151 -3.94044616 0.993251773 20.65753851 

Takalar 2015 -1.2208 8.503406591 4.15998 -3.92901642 1.396244692 20.68687904 

Takalar 2016 -2.5417 8.595138933 4.17377 -3.90881847 1.595338988 21.01991452 

Takalar 2017 -2.5884 8.666292276 4.18174 -3.90724647 1.355835154 20.76619854 

Takalar 2018 -2.5387 8.730798599 4.19071 -3.9108033 1.355835154 20.8919665 

Takalar 2019 -2.5804 8.797284023 4.2038 -3.91109722 1.32972401 20.86450371 

Takalar 2020 -2.9219 8.79114696 4.20931 -3.91009307 1.425515074 20.86911601 

Gowa 2014 -1.0982 9.181958387 4.19147 -3.18106694 0.832909123 21.09895282 

Gowa 2015 -1.1983 9.247657351 4.20275 -3.18476566 1.601405741 21.10997001 

Gowa 2016 -1.5116 9.320630517 4.21509 -3.18332689 1.814824742 21.27401504 

Gowa 2017 -1.4599 9.390272409 4.22435 -3.18326634 1.568615918 21.17913369 

Gowa 2018 -1.4487 9.459214826 4.23222 -3.18238707 1.568615918 21.40441479 

Gowa 2019 -1.5019 9.531199209 4.24363 -3.17718203 1.470175845 21.37529744 

Gowa 2020 -2.0821 9.548650918 4.25049 -3.15258911 1.86252854 21.43117369 

Sinjai 2014 -2.4302 8.524228386 4.15622 -3.83879694 -0.105360516 20.5535671 

Sinjai 2015 -2.6141 8.596998332 4.16636 -3.83542468 0.438254931 20.64712759 

Sinjai 2016 -4.0843 8.665494224 4.17991 -3.83846318 1.510721939 20.9618172 

Sinjai 2017 -4.2795 8.735306512 4.18662 -3.83823224 0.760805829 20.78412136 
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Sinjai 2018 -4.4657 8.807060375 4.19328 -3.83454152 0.760805829 20.89208257 

Sinjai 2019 -4.3574 8.866480111 4.20544 -3.84190113 0.774727168 20.84300926 

Sinjai 2020 -4.8122 8.881868249 4.21361 -3.81937178 0.97455964 21.04631595 

Maros 2014 -1.9831 9.217000146 4.19946 -3.14602518 1.526056303 20.72585563 

Maros 2015 -2.0478 9.298051754 4.20663 -3.13437126 1.944480556 20.83629098 

Maros 2016 -3.0555 9.388821229 4.21597 -3.11513618 1.924248652 21.05983723 

Maros 2017 -2.9337 9.454722382 4.22567 -3.11881637 1.822935087 20.96771212 

Maros 2018 -2.9565 9.514786637 4.23324 -3.12681526 1.822935087 21.09587919 

Maros 2019 -3.2445 9.527067523 4.24133 -3.18131372 1.486139696 21.06565963 

Maros 2020 -3.7901 9.411946448 4.24649 -3.28929358 1.83736998 21.16941688 

Pangkep 2014 -1.4597 9.427044032 4.19208 -2.93598129 2.292534757 20.83647463 

Pangkep 2015 -1.4437 9.50054501 4.19946 -2.931878 1.947337701 20.93089536 

Pangkep 2016 -2.5546 9.580336494 4.2026 -2.92362091 1.953027617 21.10772543 

Pangkep 2017 -2.5748 9.64429575 4.20842 -2.929243 1.932969638 20.99892794 

Pangkep 2018 -2.6195 9.690845542 4.21523 -2.95075636 1.932969638 21.08493289 

Pangkep 2019 -2.5781 9.752965199 4.22376 -2.95541604 1.60743591 21.04500723 

Pangkep 2020 -2.1132 9.735969679 4.23004 -2.96527035 1.644805056 21.08147536 

Barru 2014 -1.8728 8.153286447 4.21862 -4.20973888 0.832909123 20.47508478 

Barru 2015 -1.9962 8.214530129 4.22888 -4.21789288 2.038619547 20.42493785 

Barru 2016 -3.7335 8.272912823 4.23512 -4.23104458 1.722766598 20.84539937 

Barru 2017 -3.6042 8.335666519 4.24219 -4.23787223 1.682688374 20.5971699 

Barru 2018 -3.6592 8.404369339 4.24921 -4.23723256 1.682688374 20.8535795 

Barru 2019 -3.9532 8.475835637 4.25703 -4.23254561 1.684545385 20.72173182 

Barru 2020 -4.2319 8.484488165 4.26268 -4.21675186 1.854734268 20.74251767 

Bone 2014 -2.8394 9.603826012 4.12858 -2.75919931 1.609437912 21.21131992 

Bone 2015 -2.7401 9.683580633 4.14488 -2.74884238 1.472472057 21.33399579 

Bone 2016 -3.2095 9.769852155 4.15669 -2.73410525 1.515127233 21.51285253 

Bone 2017 -4.1333 9.850642001 4.16138 -2.72289675 1.036736885 21.4959838 

Bone 2018 -4.8155 9.935958131 4.175 -2.70564377 1.036736885 21.57373243 

Bone 2019 -3.8396 10.00369662 4.18464 -2.70468462 1.101940079 21.58821635 

Bone 2020 -4.0095 10.00123748 4.19056 -2.70000255 1.16315081 21.6305808 

Soppeng 2014 -2.3844 8.493349169 4.17038 -3.86967616 0.875468737 20.63204379 

Soppeng 2015 -2.5656 8.543196165 4.17945 -3.88922684 1.085189268 20.72072205 

Soppeng 2016 -4.2662 8.621136904 4.1889 -3.8828205 0.996948635 20.99756095 

Soppeng 2017 -4.8122 8.700757309 4.19976 -3.87278144 0.978326123 20.83328196 

Soppeng 2018 -5.6641 8.778694006 4.21361 -3.86290789 0.978326123 20.86831415 

Soppeng 2019 -6.0052 8.852740715 4.22332 -3.85564053 1.17557333 20.90860181 

Soppeng 2020 -5.7772 8.874398994 4.22931 -3.82684103 1.486139696 20.9175643 

Wajo 2014 -2.7593 9.243879591 4.19705 -3.11914573 1.589235205 20.95045534 

Wajo 2015 -2.8305 9.312143066 4.2032 -3.12027994 1.684545385 20.94758457 

Wajo 2016 -3.8871 9.360546712 4.21242 -3.14341069 1.118414916 21.19963688 

Wajo 2017 -3.9897 9.411301298 4.22215 -3.16223745 1.332366019 21.12640781 

Wajo 2018 -4.6625 9.422006307 4.22786 -3.21959559 1.332366019 21.08986728 

Wajo 2019 -4.989 9.461756462 4.23483 -3.24662478 1.098612289 21.16553716 

Wajo 2020 -4.9711 9.450011389 4.23628 -3.25122864 1.465567542 21.181365 

Sidrap 2014 -2.7656 8.717714785 4.22156 -3.64531054 1.824549292 20.52725813 

Sidrap 2015 -2.7284 8.794964312 4.23411 -3.6374587 1.941615225 20.76680242 

Sidrap 2016 -4.1327 8.879024021 4.23974 -3.62493338 1.153731588 20.91712096 

Sidrap 2017 -5.4545 8.947523905 4.24621 -3.62601484 1.547562509 21.05676398 

Sidrap 2018 -4.8661 8.996531863 4.25703 -3.64507003 1.547562509 20.90809955 

Sidrap 2019 -3.827 9.042003374 4.26338 -3.66637787 1.470175845 20.92754146 
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Sidrap 2020 -3.9255 9.036113167 4.26563 -3.66512686 1.776645831 21.01248186 

Pinrang 2014 -4.9316 9.098344558 4.23295 -3.26468077 1.029619417 20.78396556 

Pinrang 2015 -3.6056 9.177541316 4.23758 -3.25488169 1.578978705 20.8409347 

Pinrang 2016 -4.5086 9.249283162 4.24018 -3.25467424 1.483874689 21.0754514 

Pinrang 2017 -4.3342 9.324795209 4.24707 -3.24874354 1.111857515 20.88548756 

Pinrang 2018 -4.2826 9.391614714 4.25731 -3.24998718 1.111857515 21.07751115 

Pinrang 2019 -4.1531 9.454860214 4.26437 -3.25352103 1.068153081 20.98069538 

Pinrang 2020 -3.926 9.459264724 4.26634 -3.2419753 1.432700734 21.05810758 

Enrekang 2014 -1.399 8.128334431 4.23945 -4.23469089 0.336472237 20.44629011 

Enrekang 2015 -1.2174 8.195118412 4.24892 -4.2373046 0.285178942 20.62135685 

Enrekang 2016 -2.8521 8.268626698 4.25972 -4.23533071 0.625938431 20.826458 

Enrekang 2017 -3.0297 8.334807633 4.26886 -4.23873112 0.506817602 20.74960598 

Enrekang 2018 -2.8545 8.366846932 4.27875 -4.27475497 0.506817602 20.74423765 

Enrekang 2019 -2.7383 8.419701634 4.28579 -4.28867961 0.765467842 20.7746282 

Enrekang 2020 -3.1398 8.432121024 4.28717 -4.269119 0.891998039 20.87485599 

Luwu 2014 -2.2168 8.844196453 4.20975 -3.51882887 1.62924054 20.7172735 

Luwu 2015 -2.2465 8.914279293 4.22112 -3.51814372 2.061786606 20.54220322 

Luwu 2016 -3.3521 8.990113812 4.22989 -3.51384359 1.564440547 21.16181476 

Luwu 2017 -3.6684 9.055774439 4.2344 -3.51776431 1.358409158 21.00892418 

Luwu 2018 -3.7014 9.122118808 4.24276 -3.51948309 1.358409158 21.02881901 

Luwu 2019 -3.4054 9.182863311 4.25405 -3.52551793 1.477048724 21.0969512 

Luwu 2020 -3.6857 9.195826554 4.25575 -3.50541347 1.597365331 21.15014913 

Tana Toraja 2014 -0.7712 8.070318416 4.17562 -4.29270691 1.193922468 20.53631276 

Tana Toraja 2015 -0.7154 8.136606045 4.18586 -4.29581696 1.383791231 20.85886798 

Tana Toraja 2016 -2.2077 8.206987353 4.19344 -4.29697005 1.722766598 20.85819983 

Tana Toraja 2017 -2.3675 8.279067973 4.202 -4.29447078 1.121677562 20.74424771 

Tana Toraja 2018 -2.4341 8.354970689 4.2145 -4.28663121 1.121677562 20.85768794 

Tana Toraja 2019 -2.3173 8.424669925 4.22318 -4.28371132 0.936093359 20.8806394 

Tana Toraja 2020 -2.8035 8.421846811 4.23048 -4.27939322 0.955511445 20.89386506 

Luwu Utara 2014 -1.9861 8.65512912 4.2032 -3.7078962 0.587786665 20.62563595 

Luwu Utara 2015 -1.8934 8.719680055 4.21124 -3.71274295 0.955511445 20.79877805 

Luwu Utara 2016 -3.1134 8.791926793 4.21671 -3.71203061 1.196948189 21.06936944 

Luwu Utara 2017 -3.4102 8.865194427 4.22464 -3.70834432 1.353254507 21.03216726 

Luwu Utara 2018 -3.4477 8.945749631 4.23106 -3.69585227 1.353254507 21.175051 

Luwu Utara 2019 -3.3287 9.014471463 4.24075 -3.69390978 1.01523068 21.15199142 

Luwu Utara 2020 -3.5065 9.008559505 4.24233 -3.69268052 1.101940079 21.1838995 

Luwu Timur 2014 -0.9837 9.528650093 4.24492 -2.83437523 2.091864062 20.88924452 

Luwu Timur 2015 -1.0676 9.590901945 4.25462 -2.84152106 1.680827909 20.89381668 

Luwu Timur 2016 -2.4128 9.606583757 4.26198 -2.89737365 0.947789399 20.91790421 

Luwu Timur 2017 -2.7273 9.636830889 4.26914 -2.93670786 0.779324877 20.92092335 

Luwu Timur 2018 -2.6994 9.670154767 4.27889 -2.97144713 0.779324877 20.98812101 

Luwu Timur 2019 -2.5725 9.681777348 4.28772 -3.02660389 1.337629189 21.04600709 

Luwu Timur 2020 -2.009 9.696272713 4.29347 -3.00496731 1.495148766 21.11213652 

Toraja Utara 2014 -1.3059 8.163473875 4.19192 -4.19955145 1.30833282 20.40370189 

Toraja Utara 2015 -1.025 8.238219755 4.2011 -4.19420325 1.134622726 20.51121755 

Toraja Utara 2016 -2.552 8.315245904 4.21198 -4.1887115 1.444563269 20.61130189 

Toraja Utara 2017 -3.3431 8.394274993 4.21804 -4.17926376 1.057790294 20.94162162 

Toraja Utara 2018 -3.4784 8.471888247 4.22669 -4.16971365 1.057790294 20.79405708 

Toraja Utara 2019 -2.7208 8.544810304 4.23743 -4.16357094 1.050821625 20.82418679 

Toraja Utara 2020 -3.0902 8.546470401 4.23888 -4.15476963 1.153731588 20.88676544 
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Kota 

Makassar 
2014 -1.8224 11.32167803 4.37387 -1.04134729 2.388762789 21.77759997 

Kota 

Makassar 
2015 -1.7841 11.39445888 4.38128 -1.03796413 2.486571929 21.84242374 

Kota 

Makassar 
2016 -1.4079 11.47166212 4.38863 -1.03229528 2.35991016 22.02926769 

Kota 

Makassar 
2017 -1.4447 11.55047324 4.39605 -1.02306551 2.500615943 22.0635439 

Kota 

Makassar 
2018 -1.4322 11.6313164 4.40342 -1.01028549 2.500615943 22.03182513 

Kota 

Makassar 
2019 -1.373 11.71558733 4.40976 -0.99279391 2.285438934 22.00478929 

Kota 

Makassar 
2020 -0.448 11.7027666 4.40976 -0.99847343 2.76757618 22.16283316 

Kota 

Parepare 
2014 -3.0995 8.193096066 4.32625 -4.16992926 1.960094784 20.4151406 

Kota 

Parepare 
2015 -2.4514 8.254195927 4.3348 -4.17822708 2.13771045 20.47912985 

Kota 

Parepare 
2016 -4.4717 8.320645319 4.33703 -4.18331209 1.867176109 20.79622936 

Kota 

Parepare 
2017 -5.2797 8.388068077 4.33964 -4.18547067 1.91839212 20.7654748 

Kota 

Parepare 
2018 -6.002 8.442340327 4.34627 -4.19926157 1.91839212 20.53055053 

Kota 

Parepare 
2019 -4.5555 8.506696291 4.35183 -4.20168495 1.819698838 20.65212652 

Kota 

Parepare 
2020 -4.7719 8.505936067 4.35491 -4.19530396 1.965712776 20.6409308 

Kota Palopo 2014 -2.8174 8.265969045 4.32612 -4.09705628 2.091864062 20.38787428 

Kota Palopo 2015 -3.8939 8.32866119 4.33428 -4.10376182 2.490723035 20.4514231 

Kota Palopo 2016 -5.1717 8.395816205 4.33664 -4.1081412 2.394252282 20.83268362 

Kota Palopo 2017 -4.0852 8.465036366 4.34003 -4.10850238 2.451005098 20.664175 

Kota Palopo 2018 -4.0834 8.537581921 4.34769 -4.10401998 2.451005098 20.72589089 

Kota Palopo 2019 -4.7445 8.602886367 4.35645 -4.10549488 2.269028309 20.72523212 

Kota Palopo 2020 -0.3637 8.607414079 4.35748 -4.09382595 2.338917022 20.82707941 
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Lampiran 5 : Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2020 

 

Tahun 2014 

Kabupaten/ 

Kota 

Penduduk 
PDRB 

(Juta Rupiah) 

PDRB Per Kapita 

(Rupiah per Tahun) 

Proporsi 

Penduduk Yi-Y (Yi-Y)2 (Yi-Y)2  (Fi/n) 

f(i) p(i) y(i) = P(i)/F(i) Fi/n 

Kepulauan 

Selayar 
128,744 3,494,103.60 27,139,933.51 0.015268 -3,685,598.53 1.35836E+13 2.07398E+11 

Bulukumba 407,775 8,374,049.09 20,535,955.10 0.048359 -10,289,576.94 1.05875E+14 5.12008E+12 

Bantaeng 182,283 4,963,797.11 27,231,267.37 0.021618 -3,594,264.67 1.29187E+13 2.79272E+11 

Jeneponto 353,287 6,155,880.02 17,424,586.87 0.041898 -13,400,945.18 1.79585E+14 7.52419E+12 

Takalar 283,762 5,881,371.02 20,726,422.21 0.033652 -10,099,109.83 1.01992E+14 3.43227E+12 

Gowa 709,386 12,044,433.41 16,978,673.68 0.084129 -13,846,858.36 1.91735E+14 1.61304E+13 

Sinjai 236,497 6,484,191.29 27,417,647.12 0.028047 -3,407,884.92 1.16137E+13 3.25729E+11 

Maros 335,596 13,462,074.92 40,113,931.39 0.039800 9,288,399.35 8.62744E+13 3.43368E+12 

Pangkep 320,293 15,970,124.01 49,860,983.57 0.037985 19,035,451.53 3.62348E+14 1.37637E+13 

Barru 170,316 4,433,528.97 26,031,194.78 0.020198 -4,794,337.26 2.29857E+13 4.64273E+11 

Bone 738,515 19,866,945.25 26,901,207.49 0.087583 -3,924,324.55 1.54003E+13 1.34881E+12 

Soppeng 225,709 6,172,928.59 27,349,058.26 0.026768 -3,476,473.78 1.20859E+13 3.2351E+11 

Wajo 391,980 13,655,378.05 34,836,925.48 0.046486 4,011,393.44 1.60913E+13 7.48024E+11 

Sidrap 286,610 8,047,481.60 28,078,160.57 0.033990 -2,747,371.47 7.54805E+12 2.56559E+11 

Pinrang 364,087 11,366,878.82 31,220,227.09 0.043178 394,695.05 1.55784E+11 6726505997 

Enrekang 198,194 4,631,503.26 23,368,534.16 0.023505 -7,456,997.88 5.56068E+13 1.30701E+12 

Luwu 347,096 9,018,397.18 25,982,429.01 0.041163 -4,843,103.03 2.34556E+13 9.65513E+11 

Tana Toraja 227,588 4,276,116.23 18,788,847.52 0.026990 -12,036,684.52 1.44882E+14 3.91043E+12 

Luwu Utara 299,989 7,590,616.62 25,302,983.18 0.035577 -5,522,548.86 3.04985E+13 1.08504E+12 

Luwu Timur 269,405 19,027,930.49 70,629,463.04 0.031950 39,803,931.00 1.58435E+15 5.06196E+13 
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Toraja Utara 224,003 5,031,503.42 22,461,768.01 0.026565 -8,363,764.03 6.99525E+13 1.85831E+12 

Makassar 1,429,242 100,392,977.47 70,242,112.58 0.169499 39,416,580.54 1.55367E+15 2.63345E+14 

Pare Pare 136,903 4,434,865.41 32,394,216.42 0.016236 1,568,684.38 2.46077E+12 39952606094 

Palopo 164,903 4,748,586.46 28,796,240.58 0.019556 -2,029,291.46 4.11802E+12 80533842343 

JUMLAH 8,432,163 299,525,662.29 30,825,532.04 1.00 0.00 4.60919E+15 3.76576E+14  
      19405560.09  
     IW 0.629528796 

 

Tahun 2015 

Kabupaten/ 

Kota 

Penduduk 
PDRB 

(Juta Rupiah) 

PDRB Per Kapita 

(Rupiah per Tahun) 

Proporsi 

Penduduk Yi-Y (Yi-Y)2 (Yi-Y)2  (Fi/n) 

f(i) p(i) y(i) = P(i)/F(i) Fi/n 

Kepulauan 

Selayar 
130,199 2,724,398.75 20,924,882.30 0.015281 -4,191,692.98 1.75703E+13 2.68492E+11 

Bulukumba 410,485 6,774,321.27 16,503,212.71 0.048177 -8,613,362.57 7.419E+13 3.57427E+12 

Bantaeng 183,386 4,073,059.72 22,210,308.97 0.021523 -2,906,266.31 8.44638E+12 1.81795E+11 

Jeneponto 355,599 5,085,915.52 14,302,389.83 0.041735 -10,814,185.45 1.16947E+14 4.88082E+12 

Takalar 286,906 4,931,544.19 17,188,710.55 0.033673 -7,927,864.72 6.2851E+13 2.1164E+12 

Gowa 722,702 10,380,218.68 14,363,068.98 0.084821 -10,753,506.29 1.15638E+14 9.80854E+12 

Sinjai 238,099 5,415,380.09 22,744,237.02 0.027945 -2,372,338.26 5.62799E+12 1.57274E+11 

Maros 339,300 10,916,729.15 32,174,268.05 0.039823 7,057,692.77 4.9811E+13 1.9836E+12 

Pangkep 323,597 13,367,009.34 41,307,581.16 0.037980 16,191,005.88 2.62149E+14 9.95628E+12 

Barru 171,217 3,694,239.47 21,576,359.06 0.020095 -3,540,216.21 1.25331E+13 2.51855E+11 

Bone 742,912 16,051,871.49 21,606,692.97 0.087193 -3,509,882.30 1.23193E+13 1.07416E+12 

Soppeng 226,116 5,131,715.87 22,695,058.60 0.026538 -2,421,516.68 5.86374E+12 1.55615E+11 

Wajo 393,218 11,071,645.14 28,156,506.42 0.046151 3,039,931.14 9.24118E+12 4.26487E+11 

Sidrap 289,787 6,600,919.92 22,778,523.26 0.034011 -2,338,052.02 5.46649E+12 1.85923E+11 

Pinrang 366,789 9,677,333.52 26,383,925.14 0.043049 1,267,349.87 1.60618E+12 69143961757 
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Enrekang 199,998 3,623,224.19 18,116,302.11 0.023473 -7,000,273.16 4.90038E+13 1.15027E+12 

Luwu 350,218 7,437,417.27 21,236,536.30 0.041104 -3,880,038.98 1.50547E+13 6.18807E+11 

Tana Toraja 228,984 3,417,295.21 14,923,729.21 0.026875 -10,192,846.06 1.03894E+14 2.79216E+12 

Luwu Utara 302,687 6,122,220.41 20,226,241.66 0.035525 -4,890,333.62 2.39154E+13 8.49602E+11 

Luwu Timur 275,595 14,631,058.73 53,088,984.67 0.032346 27,972,409.39 7.82456E+14 2.53091E+13 

Toraja Utara 225,516 3,782,795.53 16,773,956.30 0.026468 -8,342,618.97 6.95993E+13 1.84216E+12 

Makassar 1,449,401 88,828,146.57 61,286,108.24 0.170111 36,169,532.96 1.30824E+15 2.22546E+14 

Pare Pare 138,699 3,843,716.15 27,712,645.01 0.016279 2,596,069.73 6.73958E+12 1.09711E+11 

Palopo 168,894 4,140,871.84 24,517,578.13 0.019823 -598,997.15 3.58798E+11 7112276716 

JUMLAH 8,520,304 251,723,048.02 25,116,575.28 1.00 0.00 3.11952E+15 2.90315E+14 

        17038640.51 

  
     IW 0.678382316 

 

Tahun 2016 

Kabupaten/ 

Kota 

Penduduk 
PDRB 

(Juta Rupiah) 

PDRB Per Kapita 

(Rupiah per Tahun) 

Proporsi 

Penduduk Yi-Y (Yi-Y)2 (Yi-Y)2  (Fi/n) 

f(i) p(i) y(i) = P(i)/F(i) Fi/n 

Kepulauan 

Selayar 
131,605 2,924,716.09 22,223,442.04 0.015292 -4,412,563.68 1.94707E+13 2.97738E+11 

Bulukumba 413,229 7,232,838.24 17,503,220.35 0.048014 -9,132,785.38 8.34078E+13 4.00476E+12 

Bantaeng 184,517 4,374,214.69 23,706,296.38 0.021440 -2,929,709.34 8.5832E+12 1.8402E+11 

Jeneponto 357,807 5,508,828.17 15,396,088.31 0.041575 -11,239,917.41 1.26336E+14 5.25236E+12 

Takalar 289,978 5,405,320.37 18,640,449.86 0.033693 -7,995,555.86 6.39289E+13 2.15398E+12 

Gowa 735,493 11,166,021.95 15,181,683.51 0.085459 -11,454,322.21 1.31201E+14 1.12124E+13 

Sinjai 239,689 5,799,305.71 24,195,126.64 0.027850 -2,440,879.08 5.95789E+12 1.65928E+11 

Maros 342,890 11,953,999.17 34,862,489.92 0.039841 8,226,484.20 6.7675E+13 2.69627E+12 

Pangkep 326,700 14,477,292.27 44,313,719.83 0.037960 17,677,714.11 3.12502E+14 1.18626E+13 

Barru 171,906 3,916,336.13 22,781,846.65 0.019974 -3,854,159.07 1.48545E+13 2.96709E+11 
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Bone 746,973 17,498,179.41 23,425,451.00 0.086793 -3,210,554.72 1.03077E+13 8.94633E+11 

Soppeng 226,305 5,547,690.87 24,514,221.38 0.026295 -2,121,784.34 4.50197E+12 1.18379E+11 

Wajo 394,495 11,620,744.82 29,457,267.70 0.045838 2,821,261.97 7.95952E+12 3.64845E+11 

Sidrap 292,985 7,179,778.80 24,505,619.06 0.034043 -2,130,386.66 4.53855E+12 1.54505E+11 

Pinrang 369,595 10,397,105.92 28,131,078.40 0.042944 1,495,072.67 2.23524E+12 95990980809 

Enrekang 201,614 3,899,586.30 19,341,842.83 0.023426 -7,294,162.89 5.32048E+13 1.24638E+12 

Luwu 353,277 8,023,365.31 22,711,258.62 0.041048 -3,924,747.11 1.54036E+13 6.32293E+11 

Tana Toraja 230,195 3,666,480.80 15,927,716.94 0.026747 -10,708,288.79 1.14667E+14 3.06701E+12 

Luwu Utara 305,372 6,580,897.24 21,550,427.81 0.035482 -5,085,577.92 2.58631E+13 9.17676E+11 

Luwu Timur 281,822 14,862,310.82 52,736,517.45 0.032746 26,100,511.72 6.81237E+14 2.23076E+13 

Toraja Utara 226,988 4,085,687.91 17,999,576.67 0.026374 -8,636,429.05 7.45879E+13 1.96721E+12 

Makassar 1,469,601 95,957,638.04 65,295,027.73 0.170757 38,659,022.00 1.49452E+15 2.552E+14 

Pare Pare 140,423 4,107,805.85 29,253,084.25 0.016316 2,617,078.53 6.8491E+12 1.11751E+11 

Palopo 172,916 4,428,497.04 25,610,684.03 0.020092 -1,025,321.69 1.05128E+12 21122008155 

  8,606,375 270,614,641.92 26,636,005.72 1.00 0.00 3.33084E+15 3.25226E+14 

        18034031.62 

  
     IW 0.677054653 

 

Tahun 2017 

Kabupaten/ 

Kota 

Penduduk 
PDRB 

(Juta Rupiah) 

PDRB Per Kapita 

(Rupiah per Tahun) 

Proporsi 

Penduduk Yi-Y (Yi-Y)2 (Yi-Y)2  (Fi/n) 

f(i) p(i) y(i) = P(i)/F(i) Fi/n 

Kepulauan 

Selayar 
133,003 5,223,199.38 39,271,289,970.90 0.015305 -1.90E+09 3.59849E+18 5.50741E+16 

Bulukumba 415,713 12,068,741.55 29,031,426,849.77 0.047836 -1.21E+10 1.47303E+20 7.04644E+18 

Bantaeng 185,581 6,942,456.00 37,409,303,754.16 0.021355 -3.76E+09 1.41297E+19 3.0174E+17 

Jeneponto 359,787 8,614,595.11 23,943,597,489.63 0.041401 -1.72E+10 2.96689E+20 1.22832E+19 

Takalar 292,983 8,559,004.60 29,213,314,765.70 0.033714 -1.20E+10 1.42921E+20 4.8184E+18 



 
 

 
 

147 
 
 

Gowa 748,200 17,192,664.10 22,978,701,015.77 0.086096 -1.82E+10 3.3086E+20 2.84857E+19 

Sinjai 241,208 9,167,999.86 38,008,689,015.29 0.027756 -3.16E+09 9.98289E+18 2.77085E+17 

Maros 346,383 19,440,014.72 56,122,889,171.81 0.039859 1.50E+10 2.23641E+20 8.91402E+18 

Pangkep 329,791 22,293,955.79 67,600,255,282.89 0.037949 2.64E+10 6.9865E+20 2.65133E+19 

Barru 172,767 5,961,951.15 34,508,622,306.34 0.019880 -6.66E+09 4.43508E+19 8.81713E+17 

Bone 751,026 29,319,723.69 39,039,558,803.56 0.086421 -2.13E+09 4.53137E+18 3.91606E+17 

Soppeng 226,466 8,876,207.02 39,194,435,456.09 0.026060 -1.97E+09 3.89598E+18 1.01528E+17 

Wajo 395,583 17,832,106.02 45,078,039,298.96 0.045520 3.91E+09 1.52864E+19 6.95837E+17 

Sidrap 296,125 11,914,878.78 40,235,977,306.88 0.034075 -9.32E+08 8.6915E+17 2.96166E+16 

Pinrang 372,230 16,360,561.94 43,952,830,078.18 0.042833 2.78E+09 7.75383E+18 3.32119E+17 

Enrekang 203,320 6,360,506.96 31,283,233,130.04 0.023396 -9.89E+09 9.77137E+19 2.28613E+18 

Luwu 356,305 13,026,830.89 36,560,898,359.55 0.041000 -4.61E+09 2.12278E+19 8.70346E+17 

Tana Toraja 231,519 6,054,907.73 26,152,962,521.43 0.026641 -1.50E+10 2.25459E+20 6.00648E+18 

Luwu Utara 308,001 10,787,078.51 35,022,868,464.71 0.035442 -6.15E+09 3.77658E+19 1.33849E+18 

Luwu Timur 287,874 18,497,971.09 64,257,178,800.45 0.033126 2.31E+10 5.33098E+20 1.76594E+19 

Toraja Utara 228,414 7,720,936.47 33,802,378,444.40 0.026284 -7.37E+09 5.42562E+19 1.42606E+18 

Makassar 1,489,011 142,448,701.43 95,666,654,866.89 0.171342 5.45E+10 2.97008E+21 5.08898E+20 

Pare Pare 142,097 6,092,581.33 42,876,213,642.79 0.016351 1.71E+09 2.91711E+18 4.76983E+16 

Palopo 176,907 6,514,938.67 36,826,912,841.21 0.020357 -4.34E+09 1.88473E+19 3.83671E+17 

JUMLAH 8,690,294 417,272,512.79 41,168,259,651.56 1.00 -1.22E-04 5.90582E+21 6.30044E+20 

       25100674699 
      IW 0.609709395 

 

Tahun 2018 

Kabupaten/ 

Kota 

Penduduk 
PDRB 

(Juta Rupiah) 

PDRB Per Kapita 

(Rupiah per Tahun) 

Proporsi 

Penduduk Yi-Y (Yi-Y)2 (Yi-Y)2  (Fi/n) 

f(i) p(i) y(i) = P(i)/F(i) Fi/n 
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Kepulauan 

Selayar 
134,280 5,850,862.50 43,572,106.79 0.015307850 -1,483,245.95 2.20002E+12 33677553836 

Bulukumba 418,326 13,193,578.38 31,538,987.25 0.047688946 -13,516,365.50 1.82692E+14 8.7124E+12 

Bantaeng 186,612 7,765,065.61 41,610,751.77 0.021273671 -3,444,600.97 1.18653E+13 2.52418E+11 

Jeneponto 361,793 9,413,976.90 26,020,340.08 0.041244213 -19,035,012.66 3.62332E+14 1.49441E+13 

Takalar 295,892 9,322,843.47 31,507,588.82 0.033731534 -13,547,763.93 1.83542E+14 6.19115E+12 

Gowa 760,607 19,063,888.90 25,064,046.08 0.086708801 -19,991,306.66 3.99652E+14 3.46534E+13 

Sinjai 242,672 10,226,796.98 42,142,467.94 0.027664481 -2,912,884.80 8.4849E+12 2.3473E+11 

Maros 349,822 21,310,224.17 60,917,335.59 0.039879525 15,861,982.84 2.51602E+14 1.00338E+13 

Pangkep 332,674 23,944,466.62 71,975,767.93 0.037924662 26,920,415.18 7.24709E+14 2.74843E+13 

Barru 173,623 6,612,213.76 38,083,743.28 0.019792931 -6,971,609.46 4.86033E+13 9.62003E+11 

Bone 754,894 33,097,732.92 43,844,212.46 0.086057522 -1,211,140.29 1.46686E+12 1.26234E+11 

Soppeng 226,770 10,001,456.04 44,103,964.55 0.025851662 -951,388.20 9.0514E+11 23399360208 

Wajo 396,810 18,709,043.59 47,148,619.21 0.045236133 2,093,266.47 4.38176E+12 1.98214E+11 

Sidrap 299,123 12,937,370.32 43,251,004.84 0.034099866 -1,804,347.91 3.25567E+12 1.11018E+11 

Pinrang 374,583 18,085,274.83 48,281,088.12 0.042702266 3,225,735.37 1.04054E+13 4.44333E+11 

Enrekang 204,827 6,702,608.43 32,723,266.12 0.023350171 -12,332,086.62 1.5208E+14 3.5511E+12 

Luwu 359,209 14,424,455.78 40,156,164.74 0.040949638 -4,899,188.01 2.4002E+13 9.82875E+11 

Tana Toraja 232,821 6,819,713.75 29,291,660.76 0.026541472 -15,763,691.98 2.48494E+14 6.5954E+12 

Luwu Utara 310,470 11,964,803.49 38,537,712.15 0.035393418 -6,517,640.60 4.24796E+13 1.5035E+12 

Luwu Timur 293,822 20,927,200.16 71,224,074.98 0.033495555 26,168,722.24 6.84802E+14 2.29378E+13 

Toraja Utara 229,798 8,695,883.89 37,841,425.47 0.026196852 -7,213,927.28 5.20407E+13 1.3633E+12 

Makassar 1,508,154 160,207,659.28 106,227,652.67 0.171928769 61,172,299.92 3.74205E+15 6.43366E+14 

Pare Pare 143,710 6,602,518.47 45,943,347.51 0.016382865 887,994.76 7.88535E+11 12918457422 

Palopo 180,678 7,285,142.35 40,321,136.77 0.020597198 -4,734,215.97 2.24128E+13 4.61641E+11 

JUMLAH 8,771,970 463,164,780.59 45,055,352.74 1.00 0.00 7.16525E+15 7.8518E+14 

        28021060.17 

       IW 0.62192522 
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Tahun 2019 

Kabupaten/ 

Kota 

Penduduk 
PDRB 

(Juta Rupiah) 

PDRB Per Kapita 

(Rupiah per Tahun) 

Proporsi 

Penduduk Yi-Y (Yi-Y)2 (Yi-Y)2  (Fi/n) 

f(i) p(i) y(i) = P(i)/F(i) Fi/n 

Kepulauan 

Selayar 
135,624 3,685,668.40 27,175,635.58 0.015323 -4,108,509.94 1.68799E+13 2.58643E+11 

Bulukumba 420,603 8,567,455.14 20,369,457.99 0.047519 -10,914,687.53 1.1913E+14 5.66097E+12 

Bantaeng 187,626 5,621,523.48 29,961,324.55 0.021198 -1,322,820.97 1.74986E+12 37092922045 

Jeneponto 363,792 6,685,623.03 18,377,597.72 0.041101 -12,906,547.80 1.66579E+14 6.84651E+12 

Takalar 298,688 6,616,253.76 22,151,053.14 0.033745 -9,133,092.38 8.34134E+13 2.81481E+12 

Gowa 772,684 13,783,114.87 17,837,971.11 0.087297 -13,446,174.41 1.808E+14 1.57832E+13 

Sinjai 244,125 7,090,283.64 29,043,660.58 0.027581 -2,240,484.94 5.01977E+12 1.3845E+11 

Maros 353,121 13,726,282.66 38,871,329.26 0.039895 7,587,183.74 5.75654E+13 2.29657E+12 

Pangkep 335,514 17,205,165.39 51,280,022.26 0.037906 19,995,876.74 3.99835E+14 1.51561E+13 

Barru 174,323 4,797,429.68 27,520,348.32 0.019695 -3,763,797.20 1.41662E+13 2.78999E+11 

Bone 758,589 22,108,038.47 29,143,631.76 0.085704 -2,140,513.77 4.5818E+12 3.9268E+11 

Soppeng 226,991 6,993,533.33 30,809,738.40 0.025645 -474,407.12 2.25062E+11 5771742084 

Wajo 397,814 12,858,449.69 32,322,768.15 0.044944 1,038,622.63 1.07874E+12 48483225894 

Sidrap 301,972 8,450,694.49 27,985,026.72 0.034116 -3,299,118.80 1.08842E+13 3.71329E+11 

Pinrang 377,119 12,770,078.59 33,862,198.91 0.042606 2,578,053.39 6.64636E+12 2.83177E+11 

Enrekang 206,387 4,535,550.62 21,975,951.10 0.023317 -9,308,194.42 8.66425E+13 2.02027E+12 

Luwu 362,027 9,728,969.45 26,873,601.83 0.040901 -4,410,543.69 1.94529E+13 7.95648E+11 

Tana Toraja 234,002 4,558,139.57 19,479,062.44 0.026437 -11,805,083.08 1.3936E+14 3.68429E+12 

Luwu Utara 312,883 8,221,198.57 26,275,632.01 0.035349 -5,008,513.51 2.50852E+13 8.86738E+11 

Luwu Timur 299,673 16,022,945.19 53,468,097.53 0.033857 22,183,952.00 4.92128E+14 1.66618E+13 

Toraja Utara 231,214 5,140,012.28 22,230,540.88 0.026122 -9,053,604.64 8.19678E+13 2.14118E+12 

Makassar 1,526,677 122,465,829.07 80,217,249.01 0.172482 48,933,103.49 2.39445E+15 4.12999E+14 

Pare Pare 145,178 4,947,790.35 34,080,854.88 0.016402 2,796,709.36 7.82158E+12 1.2829E+11 

Palopo 184,614 5,447,357.00 29,506,738.38 0.020857 -1,777,407.14 3.15918E+12 65892252754 
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JUMLAH 8,851,240 332,027,386.72 31,284,145.52 1.00 0.00 4.31862E+15 4.89755E+14 

        22130419.56 

       IW 0.70740048 

 

Tahun 2020 

Kabupaten/ 

Kota 

Penduduk 
PDRB 

(Juta Rupiah) 

PDRB Per Kapita 

(Rupiah per Tahun) 

Proporsi 

Penduduk Yi-Y (Yi-Y)2 (Yi-Y)2  (Fi/n) 

f(i) p(i) y(i) = P(i)/F(i) Fi/n 

Kepulauan 

Selayar 
136,871 3,620,195.08 26,449,686.79 0.015331 -4,405,462.81 1.94081E+13 2.97536E+11 

Bulukumba 423,012 8,604,200.94 20,340,323.54 0.047380 -10,514,826.06 1.10562E+14 5.23845E+12 

Bantaeng 188,495 5,650,535.16 29,977,108.99 0.021113 -878,040.60 7.70955E+11 16277010802 

Jeneponto 365,610 6,696,418.77 18,315,742.92 0.040951 -12,539,406.67 1.57237E+14 6.43899E+12 

Takalar 301,424 6,575,764.97 21,815,664.88 0.033762 -9,039,484.72 8.17123E+13 2.75874E+12 

Gowa 784,511 14,025,755.81 17,878,341.81 0.087871 -12,976,807.78 1.68398E+14 1.47972E+13 

Sinjai 245,389 7,200,231.96 29,342,113.79 0.027485 -1,513,035.81 2.28928E+12 62921508493 

Maros 356,195 12,233,658.86 34,345,397.49 0.039896 3,490,247.90 1.21818E+13 4.86011E+11 

Pangkep 338,219 16,915,231.03 50,012,657.57 0.037883 19,157,507.98 3.6701E+14 1.39034E+13 

Barru 174,989 4,839,115.94 27,653,829.33 0.019600 -3,201,320.27 1.02485E+13 2.0087E+11 

Bone 762,073 22,053,740.20 28,939,143.89 0.085358 -1,916,005.70 3.67108E+12 3.13354E+11 

Soppeng 227,208 7,146,654.36 31,454,237.35 0.025449 599,087.76 3.58906E+11 9133771307 

Wajo 398,784 12,708,313.66 31,867,661.84 0.044667 1,012,512.25 1.02518E+12 45791399964 

Sidrap 304,826 8,401,055.18 27,560,166.06 0.034143 -3,294,983.53 1.08569E+13 3.70684E+11 

Pinrang 379,402 12,826,451.93 33,807,022.45 0.042496 2,951,872.85 8.71355E+12 3.70289E+11 

Enrekang 207,800 4,592,230.06 22,099,278.44 0.023275 -8,755,871.15 7.66653E+13 1.78439E+12 

Luwu 364,680 9,855,911.31 27,026,190.93 0.040847 -3,828,958.66 1.46609E+13 5.98851E+11 

Tana Toraja 235,103 4,545,291.32 19,333,191.49 0.026333 -11,521,958.10 1.32756E+14 3.49588E+12 

Luwu Utara 315,202 8,172,739.67 25,928,578.09 0.035305 -4,926,571.51 2.42711E+13 8.56888E+11 



 
 

 
 

151 
 
 

Luwu Timur 305,407 16,256,901.56 53,230,284.70 0.034208 22,375,135.11 5.00647E+14 1.7126E+13 

Toraja Utara 232,394 5,148,554.67 22,154,421.67 0.026030 -8,700,727.92 7.57027E+13 1.97052E+12 

Makassar 1,545,373 120,905,752.03 78,237,261.83 0.173093 47,382,112.24 2.24506E+15 3.88604E+14 

Pare Pare 146,714 4,944,028.97 33,698,413.03 0.016433 2,843,263.44 8.08415E+12 1.32847E+11 

Palopo 188,323 5,472,077.18 29,056,871.33 0.021094 -1,798,278.26 3.2338E+12 68212312894 

JUMLAH 8,928,004 329,390,810.62 30,855,149.59 1.00 0.00 4.03553E+15 4.59948E+14 

        21446392.31 

  
     IW 0.695066872 
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Lampiran 6 : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga 

Konstan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2020 

 

Kabupaten/ 

Kota 

PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha  

(Miliar Rupiah) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kepulauan 

Selayar 
2,503.35 2,724.40 2,924.72 3,147.39 3,422.67 3,685.67 3,620.20 

Bulukumba 6,413.70 6,774.32 7,232.84 7,730.91 8,121.33 8,567.46 8,604.20 

Bantaeng 3,819.28 4,073.06 4,374.21 4,694.16 5,075.84 5,621.52 5,650.54 

Jeneponto 4,773.64 5,085.92 5,508.83 5,963.56 6,338.74 6,685.62 6,696.42 

Takalar 4,548.62 4,931.54 5,405.32 5,803.94 6,190.67 6,616.25 6,575.77 

Gowa 9,720.17 10,380.22 11,166.02 11,971.36 12,825.81 13,783.11 14,025.76 

Sinjai 5,035.30 5,415.38 5,799.31 6,218.64 6,681.25 7,090.28 7,200.23 

Maros 10,066.82 10,916.73 11,954.00 12,768.32 13,558.74 13,726.28 12,233.66 

Pangkep 12,419.76 13,367.01 14,477.29 15,433.50 16,168.91 17,205.17 16,915.23 

Barru 3,474.78 3,694.24 3,916.34 4,169.98 4,466.54 4,797.43 4,839.12 

Bone 14,821.38 16,051.87 17,498.18 18,970.53 20,660.07 22,108.04 22,053.74 

Soppeng 4,882.19 5,131.72 5,547.69 6,007.46 6,494.39 6,993.53 7,146.65 

Wajo 10,341.08 11,071.65 11,620.74 12,225.77 12,357.35 12,858.45 12,708.31 

Sidrap 6,110.20 6,600.92 7,179.78 7,688.83 8,075.03 8,450.69 8,401.06 

Pinrang 8,940.48 9,677.33 10,397.11 11,212.62 11,987.44 12,770.08 12,826.45 

Enrekang 3,389.15 3,623.22 3,899.59 4,166.40 4,302.05 4,535.55 4,592.23 

Luwu 6,934.03 7,437.42 8,023.37 8,567.87 9,155.58 9,728.97 9,855.91 

Tana Toraja 3,198.12 3,417.30 3,666.48 3,940.52 4,251.26 4,558.14 4,545.29 

Luwu Utara 5,739.51 6,122.22 6,580.90 7,081.17 7,675.20 8,221.20 8,172.74 

Luwu 

Timur 
13,748.02 14,631.06 14,862.31 15,318.72 15,837.80 16,022.95 16,256.90 

Toraja 

Utara 
3,510.36 3,782.80 4,085.69 4,421.68 4,778.53 5,140.01 5,148.55 

Makassar 82,592.82 88,828.15 95,957.64 103,826.16 112,568.41 122,465.83 120,905.75 

Pare Pare 3,615.90 3,843.72 4,107.81 4,394.32 4,639.40 4,947.79 4,944.03 

Palopo 3,889.24 4,140.87 4,428.50 4,745.90 5,102.99 5,447.36 5,472.08 

Sulawesi 

Selatan 
233,988.05 250,802.99 269,401.31 288,814.17 309,156.19 330,506.38 328,154.57 
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Lampiran 7 : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2014-2020  

Kabuapten/Kota 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Selayar 63.66 64.32 64.95 65.39 66.04 66.91 67.38 

Bulukumba 65.24 65.58 66.46 67.08 67.70 68.28 68.99 

Bantaeng 65.77 66.20 66.59 67.27 67.76 68.30 68.73 

Jeneponto 61.45 61.61 61.81 62.67 63.33 64.00 64.26 

Takalar 63.53 64.07 64.96 65.48 66.07 66.94 67.31 

Gowa 66.12 66.87 67.70 68.33 68.87 69.66 70.14 

Sinjai 63.83 64.48 65.36 65.80 66.24 67.05 67.60 

Maros 66.65 67.13 67.76 68.42 68.94 69.50 69.86 

Pangkep 66.16 66.65 66.86 67.25 67.71 68.29 68.72 

Barru 67.94 68.64 69.07 69.56 70.05 70.60 71.00 

Bone 62.09 63.11 63.86 64.16 65.04 65.67 66.06 

Soppeng 64.74 65.33 65.95 66.67 67.60 68.26 68.67 

Wajo 66.49 66.90 67.52 68.18 68.57 69.05 69.15 

Sidrap 68.14 69.00 69.39 69.84 70.60 71.05 71.21 

Pinrang 68.92 69.24 69.42 69.90 70.62 71.12 71.26 

Enrekang 69.37 70.03 70.79 71.44 72.15 72.66 72.76 

Luwu 67.34 68.11 68.71 69.02 69.60 70.39 70.51 

Tana Toraja 65.08 65.75 66.25 66.82 67.66 68.25 68.75 

Luwu Utara 66.90 67.44 67.81 68.35 68.79 69.46 69.57 

Luwu Timur 69.75 70.43 70.95 71.46 72.16 72.80 73.22 

Toraja Utara 66.15 66.76 67.49 67.90 68.49 69.23 69.33 

Kota Makasar 79.35 79.94 80.53 81.13 81.73 82.25 82.25 

Kota ParePare 75.66 76.31 76.48 76.68 77.19 77.62 77.86 

Kota Palopo 75.65 76.27 76.45 76.71 77.30 77.98 78.06 

Sulawesi Selatan 68.49 69.15 69.76 70.34 70.90 71.66 71.93 
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Lampiran 8 : Perkembangan Aglomerasi Kabupaten/Kota Di Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2014-2020 

Kabupaten/ 

Kota 

Aglomerasi 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kepulauan 

Selayar 
0.01070 0.01086 0.01086 0.01090 0.01107 0.01115 0.01103 

Bulukumba 0.02741 0.02701 0.02685 0.02677 0.02627 0.02592 0.02622 

Bantaeng 0.01632 0.01624 0.01624 0.01625 0.01642 0.01701 0.01722 

Jeneponto 0.02040 0.02028 0.02045 0.02065 0.02050 0.02023 0.02041 

Takalar 0.01944 0.01966 0.02006 0.02010 0.02002 0.02002 0.02004 

Gowa 0.04154 0.04139 0.04145 0.04145 0.04149 0.04170 0.04274 

Sinjai 0.02152 0.02159 0.02153 0.02153 0.02161 0.02145 0.02194 

Maros 0.04302 0.04353 0.04437 0.04421 0.04386 0.04153 0.03728 

Pangkep 0.05308 0.05330 0.05374 0.05344 0.05230 0.05206 0.05155 

Barru 0.01485 0.01473 0.01454 0.01444 0.01445 0.01452 0.01475 

Bone 0.06334 0.06400 0.06495 0.06568 0.06683 0.06689 0.06721 

Soppeng 0.02087 0.02046 0.02059 0.02080 0.02101 0.02116 0.02178 

Wajo 0.04419 0.04414 0.04314 0.04233 0.03997 0.03891 0.03873 

Sidrap 0.02611 0.02632 0.02665 0.02662 0.02612 0.02557 0.02560 

Pinrang 0.03821 0.03859 0.03859 0.03882 0.03877 0.03864 0.03909 

Enrekang 0.01448 0.01445 0.01448 0.01443 0.01392 0.01372 0.01399 

Luwu 0.02963 0.02965 0.02978 0.02967 0.02961 0.02944 0.03003 

Tana Toraja 0.01367 0.01363 0.01361 0.01364 0.01375 0.01379 0.01385 

Luwu Utara 0.02453 0.02441 0.02443 0.02452 0.02483 0.02487 0.02491 

Luwu Timur 0.05876 0.05834 0.05517 0.05304 0.05123 0.04848 0.04954 

Toraja Utara 0.01500 0.01508 0.01517 0.01531 0.01546 0.01555 0.01569 

Makassar 0.35298 0.35418 0.35619 0.35949 0.36412 0.37054 0.36844 

Pare Pare 0.01545 0.01533 0.01525 0.01522 0.01501 0.01497 0.01507 

Palopo 0.01662 0.01651 0.01644 0.01643 0.01651 0.01648 0.01668 
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Lampiran 9 : Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2014-2020 (Persen) 

Kabupaten/Kota  
Tingkat Pengangguran Terbuka 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kepulauan 

Selayar 
2.1 0.9 2.34 1.88 1.88 1.10 2.44 

Bulukumba 2.8 3 3.73 3.62 3.62 3.06 3.42 

Bantaeng 2.4 4.07 5.23 3.69 3.69 3.65 4.27 

Jeneponto 2.7 4 3.31 2.81 2.81 1.99 2.31 

Takalar 2.7 4.04 4.93 3.88 3.88 3.78 4.16 

Gowa 2.3 4.96 6.14 4.8 4.8 4.35 6.44 

Sinjai 0.9 1.55 4.53 2.14 2.14 2.17 2.65 

Maros 4.6 6.99 6.85 6.19 6.19 4.42 6.28 

Pangkep 9.9 7.01 7.05 6.91 6.91 4.99 5.18 

Barru 2.3 7.68 5.6 5.38 5.38 5.39 6.39 

Bone 5 4.36 4.55 2.82 2.82 3.01 3.20 

Soppeng 2.4 2.96 2.71 2.66 2.66 3.24 4.42 

Wajo 4.9 5.39 3.06 3.79 3.79 3.00 4.33 

Sidrap 6.2 6.97 3.17 4.7 4.7 4.35 5.91 

Pinrang 2.8 4.85 4.41 3.04 3.04 2.91 4.19 

Enrekang 1.4 1.33 1.87 1.66 1.66 2.15 2.44 

Luwu 5.1 7.86 4.78 3.89 3.89 4.38 4.94 

Tana Toraja 3.3 3.99 5.6 3.07 3.07 2.55 2.60 

Luwu Utara 1.8 2.6 3.31 3.87 3.87 2.76 3.01 

Luwu Timur 8.1 5.37 2.58 2.18 2.18 3.81 4.46 

Toraja Utara 3.7 3.11 4.24 2.88 2.88 2.86 3.17 

Kota Makassar 10.9 12.02 10.59 12.19 12.19 9.83 15.92 

Kota Parepare 7.1 8.48 6.47 6.81 6.81 6.17 7.14 

Kota Palopo 8.1 12.07 10.96 11.6 11.6 9.67 10.37 

Sulawesi Selatan 4.31 5.23 4.92 4.44 4.44 3.98 4.99 
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Lampiran 10 : Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2020 (Miliar Rupiah) 

Kabupaten/ 

Kota 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Selayar 717,495,469 750,964,957 939,707,741 921,864,193 1,134,461,364 1,013,517,505 1,196,112,133 

Bulukumba 1,156,716,618 1,370,710,593 1,523,377,437 1,623,006,122 1,446,049,036 1,557,230,094 1,553,709,562 

Bantaeng 631,217,547 775,391,882 1,075,644,880 948,164,140 934,291,711 1,067,275,240 1,062,361,264 

Jeneponto 823,240,111 1,016,009,204 1,317,358,617 1,192,428,109 1,235,248,031 1,351,269,324 1,323,653,930 

Takalar 936,386,154 964,267,243 1,345,342,580 1,043,867,642 1,183,765,746 1,151,698,576 1,157,022,817 

Gowa 1,455,991,314 1,472,120,934 1,734,552,065 1,577,541,860 1,976,146,922 1,919,436,396 2,029,740,304 

Sinjai 843,919,018 926,688,086 1,269,408,904 1,062,745,356 1,183,903,154 1,127,207,595 1,381,334,570 

Maros 1,002,593,154 1,119,660,085 1,400,138,822 1,276,914,066 1,451,523,003 1,408,314,777 1,562,287,417 

Pangkep 1,119,865,731 1,230,757,123 1,468,820,339 1,317,402,646 1,435,720,841 1,379,527,968 1,430,765,369 

Barru 780,218,669 742,057,915 1,129,904,969 881,530,268 1,139,185,651 998,467,159 1,019,438,349 

Bone 1,629,142,952 1,841,775,311 2,202,485,942 2,165,644,394 2,340,738,760 2,374,888,560 2,477,660,992 

Soppeng 912,814,998 997,459,449 1,315,602,994 1,116,296,067 1,156,095,418 1,203,622,761 1,214,458,701 

Wajo 1,255,067,683 1,251,469,837 1,610,220,365 1,496,519,339 1,442,822,755 1,556,237,924 1,581,065,784 

Sidrap 822,005,896 1,044,498,206 1,213,920,403 1,395,842,450 1,203,018,378 1,226,636,191 1,335,380,166 

Pinrang 1,062,579,802 1,124,871,559 1,422,172,395 1,176,120,988 1,425,104,735 1,293,600,668 1,397,719,164 

Enrekang 758,072,895 903,111,742 1,108,704,443 1,026,690,114 1,021,193,268 1,052,704,287 1,163,683,208 

Luwu 994,025,579 834,383,111 1,550,455,754 1,330,637,750 1,357,375,658 1,453,079,892 1,532,473,801 

Tator 829,482,655 1,145,226,165 1,144,461,238 1,021,203,541 1,143,875,546 1,170,432,764 1,186,015,326 

Luwu Timur 1,180,547,937 1,185,957,953 1,214,871,576 1,218,544,982 1,303,242,213 1,380,908,002 1,475,313,751 

Luwu Utara 906,984,528 1,078,436,397 1,413,549,059 1,361,928,113 1,571,114,375 1,535,299,658 1,585,078,072 

Toraja Utara 726,465,743 808,925,637 894,076,487 1,244,029,597 1,073,357,129 1,106,189,193 1,177,624,884 

Makassar 2,870,063,431 3,062,274,394 3,691,385,484 3,820,105,599 3,700,838,038 3,602,123,220 4,218,870,000 

Pare-Pare 734,823,286 783,381,099 1,075,691,297 1,043,112,424 824,716,729 931,332,137 920,963,347 

Palopo 715,058,045 761,974,081 1,115,628,339 942,621,137 1,002,628,500 1,001,968,219 1,109,393,614 

Sulawesi 

Selatan 
24,864,799,215 29,938,845,576 33,557,316,320 33,151,099,450 33,686,416,961 33,862,986,110 36,092,126,525 
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