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ABSTRAK 

 

NAMA  : Ahmad Akram 

NIM : 90300117086 

JUDUL : Analisis Komparatif Ketimpangan di Wilayah Bagian Utara   

dan Selatan  Provinsi Sulawesi Selatan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan antara tingkat 

ketimpangan di wilayah bagian utara dan bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan 

serta menganalisis pengaruh PDRB per kapita, Investasi dan PAD terhadap 

ketimpangan di wilayah bersangkutan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

kuantitatif dengan analisis data menggunakan regresi panel dari data time series 

selama 10 tahun dan data cross section sebanyak 13 kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan.  

Hasil penelitian selama periode 2011-2020 menunjukkan bahwa terjadi 

ketimpangan yang cukup tinggi di Wilayah Utara maupun Wilayah Selatan 

berdasarkan perhitungan indeks entropy theil. Ketimpangan di Wilayah Utara 

terus mengalami penurunan setiap tahunnya meskipun tidak signifikan, sebaliknya 

ketimpangan di Wilayah Selatan terus mengalami peningkatan yang berarti tidak 

terjadi pemerataan pembangunan selama masa penelitian. Dari hasil regresi data 

panel dengan Random Effect Model (REM), menunjukkan secara parsial variabel 

PDRB Per kapita, investasi dan PAD berpengaruh signifikan terhadap 

ketimpangan di Wilayah Utara dan Wilayah Selatan Provinsi Sulawesi Selatan. 

Selanjutnya melalui variabel dummy zona wilayah, diperoleh adanya perbedaan 

signifikan antara ketimpangan di Wilayah Utara dengan ketimpangan di Wilayah 

Selatan. 

Kata Kunci : Ketimpangan Wilayah, Index Entropy Theil, PDRB Per Kapita, 

Investasi dan Pendapatan Asli Daerah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang 

 Pembangunan nasional  merupakan suatu ikhtiar yang pada dasarnya 

bertujuan untuk meningkatkan taraf kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. 

Todaro mengemukakan pembangunan sebagai suatu proses mencakup berbagai 

perubahan-perubahan yang mendasar dalam masyarakat seperti perbaikan struktur 

sosial, perilaku individu dan kelembagaan sosial , disisi lain juga terus mendorong 

pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan dan  mengatasi pengangguran 

serta kemiskinan (Safitri et al., 2021). Suatu pembangunan perlu menitikberatkan 

sasarannya pada pembangunan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi yang diiringi 

dengan perubahan struktural dalam corak kegiatan ekonomi termasuk perbaikan 

distribusi pendapatan. Indikator pembangunan ekonomi yaitu nilai pendapatan 

nasional per kapita atau pendapatan domestik per kapita untuk skala regional yang 

terus meningkat (Sukirno, 2015). 

 Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional, potensi ekonomi 

di setiap daerah perlu dimaksimalkan. Melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 

1999 tentang daerah otonom, yang mengatur hak dan wewenang pemerintah 

daerah terkait urusan dan kepentingan masyarakat termasuk membangun 

perekonomiannya sendiri, yang sebelumnya dipegang kendali oleh pemerintah 

pusat. Namun pada kenyataannya setiap daerah memiliki kemampuan untuk 

tumbuh yang berbeda.  Perbedaan  tersebut akan memicu ketimpangan 

pembangunan wilayah (regional disparity) (Pamiati, 2021). Masalah ketimpangan 
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merupakan hal lumrah terjadi di setiap wilayah. Perbedaan karakteristik daerah 

baik dari segi kandungan sumber daya alam maupun kondisi demografinya 

berimplikasi terhadap adanya perbedaan kemampuan setiap daerah dalam 

membangun perekonomiannya. Sehingga dalam setiap wilayah ditemukan daerah 

maju (Developed Region) dan daerah tertinggal (Undeveloped Region) (Sjafrizal, 

2008). 

 Kesenjangan ekonomi antar daerah yang cukup tinggi berdampak negatif 

baik dari aspek  ekonomi, sosial budaya maupun politik. Dari segi ekonomi 

ketimpangan wilayah dapat menimbulkan tidak meratanya distribusi pendapatan 

dikarenakan kurang efisiennya penggunaan sumber daya yang tersedia. 

Ketimpangan sosial juga dapat menyebabkan timbulnya kecemburuan hingga 

keresahan dalam masyarakat. Kondisi ini akan berimplikasi politik yang 

mendorong keinginan masyarakat dan organisasi-organisasi politik untuk 

berekspansi (Sjafrizal, 2014). 

Todaro dalam (Syaripuddin et al., 2021) mengungkapkan bahwa selain 

memiliki dampak positif disparitas ekonomi juga  dapat berdampak negatif.  

Positifnya yaitu ketimpangan ini akan memacu daerah-daerah yang kurang maju 

untuk meningkatkan potensinya agar bisa bersaing dalam mencapai pertumbuhan 

yang diinginkan. Namun hal ini juga tidak lepas dari sisi negatif yaitu kegiatan 

ekonomi yang kurang efisien di setiap daerah hingga memicu kecemburuan dan 

keresahan sosial karena dianggap tidak adil bagi kesejahteraan masyarakat pada 

umumnya. 
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Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi besar di Indonesia 

terutama dari segi ekonomi, terdiri dari 24 wilaya administratif, terbagi menjadi  

21 kabupaten dan 3 kota. Setiap kabupaten maupun kota memiliki potensi 

ekonomi yang beragam dalam mendorong pembangunan ekonomi di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Namun keberagaman ini tidak terlepas dari realita bahwa ada 

perbedaan kemampuan setiap daerah untuk tumbuh yang disebabkan oleh kondisi 

geografis, penduduk, sosial, budaya, infrastruktur penunjang dan potensi-potensi 

lain yang dimiliki setiap daerah tidak sama.  Secara spasial Provinsi Sulawesi 

Selatan dibagi menjadi beberapa zona wilayah, dua diantaranya yaitu Wilayah 

Utara dan Wilayah Selatan yang kemudian menjadi objek penelitian kali ini. 

Perkembangan pembangunan ekonomi suatu daerah serta kesejahteraan 

masyarakatnya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan serta pendapatan per kapita 

atau PDRB per kapita baik nasional maupun regional. Semakin tinggi PDRB per 

kapita yang diperoleh daerah adalah cerminan dari kesejahteraan di daerah 

tersebut, meskipun tidak menjamin apakah nilai itu diterima secara merata oleh 

masyarakat. PDRB perkapita juga dapat dijadikan data dasar yang relevan untuk 

mengetahui adanya ketimpangan wilayah, karena didalamnya memuat 

perbandingan tingkat pembangunan ekonomi dari daerah yang satu terhadap 

daerah lain di sekitarnya (Juliana & Soelistyo, 2019). 

Pada tabel 1.1 menjelaskan data PDRB per kapita masing-masing 

kabupaten/kota di Wilayah Utara dan Selatan Provinsi Sulawesi Selatan menurut 

harga konstan. Dari data tersebut dapat dilihat terjadi ketimpangan pendapatan 

antar daerah  untuk Wilayah Utara, ditandai adanya perbedaan yang mencolok 
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antara Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten Tanah Toraja, masing-masing 

54,39 juta Rupiah dan 19,10 juta Rupiah untuk data tahun 2020. Tingginya PDRB 

per kapita Luwu Timur tidak lepas dari keberadaan tambang nikel yang 

berkontribusi besar terhadap tingginya PDRB Luwu Timur. Hal yang sama juga 

terjadi di Wilayah Selatan yaitu antara Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Gowa 

yaitu masing-masing 30 juta Rupiah berbanding 18,19 juta Rupiah. Kondisi ini 

menggambarkan tingkat distribusi pendapatan di kabupaten/kota Wilayah Utara 

maupun Wilayah Selatan tidak merata yang berimplikasi terhadap proses 

pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat di setiap daerah. 

 

Tabel 1.1 

PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Wilayah Utara dan Selatan 

Provinsi Sulawesi Selatan (Juta Rupiah) Menurut Harga Konstan 

2016-2020 

 

Kabupaten/Kota 
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Luwu 22.71 24.05 25.39 26.75 26.86 

Tana Toraja 15.93 17.02 18.13 19.29 19.10 

Luwu Utara 21.55 22.99 24.70 26.24 25.89 

Luwu Timur 52.74 53.21 54.68 54.45 54.39 

Toraja Utara 18.00 19.36 20.63 22.00 21.87 

Palopo 25.61 26.83 28.63 30.03 29.65 

Wilayah Utara 26.52 27.74 29.15 30.27 30.17 

Kepulauan Selayar 22.22 23.66 25.67 27.45 26.77 

Bulukumba 17.50 18.60 19.49 20.47 20.47 

Bantaeng 23.71 25.29 27.21 29.99 30.00 

Jeneponto 15.40 16.58 17.52 18.38 18.32 

Takalar 18.64 19.81 21.12 22.42 22.15 

Gowa 15.18 16.00 17.06 18.10 18.19 

Sinjai 24.20 25.78 27.59 29.14 29.46 

Wilayah Selatan 18.03 19.16 20.39 21.65 21.63 

       Sumber : (BPS Sulawesi Selatan, 2021) 
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Dari data tabel 1.1 terlihat bahwa rata-rata PDRB per kapita di Wilayah 

Utara lebih tinggi dibanding Wilayah Selatan. Ketimpangan yang tercermin dalam 

PDRB per kapita di Sulawesi selatan ini terutama disebabkan oleh potensi 

ekonomi dan kemampuan untuk memperoleh sumber keuangan di setiap 

kabupaten/kota berbeda. Daerah memiliki potensi ekonomi dan didukung oleh 

sumber daya manusia dan infrastruktur yang baik akan mendorong masuknya 

aliran modal sehingga mampu menggerakkan intensitas perekonomian dan 

meningkatkan pendapatan di daerah tersebut. Sementara daerah lainnya yang 

relatif tertinggal semakin sulit untuk bersaing. 

Pada tabel 1.1 juga terlihat perkembangan PDRB per kapita baik di 

Wilayah Utara maupun Wilayah Selatan terus mengalami peningkatan dalam 

beberapa tahun terakhir meskipun sedikit mengalami penurunan di tahun 2020 

karena pembatasan aktivitas ekonomi di masa pandemi, artinya pembangunan di 

kedua wilayah tersebut semakin membaik. Namun, peningkatan ini masih ditandai 

dengan kesenjangan PDRB per kapita pada beberapa kabupaten/kota yang 

menyebabkan ketimpangan wilayah. 

 Keterkaitan antara PDRB perkapita dengan ketimpangan wilayah telah 

dikemukakan dalam penelitian terdahulu. Antara lain (Raafi’i et al., 2018) 

menemukan bahwa adanya pengaruh signifikan dengan hubungan yang positif 

dari PDRB per kapita terhadap pembangunan antar wilayah pengembangan di 

Provinsi Papua Barat. Namun hasil yang berbeda didapatkan oleh (Juliana & 

Soelistyo, 2019) peningkatan PDRB per kapita dapat menurunkan ketimpangan 

wilayah signifikan di Provinsi Banten. Kemudian (Islami, 2018; Safitri et al., 



 

 

6 

 

2021) tidak menemukan adanya hubungan antara PDRB per kapita dengan 

ketimpangan wilayah. 

Fenomena ketimpangan antar daerah juga dapat dilihat melalui alokasi 

investasi di setiap kabupaten/kota. Menurut Myrdal investasi merupakan transfer 

modal yang cenderung meningkatkan disparitas antar daerah. Peningkatan 

permintaan di daerah maju merangsang investasi serta meningkatkan pendapatan 

di daerah tersebut, yang kemudian akan mendorong putaran investasi kedua dan 

seterusnya. Peningkatan investasi di pusat pembangunan , menyebabkan 

kurangnya modal di daerah tertinggal sehingga terjadi ketimpangan antara daerah 

maju dengan daerah tertinggal (Syaripuddin et al., 2021) 

 

Gambar 1.1 

Perkembangan PMTB Wilayah Utara dan Selatan Provinsi  

Sulawesi Selatan (Triliun Rupiah) 2016-2020 

 

 
      Sumber : (BPS Sulawesi Selatan, 2021) 

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan investasi dalam hal ini adalah 
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dan Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2016-2020. Nilai PMTB di 

kedua wilayah tersebut dalam trend peningkatan dalam setiap tahunnya namun 

sedikit mengalami stagnasi di tahun 2020 sebagai akibat dari pembatasan aktivitas 

sosial karena pandemi yang dampaknya sangat besar terhadap kegiatan 

perekonomian. 

Penelitian tentang keterkaitan antara investasi dengan ketimpangan 

wilayah telah dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya yang memperoleh hasil 

yang beragam. (Bakri et al., 2015) Investasi berpengaruh signifikan terhadap 

meningkatnya ketimpangan wilayah di Sumatera Barat. Lalu  (Handoko et al., 

2020) memperoleh hasil yang berbeda dimana investasi tidak berpengaruh 

terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota Provinsi 

Kalimantan Timur.  

Disparitas antar daerah juga dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam 

mengoptimalkan sumber keuangan yang dimiliki. Kemandirian keuangan suatu 

daerah secara riil tercermin pada besarnya realisasi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). PAD pada dasarnya dihasilkan dari pajak daerah, retribusi daerah, labah 

perusahaan milik daerah serta pendapatan lain-lain daerah yang sah. Dana 

kemudian dapat dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur serta 

sarana dan prasarana guna mendorong aktivitas perekonomian yang ditandai 

dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Perkembangan 

realisasi PAD Sulawesi selatan untuk Wilayah utara dan Wilayah Selatan dapat 

diamati pada gambar 1.2. 
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Pada gambar 1.2 menunjukkan realisasi PAD di Wilayah Utara maupun 

Wilayah Selatan mengalami perkembangan yang fluktuatif selama tahun 2016-

2020. Sempat terjadi peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2017 tetapi 

mengalami penurunan di tahun 2018 dan kembali membaik pada tahun 2019.  

Realisasi PAD yang semakin meningkat namun tidak merata di setiap daerah 

dapat menyebabkan ketimpangan. Sebagaimana telah diuji oleh (Juliana & 

Soelistyo, 2019) dimana terdapat pengaruh signifikan dari PAD dalam 

meningkatkan ketimpangan antar wilayah di Provinsi Banten.  

 

Gambar 1.2 

Perkembangan Realisasi PAD di Wilayah Utara dan Selatan 

Provinsi Sulawesi Selatan (Miliar Rupiah) 2016-2020 

 

 

        Sumber :(DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020) 
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yaitu kesejahteraan serta kemakmuran. Anjuran untuk bekerja keras sebagaimana 

disebutkan dalam Al-Qur’an (QS.At-Taubah 9 : 105):  

وُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلوُ وَالْمُؤْمِنُ وْنَ  لِمِ الْغَيْبِ  ۗ  وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَ رَى اللّّٰ وَسَتُ رَدُّوْنَ اِلّٰٰ عّٰ
١ٓٔ – ۗ  وَالشَّهَادَةِ فَ يُ نَبِّئُكُمْ بِاَ كُنْتُمْ تَ عْمَلُوْنَ   

 

Artinya : Dan katakanlah, “ Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang Mukmin, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang 

nyata, lalu Diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.”  

 

Dunia pendidikan sebagai salah satu elemen pembangunan dapat 

memberikan kontribusinya melalui penelitian mengenai ketimpangan wilayah 

serta faktor-faktor yang terkait agar pengambilan keputusan dari pemerintah 

menjadi lebih tepat sasaran. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat topik 

tentang ketimpangan wilayah di Sulawesi selatan dengan judul penelitian 

“Analisis Komparatif Ketimpangan di Wilayah  Bagian Utara dan Selatan   

Provinsi Sulawesi Selatan”. 

 

B.   Rumusan Masalah 

 Berikut rumusan masalah berdasarkan fenomena pada latar belakang: 

1. Seberapa besar tingkat ketimpangan di wilayah bagian utara dan bagian 

selatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020?. 

2. Apakah PDRB perkapita, investasi dan PAD berpengaruh terhadap 

ketimpangan  di wilayah bagian utara dan bagian selatan Provinsi Sulawesi 

Selatan tahun 2011-2020?. 
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3. Apakah ada perbedaan antara ketimpangan di wilayah bagian utara dengan 

wilayah bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2020?. 

 

C.   Tujuan Penelitian 

 Berikut adalah tujuan dari penelitian ini: 

4. Untuk  menganalisis tingkat ketimpangan di wilayah bagian utara dan bagian 

selatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2020. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB per kapita, investasi, 

dan PAD terhadap ketimpangan di wilayah  bagian utara dan selatan Provinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2011-2020. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan pola ketimpangan wilayah 

bagian selatan dan bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan 2011-2020. 

D.    Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khasanah keilmuan 

warga ilmu ekonomi khususnya kepada peneliti mengenai ketimpangan wilayah. 

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan biasa menjadi acuan bagi peneliti 

selanjutnya, terutama yang ingin mengambil topik bahasan tentang ketimpangan . 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah beserta 

jajarannya, terutama dalam merumuskan program kebijakan pembangunan 
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ekonomi daerah terkhusus di Provinsi Sulawesi Selatan agar pembangunan lebih 

merata di setiap daerah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Landasan Teori 

1. Ketimpangan Wilayah 

Ketimpangan wilayah adalah permasalahan yang sering ditemukan dalam 

kegiatan pembangunan ekonomi daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya karena 

adanya perbedaan karakteristik daerah baik dari segi kandungan sumber daya 

alam hingga kondisi demografi, kemudian berimplikasi terhadap perbedaan 

kemampuan setiap daerah dalam membangun perekonomiannya. Sehingga pada 

setiap wilayah seringkali ditemukan daerah maju (Developed Region) dan daerah 

tertinggal (Undeveloped Region) Berbeda dengan ketimpangan pendapatan yang 

dilihat secara vertikal, ketimpangan wilayah dilihat secara horizontal dengan 

membandingkan daerah maju dengan daerah tertinggal (Sjafrizal, 2008). 

Dalam pandangan Mudrajad Kuncoro, disparitas antar daerah seringkali 

menjadi masalah yang serius. Beberapa daerah berkembang pesat, sementara yang 

lain tumbuh lambat. Karena kurangnya sumber daya yang tersedia, investor 

cenderung memilih daerah perkotaan atau daerah dengan fasilitas seperti 

infrastruktur yang memadai, dan tenaga kerja terampil. Selain itu, ketimpangan 

dalam distribusi pendanaan dari pemerintah pusat ke daerah juga dapat 

menyebabkan perbedaan kemajuan pertumbuhan ekonomi antar daerah 

(Syaripuddin et al., 2021).  

Secara historis, Douglas C. North pertama kali memecahkan masalah 

disparitas pembangunan antar daerah dalam analisanya mengenai pembahasan 
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teori pertumbuhan Neo-klasik. Teori ini memprediksi korelasi antara tingkat 

pembangunan ekonomi nasional suatu negara dan pembangunan yang tidak 

seimbang antar wilayah. Hipotesis Neo-klasik, menjelaskan bahwa ketimpangan 

pembangunan antar daerah cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan 

suatu negara Proses ini berlanjut hingga ketimpangan mencapai klimaksnya. 

Nantinya, seiring dengan  proses pembangunan yang terus berjalan, kesenjangan 

pembangunan antar daerah lambat laun akan berkurang (Sjafrizal, 2008). 

Teori ketimpangan dan kesenjangan antar wilayah  dalam hipotesis Neo-

klasik kemudian juga dikembangkan oleh Jeffrey G. Williamson, yang 

menganalisis distribusi pendapatan serta ekonomi growth pada tingkat domestik 

dalam suatu negara, yang ternyata  di satu negara, ditemukan daerah 

berpenghasilan tinggi yang selalu diikuti kelompok daerah berpenghasilan rendah 

dan menengah. Jika kesenjangan pendapatan per kapita antar daerah sangat tinggi, 

maka ketimpangan pendapatan juga membesar. Dalam analisisnya menggunakan 

indeks ketimpangan regional yang kemudian dikenal dengan indeks Williamson 

berkisar antara angka 0 sampai 1 (0 < WI < 1). Jika nilainya mendekati satu maka 

tingkat ketimpangan tergolong tinggi. Sebaliknya bila nilai indeks mendekati 

angka 0 maka ketimpangan sangat kecil. 

Simon Kuznets menggambarkan pembangunan ekonomi dengan hipotesis 

kurva U terbalik (inverted U curve). Pada tahap mulainya pembangunan ekonomi, 

distribusi pendapatan semakin timpang. Namun pemerataan distribusi pendapatan 

perlahan-lahan mulai membaik setelah mencapai tingkat pertumbuhan tertentu. 

Hal tersebut dikarenakan di awal pembangunan, daerah-daerah terbelakang tidak 
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akan mampu menyesuaikan diri dengan pembangunan cepat dari daerah relatif 

lebih maju. Namun perlahan-lahan dengan adanya intervensi pemerintah, modal 

akan dikucurkan ke sektor-sektor produktif ke daerah-daerah terbelakang untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Sjafrizal, 2008) 

Kemudian Gunnar Myrdal dalam teorinya mengenai dampak balik, 

menjelaskan bahwa dalam proses pembangunan ekonomi di  suatu negara akan 

memunculkan dua kemungkinan yaitu, pertama, mendorong daerah miskin dan 

terbelakang untuk lebih maju (Spread effects/trickle-down effects) dan kedua, 

sebaliknya akan memperburuk situasi ekonomi di daerah miskin dan terbelakang 

tersebut (backwash effects). Namun pada dasarnya dampak balik (backwash 

effects) cenderung lebih kuat dari dampak sebar (spread effects) yang dapat 

memperburuk ketimpangan internasional maupun regional. Dampak dari Proses 

pembangunan ekonomi akan menciptakan sirkular yang menjadikan pemilik 

modal memperoleh kekayaan yang semakin banyak sementara mereka yang 

tertinggal semakin terpuruk (Jhingan, 2016). 

a. Indikator ketimpangan wilayah 

1) Williamson Index 

Williamson Index merupakan ukuran ketimpangan wilayah yang pertama 

kali diperkenalkan oleh Jeffrey G. Williamson pada tahun 1966 dalam studinya 

yang membahas ketimpangan antara negara maju dan berkembang. Istilah 

Williamson Index sebagai penghargaan yang diberikan kepadanya sebagai 

pengguna awal yang menggunakan indeks ini dalam mengukur ketimpangan antar 

wilayah. Indeks ini sangat sering dipakai dalam mengukur ketimpangan wilayah 
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walaupun terdapat beberapa kelemahan diantaranya sensitif terhadap definisi 

wilayah yang dipakai dalam perhitungan. 

Data dasar yang digunakan untuk mengukur ketimpangan dalam 

Williamson Index yaitu  PDRB per kapita hal ini jelas karena yang diukur 

bukanlah ketimpangan distribusi pendapatan melainkan perbandingan 

pembangunan antar wilayah. Secara statistik Williamson Index dapat 

diformulasikan sebagai berikut (Sjafrizal, 2008): 

     

√∑ (    )
 
   
 
 

 

   

               0 < Vw < 

1…….…………………(2.1) 

Keterangan : 

Vw : Williamson Index 

yi : PDRB per kapita daerah i 

y : PDRB per kapita  rata-rata semua daerah 

fi : Jumlah penduduk daerah i 

N : Jumlah penduduk semua daerah 

Dipakainya subskrib w karena formulasi yang digunakan adalah secara 

tertimbang artinya indeks tersebut dapat digunakan untuk perbandingan negara 

atau daerah lainnya. Koefisien dari indeks ini berkisar dari angka 0 sampai angka 

1, jika nilai indeks mendekati angka 0 berarti sangat merata sementara jika nilai 

indeks mendekati angka 1 berarti sangat timpang.  

2) Indeks Entropi Theil 
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Selanjutnya ukuran yang sering dipakai dalam menentukan ketimpangan 

antarwilayah yakni Indeks Entropi Theil atau Indeks Theil sebagaimana yang 

telah dipakai oleh Akita dan Alisyahbana dalam penelitiannya di Indonesia pada 

tahun 2002. Sama halnya dengan Williamson Index data yang digunakan untuk 

mengukur Indeks Theil yakni Jumlah penduduk dan PDRB setiap wilayah. Indeks 

ini sedikit memiliki keunggulan karena dapat menghitung kesenjangan dalam 

daerah dan antar daerah secara bersamaan, selain itu juga dapat menghitung 

kontribusi tiap-tiap daerah terhadap ketimpangan wilayah keseluruhan. Adapun 

formulasi dari Indeks Theil yakni sebagai berikut (Sjafrizal, 2008): 

                 ∑ ∑ (
   

 
)     (

     

     
) 

   
 
   …………………(2.2) 

Keterangan: 

Td :  Theil Index 

yij :  PDRB per kapita daerah (i) di wilayah (j) 

Y :  Jumlah PDRB per kapita wilayah (j) 

n :  Jumlah penduduk daerah (i) wilayah (j) 

N :  Jumlah penduduk secara keseluruhan di wilayah (j) 

Kriteria uji hasil: 

a) bila nilai Indeks theil semakin besar berarti sangat timpang. 

b) bila nilai Indeks theil semakin kecil berarti relatif merata. 

3) Konsep PDRB per kapita Relatif 

Konsep ini telah digunakan oleh (Bonet, 2006) dalam mengukur tingkat 

ketimpangan wilayah. Adapun rumus dari konsep PDRB per kapita relatif sebagai 

berikut: 
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    ……………………..…(2.3) 

Keterangan: 

Rdit :  Ketimpangan Wilayah Kabupaten i, tahun t 

PDRB per kapita it :  PDRB per kapita Kabupaten i  tahun t 

PDRB per kapita Nal,t :  PDRB per kapita Provinsi i  tahun t 

b. Penyebab ketimpangan wilayah 

Adapun hal-hal yang dapat menimbulkan ketimpangan wilayah 

sebagaimana dikemukakan oleh (Sjafrizal, 2008) antara lain: 

1) Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam  

Kandungan sumber daya alam yang dimiliki setiap daerah akan berdampak 

pada kegiatan produksi di daerah yang bersangkutan. Dibandingkan dengan 

daerah lain dengan kandungan sumber daya alam yang lebih rendah, daerah 

dengan kandungan sumber daya alam yang lebih tinggi akan mampu 

menghasilkan barang-barang tertentu dengan biaya yang relatif rendah. Situasi ini 

telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di daerah yang terkena 

dampak. Sebaliknya, daerah dengan pangsa sumber daya alam yang lebih rendah 

hanya dapat memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih tinggi, 

sehingga daya saingnya lebih lemah. Keadaan ini berarti pertumbuhan ekonomi di 

daerah yang bersangkutan cenderung melambat.  

2) Kondisi Demografis 

Perbedaan status penduduk antara lain perbedaan tingkat pertumbuhan dan 

struktur demografi, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan 

kondisi kerja, dan perbedaan perilaku, kebiasaan, dan moral penduduk dalam 
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wilayah yang bersangkutan. Status demografi mempengaruhi produktivitas tenaga 

kerja masyarakat setempat. Daerah dengan kondisi penduduk yang baik 

cenderung memiliki produktivitas tenaga kerja yang lebih baik, sehingga hal ini 

dapat mendorong peningkatan investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan 

penyerapan tenaga kerja dan proses ekonomi di daerah tersebut. 

3) Konsentrasi Kegiatan Ekonomi  

Adanya pemusatan kegiatan ekonomi pada suatu daerah tertentu dapat 

memacu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dengan cepat. Pertumbuhan 

ekonomi ini selanjutnya dapat mendorong pembangunan daerah dengan 

meningkatnya lapangan pekerjaan serta pendapatan masyarakat. Namun 

sebaliknya daerah yang tidak menjadi pusat kegiatan ekonomi membuat 

pembangunan di daerah tersebut lambat dan mendorong terjadinya pengangguran 

dan kemiskinan. 

4) Pengalokasi Dana Pembangunan 

Investasi merupakan salah satu faktor yang menentukan proses 

perekonomian suatu daerah. Oleh sebab itu, daerah yang dapat menarik lebih 

banyak investasi baik publik maupun swasta, cenderung memiliki tingkat proses 

ekonomi daerah yang lebih cepat. selain itu, akan mendorong proses 

pembangunan daerah dengan menyediakan lebih banyak tenaga kerja dan 

pendapatan per kapita yang lebih baik. Demikian juga, ketika investasi publik dan 

pribadi mengalir lebih sedikit ke sebuah distrik, itu akan memiliki dampak yang 

kontras. 

c. Ketimpangan Dalam Islam 
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Islam sebagai way of life (pedoman hidup) merupakan agama yang 

universal karena mencakup seluruh aspek kehidupan yang mempengaruhi aspek 

ekonomi, sosial, politik dan budaya. Dengan perkembangan pesat kajian ekonomi 

islam melalui pendekatan filsafat dan metode lain untuk mempelajari ekonomi 

Islam, mendorong pembentukan ekonomi berbasis Islam yang berpusat pada 

mempelajari masalah ekonomi setiap individu  yang diilhami oleh nilai-nilai Islam 

(Beik & Dwi, 2016). 

Islam selalu mengutamakan aspek moral spiritual dalam pembahasan 

mengenai ketimpangan pada setiap aktivitas ekonomi. Hal ini karena didasari oleh 

ketidakseimbangan pendapatan yang telah menjadi sebab-musabab terjadinya 

konflik individu maupun sosial. Upaya untuk mencapai kebahagiaan, menciptakan 

keadilan ekonomi dan menyudahi kesengsaraan akan sulit dicapai tanpa 

keyakinan mendalam serta kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep 

moral (Huda, 2017). 

Islam tidak menuntut kesetaraan dalam kepemilikan kekayaan, tetapi islam 

tidak mengizinkan rusaknya distribusi kekayaan. Islam memandang seseorang 

sebagai pribadi yang kebutuhan dasarnya harus dipenuhi secara umum. Sebagai 

bukti, ada banyak ayat dari Al-Qur'an dan al-Hadits yang memerintahkan orang 

untuk menginfakkan kekayaan mereka dan memberi makan orang fakir, orang 

miskin dan yang membutuhkan. Islam mencegah kekayaan menyebar hanya 

kepada orang kaya, sementara kelompok lain tidak mendapat bagian (Beik & Dwi, 

2016). Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S Al-Hasyr 59 : 7): 
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ولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبََّٰ مِنْ أَىْلِ ٱلْقُرَىّٰ فلَِلَّوِ وَللِرَّسُ  ۦءَ ٱللَّوُ عَلَىّٰ رَسُولوِِ ۗ  أفَاَ ۗ  مَّا
كِيِن وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لََ يَكُونَ دُولَة   ءِ ۗ  بَ يْنَ ٱلَْْغْنِيَا ۗ  وَٱلْيَتَّٰمَىّٰ وَٱلْمَسَّٰ

 ۗ   ۗ  ءَاتىَّٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَىّٰكُمْ عَنْوُ فٱَنتَ هُوا ۗ  وَمَا ۗ  مِنكُمْ 
ٱلْعِقَابِ إِنَّ ٱللَّوَ شَدِيدُ  ۗ  ٱللَّوَ  ۗ  وَٱت َّقُوا  

 

Artinya : “Harta rampasan fai’ yang Diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang 

berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, 

kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk 

orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya 

beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang 

diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarang 

bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, 

Allah sangat keras hukuman-Nya”.  

  

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an (Al Hasyr 59:7)  mencerminkan 

keadilan dalam pendistribusian kekayaan  dimana anjuran agar kekayaan tidak 

hanya beredar di kalangan orang kaya, tetapi juga berkontribusi pada 

kesejahteraan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, 

dianjurkan untuk menghindari penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dan 

secara otomatis mengambil tindakan untuk mengalihkan aliran kekayaan kepada 

masyarakat yang kurang mampu sehingga kesejahteraan masyarakat terpenuhi 

(Rahmawaty, 2013). 

2. Pembangunan Ekonomi 

Dari sudut pandang filosofis, proses pembangunan dapat diartikan sebagai 

upaya yang sistematis dan berkesinambungan dalam menciptakan kondisi untuk 

memberikan berbagai pilihan hukum bagi terwujudnya aspirasi yang paling 

humanistik dari setiap warga negara. Dengan kata lain, aspirasi yang paling 
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humanistik bagi warga negara yaitu meningkatnya kesejahteraan. Tujuan 

pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk 

mencapai sasaran tersebut, maka pembangunan perlu di titik beratkan pada bidang 

ekonomi, yaitu melalui pertumbuhan ekonomi (Mahi & Trigunarso, 2017).  

Menurut Todaro, Pembangunan merupakan proses multidimensi yang 

melibatkan perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap publik, dan institusi 

sosial, sekaligus bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi 

ketimpangan pendapatan, dan mengurangi pengangguran serta kemiskinan. 

Indikator yang umum digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi adalah 

pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh pembangunan tersebut. 

Pertumbuhan ekonomi, akan lebih bermakna apabila diiringi dengan 

pendistribusian hasil pembangunan secara merata dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata (Islami, 2018).   

Lebih lanjut Todaro mengungkapkan terdapat tiga komponen pokok 

keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Antara  lain, basic needs atau 

meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, 

self-esteem yaitu meningkatkan harga diri sebagai manusia dan freedom from 

servitude atau meningkatnya kemampuan untuk memilih sebagai salah satu dari 

hak asasi manusia (Syaripuddin et al., 2021). 

Arsyad mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai proses jangka 

panjang yang mengarah pada peningkatan pendapatan per kapita riil penduduk 

suatu negara, sambil memperbaiki sistem kelembagaan baik dalam bidang 

ekonomi, hukum, politik, maupun sosial dan budaya. Selain itu, Arsyad juga 
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menjelaskan terdapat dua indikator dalam pembangunan, antara lain indikator 

moneter dan indikator non moneter. Indikator moneter meliputi pendapatan per 

kapita dan kesejahteraan ekonomi bersih (net economic welfare). Sementara itu, 

indikator non moneter meliputi indikator sosial, indeks kualitas hidup, indeks 

pembangunan manusia, serta indeks campuran (Putri & Almahmudi, 2020). 

 

3. Pembangunan Ekonomi wilayah 

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses pengelolaan sumber 

daya oleh pemerintah daerah beserta komponen masyarakat secara keseluruhan, 

salah satunya melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta 

dalam menciptakan lapangan kerja baru guna mendorong geliat perekonomian 

suatu daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

(Andhiani et al., 2018).  

Pembangunan suatu daerah merupakan bagian dari pembangunan secara 

menyeluruh, dan sasarannya pada tingkat nasional antara lain: 1) Memanfaatkan 

potensi daerah yang ada untuk pembangunan daerah; 2) Mengurangi kesenjangan 

antar daerah dengan mempercepat pembangunan daerah tertinggal; 3) 

Memperkuat peran daerah tertinggal dan menjadikannya bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan nasional (Nurhadi, 2012). 

Rahardjo Adisasmita dalam (Putri & Almahmudi, 2020) membagi studi 

pertumbuhan daerah menjadi dua aspek, yaitu pertumbuhan internal dan 

pertumbuhan eksternal daerah. Pertumbuhan internal merupakan proses kebijakan 

pembangunan yang terus berkembang di suatu wilayah dalam hal hubungan 
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struktural (hubungan antar sektor) dan hubungan fungsional (hubungan antar 

subsistem dalam suatu wilayah). Diskusi ini tidak mempertimbangkan dampak 

koneksi dengan wilayah eksternal. Pada saat yang sama, pertumbuhan wilayah 

eksternal menekankan pada hubungan antara suatu wilayah dengan wilayah lain di 

luar wilayah. 

Dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 

tentang pemerintahan daerah, diatur bahwa setiap daerah dalam hal ini Provinsi 

dan Kabupaten/Kota di Indonesia berhak menyelenggarakan pemerintahan wajib 

untuk pelayanan dasar dan non-dasar. Karena perbedaan geografis wilayah, 

politik, dan anggaran pembangunan yang tersedia, penyerahan wewenang ini 

menyebabkan perbedaan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. 

Beberapa daerah dapat mendorong kegiatan ekonomi melalui pertumbuhan yang 

pesat, tetapi di sisi lain, ada juga daerah yang tidak dapat merangsang kegiatan 

ekonomi melalui siklus ekonomi yang stagnan atau bahkan menurun hingga 

pertumbuhan ekonomi negatif (Noviar, 2019). 

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita 

PDRB merupakan setiap tambahan nilai yang dihasilkan keseluruhan unit 

usaha yang ada dalam suatu wilayah domestik , atau merupakan jumlah nilai 

produk maupun jasa yang dihasilkan oleh daerah tertentu yang kemudian 

digunakan untuk di konsumsi (Badan Pusat Statistik, 2021). Sementara Menurut 

Tarigan dalam  (Islami, 2018) PDB per kapita adalah keseluruhan Produk 

Nasional Bruto (PDRB) suatu wilayah atau negara dibagi dengan jumlah 

penduduk wilayah atau negara tersebut. Total pendapatan per kapita di daerah 
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merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, semakin tinggi PDB per kapita, 

semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Selain untuk mengetahui tingkat 

kemakmuran penduduk.  Selain sebagai indikator kesejahteraan PDRB per kapita 

juga berdampak pada ketimpangan di suatu wilayah. 

Terdapat dua jenis PDRB yaitu menurut harga berlaku dan harga konstan. 

PDRB menurut harga berlaku menghitung nilai tambah berdasarkan tingkat harga 

dalam setiap tahun, metode ini digunakan untuk melihat pergeseran dalam struktur 

ekonomi. Sementara PDRB menurut harga konstan nilai tambah dihitung 

berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tertentu dan digunakan untuk 

mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Badan Pusat Statistik, 

2021).  

Untuk menghitung angka-angka dalam PDRB terdapat tiga pendekatan 

yang bisa digunakan, meskipun pada akhirnya ketiga pendekatan ini akan 

menghasilkan angka yang sama. Adapun pendekatannya yakni sebagai berikut 

(Badan Pusat Statistik, 2021). 

a. Pendekatan produksi: Yakni PDRB dihitung berdasarkan nilai tambah 

terhadap barang maupun jasa yang dihasilkan dari berbagai unit produksi 

di suatu wilayah domestik dalam jangka waktu tertentu. 

b. Pendekatan Pendapatan: PDRB dihitung berdasarkan jumlah balas jasa 

yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses 

produksi pada suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu satu tahun 
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c. Pendekatan Pengeluaran: Pendekatan ini menghitung angka PDRB 

berdasarkan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari, 1) 

pengeluaran konsumsi rumah tangga ; 2) pengeluaran konsumsi lembaga 

non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT); 3) konsumsi 

pemerintah; 4) pembentukan modal tetap domestik bruto; 5) perubahan 

persediaan; 6) selisih dari expor impor. 

Data PDRB merupakan salah satu indikator makro ekonomi di mana dapat 

menunjukkan kondisi perekonomian wilayah domestik setiap tahunnya. Secara 

rinci manfaat dari data ini di antaranya (Badan Pusat Statistik, 2021): 

a) Melihat implementasi dari kemampuan suatu wilayah dalam 

memanfaatkan potensi ekonominya melalui PDRB menurut harga berlaku. 

b) Melalui PDRB harga konstan dapat diketahui pertumbuhan ekonomi 

secara keseluruhan atau komponen pengeluaran individu dari tahun ke 

tahun 

c) Distribusi PDRB menurut harga berlaku terhadap pengeluaran 

menunjukkan peran dari masing-masing komponen pengeluaran di suatu 

wilayah.  

d) PDRB per kapita menurut harga berlaku menunjukkan nilai output atau 

pendapatan per satu orang penduduk. 

e) PDRB per kapita menurut harga konstan berguna untuk mengetahui 

pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. 

5. Investasi 
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Investasi atau sering dikenal dengan istilah penanaman modal merupakan 

akumulasi dari suatu sumber daya atau dana dengan harapan memperoleh 

keuntungan di masa depan. Aktivitas investasi dapat meliputi belanja barang 

modal seperti mesin serta peralatan produksi, belanja untuk membngun rumah, 

kantor dan pabrik serta belanja dalam menambah nilai stok barang-barang, baik 

bahan baku maupun bahan setengah jadi. Aktivitas investasi ini juga dikenal 

dengan investasi bruto, yakni investasi untuk menambah nilai produksi dalam 

kegiatan perekonomian (Kartini, 2019) 

Investasi merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi 

terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai tujuan dari 

pembangunan itu sendiri yakni kesejahteraan dan pemerataan. Investasi dalam 

membiayai pembangunan ekonomi terdiri dari investasi swasta dan investasi 

pemerintah yang dapat berbentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta 

Penanaman Modal Asing) (Sjafrizal, 2008).  

Kegiatan investasi merupakan suatu proses berkelanjutan yang 

memungkinkan masyarakat menigkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, 

meningkatkan pendapatan daerah serta taraf kemakmuran masyarakat pada daerah 

tersebut. Peranan investasi dalam implementasi dari tujuan investasi itu sendiri 

meliputi, investasi sebagai komponen pengeluaran agregat, investasi dapat 

memicu peningkatan kapasitas produksi serta senantiasa diiringi oleh 

perkembangan teknologi. Penurunan investasi berdampak pada menurunnya 

pendapatan nasional dari target yang diinginkan sementara kenaikan investasi 

akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2015) 
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Dalam teori Harrod-Domar mengenai tabungan dan investasi, untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru untuk 

menambah stok pembiayaan. Pembentukan investasi ini dapat diperoleh dari 

akumulasi tabungan. Investasi pada akhirnya tidak hanya menjadi kemampuan 

suatu perekonomian dalam menciptakan barang maupun jasa tetapi juga 

permintaan efektif masyarakat. Menurut Harrod-Domar investasi berkorelasi 

positif terhadap pertumbuahan ekonomi. Artinya daerah yang kekurangan 

investasi menyebabkan kegiatan ekonomi pada daerah tersebut kurang produktif. 

Sehingga, apabila terjadi ketimpangan distribusi investasi, berimplikasi pada 

ketimpangan pembangunan antar daerah (Rahayu, 2014). 

Dalam teori Myrdal mengenai dampak balik, investasi erat kaitannya 

terhadap ketimpangan pembangunan karena sistem kapitalis yang dikendalikan 

oleh motif keuntungan. Motif keuntungan ini mendorong pembangunan 

terkonsentrasi di daerah dengan ekspektasi keuntungan yang lebih tinggi, 

sementara daerah lain diabaikan. Mirdal berpendapat bahwa kesenjangan 

pembangunan yang menyebabkan ketimpangan adalah karena efek balik 

(backwash effect) yang lebih kuat dari efek sebar (spread effect). Faktor yang 

menyebabkan terjadinya backwash effect salah satunya yaitu investasi. Investasi 

akan cenderung mengalir di daerah yang intensitas kegiatan ekonominya tinggi, 

keberhasilan investasi di suatu daerah akan mendorong investasi selanjutnya pada 

daerah tersebut. Sehingga kelangkaan modal terjadi di daerah lain yang pada 

akhirnya menyebabkan ketimpangan antar daerah (Jhingan, 2016).  
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Dalam ajaran islam konsep investasi tidak hanya dilihat dari sudut 

pandang ilmu pengetahuan tetapi juga bernuansa spiritual sebab menggunakan 

norma syariah, dan juga merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, sehingga 

investasi sangat dianjurkan dalam diri setiap muslim. Investasi merupakan suatu 

kegiatan muamalah, melalui investasi harta yang dimiliki menjadi lebih produktif 

serta mampu mendatangkankan manfaat bagi orang lain. Investasi begitu penting 

baik bagi kepentingan dunia maupun akhirat. 

Sebagaimana kalam Allah SWT dalam (Q.S Al-Baqarah 2 : 261): 

لََمُْ فِِ سَبِيلِ ٱللَّوِ   بَ تَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِِ كُلِّ ۗ  كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنمَّثَلُ ٱلَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَْوَّٰ
عِفُ لِمَن يَشَا ۗ  ئةَُ حَبَّةٍ ۗ  بُ لَةٍ مِّاۗ  سُن سِعٌ عَلِيمٌ  ۗ  ءُ ۗ  وَٱللَّوُ يُضَّٰ وَٱللَّوُ وَّٰ  

 

Artinya:  “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah 

seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap 

tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia 

kehendaki, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui”. 

 

Ayat diatas menjelaskan tentang betapa beruntungnya orang-orang yang 

menginfakkan hartanya di jalan Allah. Meskipun tidak berbicara secara konkrit 

mengenai investasi, namun jika dilihat dari perspektif ekonomi ayat ini 

memberikan informasi mengenai pentingnya investasi yang dapat mempengaruhi 

kehidupan di dunia. Semakin banyak orang yang menginfakkan hartanya akan 

menolong ratusan hingga jutaan orang miskin di dunia untuk menjadi lebih 

produktif. (Sakinah, 2014). 

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

PAD merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD). Besarnya nilai PAD menggambarkan kemandirian suatu daerah 
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dalam menggali potensi yang dimiliki menjadi sumber-sumber keuangan daerah 

baik melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan dari kekayaan 

daerah yang telah dipisahkan serta pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan asli 

daerah dikatakan layak dalam membiayai pembangunan di daerah jika pencapaian 

persentasenya melebihi 70 % dari total penerimaan PAD. Semakin besar peranan 

PAD dalam struktur keuangan daerah semakin besar pula kemampuan keuangan 

daerah dalam melaksanakan pembambangunan di daerah tersebut (Firdausy, 

2018). 

Berbagai metode dapat digunakan dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerah agar mendekati bahkan mencapai penerimaan yang potensial. Namun 

secara umum terdapat dua macam upaya untuk memaksimalkan pendapatan 

daerah, yakni dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Penerapan dari 

intensifikasi dilakukan pada retribusi yakni dengan menghitung potensi seakurat 

mungkin agar target penerimaan mendekati potensinya. Adapun ekstensifikasi 

dilakukan melalui penggalian sumber-sumber objek pajak serta mencari objek 

pajak baru (Firdausy, 2018).  

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  PAD sebagai perwujudan dari 

desentralisasi fiskal, yaitu penyerahan wewenang pengelolaan keuangan dari pusat 

ke daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah 

bersangkutan (Firdausy, 2018): 

 

B.   Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh PDRB Per Kapita Terhadap Ketimpangan Wilayah 
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Beberapa teori mengatakan bahwa terjadi trade off antara ketimpangan 

dengan pembangunan wilayah, artinya peningkatan PDRB per kapita membuat 

kesejahteraan meningkat serta kesenjangan pembangunan wilayah menurun. 

Namun pada kenyataannya di negara-negara sedang berkembang seringkali terjadi 

keterkaitan antara ketimpangan dengan pembangunan wilayah sehingga tidak 

terjadi trade off antara keduanya. 

Sebagaimana dalam hipotesis Neo-klasik mengenai hubungan antara 

pembangunan dengan disparitas antar daerah, dimana Pendapatan perkapita yang 

digunakan sebagai indikator pembangunan. Dalam hipotesis tersebut dijelaskan, 

di awal proses pembangunan akan ditandai dengan ketimpangan wilayah di mana-

mana hal tersebut dikarenakan modal serta tenaga kerja terampil akan berpusat di 

daerah-darah yang lebih maju sehingga daerah yang tertinggal sulit untuk bersaing 

(Sjafrizal, 2008).  

Pengaruh   PDRB per kapita terhadap ketimpangan wilaya juga dibuktikan  

dalam penelitian (Haikal, 2020; Raafi’i et al., 2018)  yang berkesimpulan bahwa 

PDRB per kapita berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif 

terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah artinya setiap penigkatan 

PDRB per kapita akan memperbesar tingkat ketimpangan antarwilayah. Sama 

halnya dengan penelitian (Damayanti, 2019; Juliana & Soelistyo, 2019)  yang 

juga berkesimpulan bahwa PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap 

ketimpangan wilayah. Namun hubungan yang didapatkan adalah negatif artinya 

setiap peningkatan PDRB per kapita akan menurunkan tingkat ketimpangan. 

2. Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Wilayah 
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Dalam teori Myrdal ketimpangan regional erat kaitannya dengan sistem 

kapitalis yang dikendalikan oleh motif keuntungan. Motif keuntungan ini 

mendorong pembangunan terkonsentrasi di daerah dengan ekspektasi keuntungan 

yang lebih tinggi, sementara daerah lain diabaikan. Myrdal berpendapat bahwa 

kesenjangan pembangunan yang menyebabkan ketimpangan adalah karena efek 

balik (backwash affect) yang lebih kuat dari efek sebar (spread effect). Faktor 

yang menyebabkan terjadinya backwash effect salah satunya yaitu investasi. 

Investasi akan cenderung mengalir di daerah yang intensitas kegiatan ekonominya 

tinggi, keberhasilan investasi di suatu daerah akan mendorong investasi 

selanjutnya pada daerah tersebut. Sehingga kelangkaan modal terjadi di daerah 

lain yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan antar daerah (Syaripuddin et 

al., 2021).  

Dalam penelitian yang dilakukan (Bakri et al., 2015) berkesimpulan bahwa 

investasi berpengaruh signifikan terhadap disparitas antarwilayah dengan 

hubungan yang positif. Aliran investasi yang besar ke daerah-daerah yang lebih 

maju menyebabkan setiap kenaikan nilai investasi diiringi dengan meningkatnya 

tingkat ketimpangan antar daerah. Begitupun dengan hasil penelitian (Andhiani et 

al., 2018; Safitri et al., 2021) yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari 

investasi terhadap ketimpangan wilayah namun korelasinya negatif, berarti 

peningkatan investasi mampu mendorong pembangunan di daerah-daerah 

tertinggal sehingga tingkat ketimpangan wilayah semakin turun. 

Selain penelitian yang telah disebutkan yang menunjukkan adanya 

pengaruh signifikan dari investasi terhadap ketimpangan wilayah, ada pula 
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penelitian dari (Handoko et al., 2020; Syaripuddin et al., 2021) yang menunjukkan 

tidak adanya pengaruh signifikan dari investasi terhadap ketimpangan wilayah. 

Hal ini berarti selain investasi ada faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap 

ketimpangan wilayah. 

3.  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Ketimpangan 

Wilayah 

PAD merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan 

wilayah. Menurut Siddik dalam, kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan 

pendapatan sangat bervariasi, tergantung pada kondisi daerah masing-masing dan 

apakah memiliki sumber daya yang melimpah. Atau daerah dengan intensitas 

ekonomi tinggi atau rendah. Karena perbedaan tersebut, suatu daerah memiliki 

kemampuan yang berbeda dalam proses pembangunan (Juliana & Soelistyo, 

2019) 

Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap ketimpangan wilayah telah 

dikaji oleh beberapa penelitian terdahulu, (Juliana & Soelistyo, 2019; Raafi’i et 

al., 2018) dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa PAD berpengaruh signifikan 

dan memiliki hubungan yang positif terhadap ketimpangan pembangunan, berarti 

setiap peningkatan PAD akan diikuti dengan membesarnya tingkat ketimpangan 

pembangunan antarwilayah. Hasil yang sama diperoleh dalam penelitian (Yusniar, 

2020) dimana PAD berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah namun 

hubungan keduanya negatif, artinya PAD mampu mengurangi tingkat 

ketimpangan wilayah.  
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Selain dari hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan 

pendapatan asli daerah terhadap ketimpangan wilayah adapula hasil penelitian 

(Samsir & Rahman, 2018) yang menunjukkan pengaruh PAD terhadap 

ketimpangan wilayah tidak signifikan. Hal ini menandakan terdapat faktor lain 

yang lebih berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah selain dari pendapatan asli 

daerah. 

 

C.   Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang ketimpangan wilayah serta faktor-faktor yang terkait 

seperti PDRB perkapita, investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus 

dilakukan di beberapa daerah dan memperoleh hasil yang beragam. Hal tersebut 

dapat dilihat dari beberapa penelitian berikut. 

 Penelitian yang dilakukan oleh (Raafi’i et al., 2018) mengenai 

ketimpangan pembangunan antarwilayah pengembangan di Provinsi Papua Barat. 

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tipologi daerah serta faktor-faktor 

yang berkaitan terhadap ketimpangan antarwilayah pengembangan di Papua 

Barat, dengan menggunakan teknik analisis tipologi daerah, indeks theil serta 

analisis regresi data panel. Adapun hasil regresi dari pengujian beberapa variabel 

yaitu, panjang jalan, PAD, dummy tidak adanya kota dan dummy wilayah 

kesukuan serta PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Indeks Theil. Sementara variabel yang berpengaruh negatif dan signifikan yaitu 

variabel bagi hasil sumber daya alam dan dummy tidak adanya daerah otonomi 

baru. PAD yang meningkat tidak langsung berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi karena tidak serta merta dapat meningkatkan daya beli 
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masyarakat. Selanjutnya pendapatan per kapita yang meningkat hanya berpusat 

pada wilayah tertentu saja. 

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Samsir & Rahman, 2018) 

berjudul menelusur ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten dan kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

desentralisasi fiskal, aglomerasi, tingkat pengangguran terbuka, indeks 

pembangunan manusia dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di 

kabupaten dan kota Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis data yang digunakan 

adalah regresi data panel dari 24 kabupaten/kota selama tahun 2010-2015. Hasil 

penelitian menunjukkan ketimpangan pembangunan tidak signifikan, atau masih 

terjadi pemerataan. secara parsial, variabel tingkat pengangguran terbuka, indeks 

pembangunan manusia, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap 

ketimpangan distribusi pendapatan, sementara variabel desentralisasi viskal, dan 

aglomerasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan. Secara simultan 

variabel desentralisasi viskal, aglomerasi, tingkat pengangguran terbuka, indeks 

pembangunan manusia dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan 

distribusi pendapatan. 

 Kemudian penelitian yang dilakukan oleh  (Juliana & Soelistyo, 2019) 

berjudul  analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, PAD, IPM, 

dan UMK terhadap ketimpangan di Provinsi Banten. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis data panel, dengan model regresi FEM (Fixed Efek 

Model).  Temuan hasil penelitian ini menunjukkan PDRB per kapita berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Banten. Sementara 
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variabel jumlah penduduk dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ketimpangan pembangunan di Provinsi banten. Begitu pula dengan variabel IPM 

dan UMK berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan 

pembangunan di Banten. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan 

PDRB per kapita di Provinsi Banten dapat mengurangi ketimpangan 

pembangunan karena diiringi dengan pemerataan di setiap daerah. 

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Bakri et al., 2015) membahas 

tentang analisis ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Sumatera 

Barat dan kebijakan penanggulangannya. Variabel dalam penelitian ini yaitu, 

ketimpangan pembangunan sebagai variabel dependen, sementara variabel 

bebasnya yaitu pertumbuhan ekonomi, investasi, tenaga kerja serta dana 

perimbangan.  Dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel serta uji 

asumsi klasik, diperoleh hasil regresi yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi, 

investasi serta dana perimbangan masing-masing berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Sumatera Barat. Sementara 

pengaruh tenaga kerja tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di 

Sumatera Barat. Kebijakan yang dapat dilakukan guna mengurangi ketimpangan 

antara lain menambah pengeluaran pemerintah ke sektor produktif di daerah-

daerah terbelakang guna menarik investasi pada daerah tersebut. 

 Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Handoko et al., 2020) mengenai 

determinan ketimpangan pembangunan ekonomi di Kabupaten dan Kota Provinsi 

Kalimantan Timur. Penelitian yang menggunakan teknik analisis regresi data 

panel ini memperoleh hasil yang menunjukkan variabel investasi berpengaruh 
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positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi, 

sehingga peningkatan investasi akan meningkatkan ketimpangan pembangunan 

ekonomi antar Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur. Kemudian variabel 

belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan 

pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur. 

 Kemudian penelitian yang dilakukan (Safitri et al., 2021)  mengambil 

topik tentang analisis disparitas pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jambi (segi ekonomi dan non ekonomi). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat ketimpangan di Provinsi Jambi serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan dari segi ekonomi hanya 

variabel investasi dan dana perimbangan yang berpengaruh signifikan terhadap 

ketimpangan pembangunan ekonomi, sementara pertumbuhan ekonomi 

pengaruhnya tidak signifikan. Kemudian dari segi non ekonomi hanya indeks 

pembangunan manusia yang berpengaruh signifikan dan positif sementara 

variabel tenaga kerja dan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi. 

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Ribeiro et al., 2017) mengenai 

penataan investasi dan ketimpangan regional di Timur Laut Brazil. Penelitian 

bertujuan untuk mengevaluasi dampak regional jangka panjang dari pembangunan 

kilang minyak di wilayah Timur Laut Brazil. Menggunakan model keseimbangan 

umum (computable general equilibrium) pada 28 wilayah di Timur Laut dengan 

30 sektor di Brasil. Hasil penelitian ini menunjukkan investasi kilang minyak 

berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi wilayah wilayah. Namun, 
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pembangunan dan pengoprasian kilang minyak tersebut dapat meningkatkan 

ketimpangan antarwilayah. 

 Kemudian penelitian dari (Obradović et al., 2016) yang membahas 

mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan regional: studi 

pada negara-negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development).Penelitian ini menggunakan data panel dari negara-negara OECD 

dengan rentan waktunya dari tahun 2000 hingga tahun 2011. Hasil analisis 

empiris menunjukkan ada hubungan jangka panjang antar variabel, bahwa 

pertumbuhan ekonomi dan disparitas wilayah bergerak dalam arah yang sama dan 

bahwa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas regional adalah 

signifikan secara statistik. Oleh karena itu, untuk mengurangi disparitas antar 

daerah, dianjurkan untuk meningkatkan bagian daerah yang kurang berkembang 

dalam total output. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan (Liu et al., 2017) berjudul 

“Regional Disparities in Chinas’s Marine Economy”.  Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui tingkat ketimpangan di wilayah pesisir China dengan 

menggunakan metode koefisien variasi, koefisien Gini, dan dekomposisi indeks 

Theil. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun  ketimpangan Produk Laut Bruto 

(GOP) di antara wilayah pesisir telah meningkat secara signifikan selama abad ke-

21, kesenjangan antara wilayah pesisir secara bertahap berkurang. Ekonomi 

kelautan China menghadirkan tiga tingkat pembangunan regional (maju, sedang, 

dan berkembang). Hasil dekomposisi indeks Theil menunjukkan bahwa 

ketimpangan ekonomi secara keseluruhan di laut China  terutama berasal dari 
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perbedaan dalam tiga wilayah ekonomi makro kelautan; perbedaan ini 

menyumbang lebih dari 95% dari keseluruhan perbedaan 

 Dari beberapa penelitian beserta hasilnya mengenai ketimpangan wilayah 

dan kaitannya terhadap PDRB per kapita, investasi dan PAD sebagaimana telah 

dikemukakan sebelumnya, telah memberikan gambaran kepada penulis untuk 

melakukan penelitian yang berfokus pada hal tersebut pada lokasi penelitian yaitu 

di  Provinsi Sulawesi Selatan, terkhusus pada kabupaten/kota yang berada di 

Wilayah Utara dan Wilayah Selatan. 
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Wilayah Utara 

Wilayah Selatan 

Ketimpangan 

Wilayah  (Index 

Entrophy Theil) 

(Y1) 

PDRB Per Kapita 

(X1) 

Investasi 

(X2) 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

(X3) 

Dummy Zona Wilayah 

(D1) 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H1 

D.   Kerangka Pikir 

 Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya serta dukungan 

dari penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji tentang ketimpangan wilayah, 

PDRB per kapita, investasi dan PAD, maka untuk mempermudah dalam 

penelitian dibuatlah kerangka pikir dalam penelitian sebagai berikut. 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 
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E.   Hipotesis Penelitian  

 Hipotesis merupakan dugaan sementara yang kemungkinan besar menjadi 

jawaban yang dianggap benar, atau dapat juga dikatakan sebagai jawaban 

sementara atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Adapun 

hipotesis berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

H1     : Ketimpangan pembangunan ekonomi di Wilayah Utara dan Wilayah   

Selatan Provinsi Sulawesi Selatan cenderung membesar selama tahun 

2011-2020. 

H2    : PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan 

pembangunan di Wilayah Utara maupun Selatan Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

H3    : Investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di 

Wilayah Utara maupun Selatan Provinsi Sulawesi Selatan. 

H4    : Realisasi PAD berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan 

pembangunan di Wilayah Utara maupun Selatan Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

H5    : Terdapat Perbedaan tingkat ketimpangan antara Wilayah Utara dengan 

Wilayah Selatan Provinsi Sulawesi Selatan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.   Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini memakai pendekatan metode kuantitatif, yaitu penelitian 

yang menggunakan data kuantitatif atau jenis data lainnya yang bisa 

dikuantitatifkan kemudian diolah menggunakan teknik statistik (Yusuf, 2014). 

Penelitian ini juga merupakan penelitian korelasional atau associational research 

yang bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh pendapatan per kapita, 

investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap ketimpangan di Wilayah 

Utara dan Selatan Provinsi Sulawesi Selatan selama periode penelitian 2011-2020. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sulawesi Selatan yaitu salah satu Provinsi yang 

terletak di bagian timur Indonesia, yang terdiri dari 24 kabupaten dan kota. 

Namun penelitian ini hanya melakukan observasi pada 6 kabupaten/kota di 

wilayah bagian utara, serta 7 kabupaten di wilayah bagian selatan. Wilayah Utara 

meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tanah Toraja, Toraja Utara 

serta Kota Palopo, semntara Wilayah Selatan meliputi Kabupaten Kepulauan 

Selayar, Bantaeng, Bulukumba, Takalar, Gowa, Jeneponto serta Kabupaten Sinjai. 

Penelitian ini tidak melakukan observasi secara langsung pada lokasi, namun 

dengan mengumpulkan data-data dari lembaga-lembaga penyedia data. 
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B.   Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder  dalam 

bentuk data panel, yaitu gabungan dari data time series mulai tahun 2011-2020 

(10 tahun) dan data cross section dari 13 kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh peneliti secara 

langsung di lapangan, melainkan dari pihak atau lembaga yang bertugas 

mengumpulkan data. 

2. Sumber  Data 

Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, 

Simreg Bappenas dan DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia baik 

dalam bentuk portal data, laporan maupun dokumen yang telah dipublikasikan dan 

dapat diakses melalui internet (sulsel.bps.go.id; djpk.kemenkeu.go.id; 

simreg.bappenas.go.id).  

 

C.    Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode 

dokumentasi, yaitu dengan mendokumentasikan data-data dan informasi dari 

berbagai sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Secara rinci data yang 

akan digunakan yaitu PDRB atas dasar harga konstan 2010, Jumlah Penduduk, 

investasi PMTB serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tingkat kabupaten/kota 

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2020. 

 

 

 

http://www.kemenkeu.go.id/
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D.    Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teknik 

analisis statistik deskriptif dan analisis regresi panel. Analisis statistik deskriptif 

digunakan untuk menjawab pertanyaan pertama mengenai perkembangan tingkat 

ketimpangan wilayah berdasarkan Indeks Entropy Theil. Sedangkan analisis 

regresi digunakan untuk menjawab pertanyaan kedua yaitu pengaruh PDRB per 

kapita, investasi, dan PAD terhadap ketimpangan wilayah, serta pertanyaan ketiga 

mengenai perbedaan ketimpangan antara wilayah 1 dan wilayah 2. Analisis 

regresi data panel menggunakan metode Generalized Least Square (GLS) dengan 

bantuan alat program Eviews. Model analisis ini menggunakan data panel yaitu 

gabungan data time-series serta data cross section dengan persamaan dasar 

sebagai berikut: 

Yt = β0 + β1 Xt + et ; t = 1, 2, …, 

T…………………...………………...(3.1) 

Yi = β0 + β1 Xi + ei ; i = 1, 2, …, N……………………..……………...(3.2) 

Yit = β0 + β1 Xit + eit ; it = 1, 2, …, N×T  

…………….………….....…...(3.3) 

Di mana T adalah banyaknya data time series, dan N adalah banyaknya 

data cross-section. Sementara N×T adalah banyaknya data panel. 

1. Estimasi Model Regresi Data Panel 

Analisis pengaruh PDRB per kapita, investasi PMTB, dan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) terhadap ketimpangan wilayah menggunakan data panel yaitu 
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gabungan antara data cross section sebanyak 13 kabupaten/kota dengan data time 

series selama 10 (sepuluh) tahun yang mewakili data tahunan dari 2011-2020 

sehingga menghasilkan 130 data observasi. Model dasar ketimpangan wilayah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Y = f (X1, X2, X3)………………………………………………………...(3.4) 

Di mana: 

Y = Ketimpangan wilayah  

X1 = PDRB per kapita menurut harga konstan 2010 

X2 = Investasi PMTB 

X3 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Model dasar (3.4) kemudian diturunkan menjadi model ekonometrika 

sebagai berikut: 

Yit = a + β1X1it + β2X2it + β3X3it +eit 

……………….…………………….….(3.5) 

Di mana: 

a :  konstanta/intersep dari Y 

β1-β3 :  Koefisien regresi pada masing-masing variabel independen 

e :  Error term 

i :  Cross section (jumlah objek) 

t :  Time series (periode waktu) 

Dalam (Sjafrizal, 2008) menjelaskan korelasi antara ketimpangan wilayah 

dan tingkat ketimpangannya dengan tingkat pembangunan ekonomi tidaklah 

linear, sehingga persamaan regresi dapat juga dilakukan dalam bentuk fungsi non 
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linear. Maka persamaan yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor penentu 

disparitas antar daerah adalah sebagai berikut: 

Y = a X1
β1

 X2
β2

 X3
β2

 …………….………………………………………….(3.6) 

Persamaan ini baru bisa dihitung dengan menggunakan model regresi 

setelah dilakukan transformasi menggunakan logaritma sehingga dapat 

diformulasikan sebagai berikut:  

Yit = a + β1logX1it + β2logX2it + β3logX3it +eit 

……………………………....(3.7) 

Untuk melihat perbedaan tingkat ketimpangan di Wilayah Utara dan 

Wilayah Selatan maka dimasukkan variabel dummy zona wilayah kedalam 

persamaan (3.7) sehingga menghasilkan formulasi sebagai berikut: 

Yit = a + β1logX1it + β2logX2it + β3logX3it +α1D1it + eit 

……….……………(3.8) 

Di mana: 

Y : Ketimpangan wilayah (indeks entropy theil) 

X1 : PDRB per kapita menurut harga konstan 2010 (rupiah) 

X2 :  Investasi PMTB (rupiah) 

X3 :  Pendapatan Asli Daerah (rupiah) 

D1     :  Dummy wilayah dengan atribut zona Wilayah Utara (1) dan Wilayah 

Selatan (0) 

a :  konstanta/intersep dari Y 

β1-β3 :  Koefisien regresi pada masing-masing variabel independen 

α1 : Koefisien dummy zona wilayah 
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e : Error term (variabel pengganggu) 

i : Cross section (jumlah observasi, 13 kabupaten/kota) 

t : Time series (periode waktu, tahun 2011-2020) 

 

 

2. Uji Spesifikasi Model 

Terdapat dua model pendekatan yang umum  digunakan dalam regresi data 

panel, yaitu Fixed Effect Models (FEM) serta Random Effect Models (REM). 

Untuk menentukan model mana yang terbaik digunakan dalam regresi data panel 

dilakukan uji spesifikasi model yaitu Uji Hausman.  Hipotesis nol (H0) dari uji ini 

yaitu Random Effect Model adalah model terbaik digunakan dalam regresi data 

panel. Sementara hipotesis alternatifnya (Ha) yakni Fixed Effect Models adalah 

model terbaik digunakan dalam regresi data panel. 

Dalam pengambilan keputusan, apabila nilai probabilitas Hausman lebih 

kecil dari taraf signifikansi α = 5% (< 0,5), maka hipotesis nol (H0) ditolak. 

artinya Random Effect Model bukanlah model  yang tepat digunakan dalam 

regresi data panel, melainkan Fixed Effect Models, begitu pula sebaliknya. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi 

klasik untuk menghilangkan bias dari data-data model regresi yang akan 

digunakan dalam penelitian. Ada tiga uji yang perlu dilakukan dalam asumsi 

klasik pada data panel antara lain: 

a) Uji Normalitas 
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Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu 

dalam model regresi berdistribusi normal. Regresi yang baik adalah apabila data 

yang digunakan berdistribusi normal. Untuk mengetahui apakah data analisis 

berdistribusi normal bisa dilakukan dengan  menggunakan grafik. Data analisis 

dapat dikatakan berdistribusi normal apabila mengikuti arah garis diagonal atau 

grafik histogramnya. Selain itu,uji normalitas juga bisa ditentukan melalui angka 

statistik. 

Pada penelitian kali ini uji normalitas dilakukan melalui angka statistic 

dengan menggunakan analisis Jargue-Bera Test dengan α = 5%. Untuk 

pengambilan keputusan apabila nilai probability > α (0,05) maka dapat dikatakan 

data analisis berdistribusi normal. 

b) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi 

antar variabel independen dalam model regresi. Data yang baik untuk dilakukan 

regresi yaitu apabila tidak terdapat keterkaitan antar variabel bebas. Pendeteksian 

multikolinearitas bisa dilihat dalam korelasi antar variabel bebas melalui nilai 

koefisien korelasi (r). Jika nilai koefisien dari korelasi antar variabel bebas kurang 

dari 0,85 (< 0,85) artinya model regresi bebas dari multikolinearitas. Namun 

sebaliknya jika korelasi lebih besar dari 0,85 (>0,85) menunjukkan model 

mengalami masalah multikoliniaritas. 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terjadi perbedaan 

varians dari residual pada periode pengamatan yang satu ke pengamatan lain 
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dalam model regresi. Jika varians dari residual tersebut tetap atau tidak berubah 

dikatakan homoskedastisitas, namun jika berubah dikatakan heteroskedastisitas. 

Sedangkan model regresi yang baik yaitu homoskedastisitas. Beragam cara bisa 

digunakan untuk uji heteroskedastisitas yaitu bisa menggunakan grafik plot, uji 

park, uji glejser, dan uji white. 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu uji park untuk 

melihat apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak. Dengan ketentuan apabila 

nilai probabilitas lebih kecil dari α = 5% atau (< 0,05) maka ada 

heteroskedestisitas. Selanjutnya jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,5 (> 0,5) 

maka tidak ada heteroskedastisitas. 

4. Uji Hipotesis 

a) Uji Signifikansi Parametrik Individual (Uji statistik t) 

Uji statistik t dilakukan untuk menguji sejauh mana variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial. Hipotesis nol (H0) yaitu 

apakah parameter (β) sama dengan nol (Ho: β= 0) artinya tidak ada pengaruh yang 

signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sementara 

hipotesis alternatifnya (Ha: β ≠ 0) yaitu parameter suatu variabel tidak sama 

dengan nol artinya variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel 

independen. 

Uji hipotesis ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-test dengan nilai 

t tabel pada tingkat (α = 5%).  Apabila t tabel lebih besar dari t hitung maka 

hipotesis nol ditolak. Sebaliknya hipotesis nol diterima jika nilai t tabel lebih kecil 

dari nilai t hitung.  Pengambilan keputusan juga bisa dilakukan berdasarkan nilai 
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probabilitas. Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 (>0,5) maka hipotesis 

nol diterima, jika lebih kecil (<0,5) maka hipotesis nol ditolak.  

b) Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji f dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi variabel independen 

secara simultan dalam mempengaruhi variabel dependen. Uji ini dapat dilakukan 

dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Apabila nilai dari F hitung 

lebih besar dari F tabel atau probabilitas F lebih kecil dari 0,5 (< α= 5%) maka 

hipotesis nol (Ho) ditolak, berarti dapat diindikasikan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan (Ha). 

c) Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

untuk mengukur sejauh mana kemampuan variabel bebas dalam 

menjelaskan variabel dependen maka dilakukan uji koefisien determinasi (R
2
). 

Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu. Jika nilai R
2 

mendekati 

nol maka variabel-variabel bebas mampu memberikan hampir semua informasi 

yang diperlukan dalam memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, jika 

nilai R
2
 mendekati 0 maka kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen masih terbatas. 

 

E.   Definisi Operasional Variabel 

1. Ketimpangan Wilayah (Index Theil) 

Ketimpangan wilayah merupakan merupakan fenomena umum yang 

terjadi dalam kegiatan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Dalam penelitian ini 

ketimpangan wilayah diukur berdasarkan pendekatan indeks Entropy Theil. 

Adapun formulasi dari Indeks Theil yakni sebagai berikut (Sjafrizal, 2008): 



 

 

 

49 
 

 

Td = ∑(yi/Y) × log{(yi/Y)/(ni/N)}         .................………………...(3.9) 

Keterangan: 

Td : tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di Wilayah Utara dan 

Wilayah Selatan Provinsi Sulawesi Selatan. 

yi :  PDRB per kapita masing-masing kabupaten/kota di Wilayah Utara 

dan Selatan Provinsi Sulawesi Selatan 

Y :  Rata-rata PDRB per kapita Wilayah Utara dan Selatan 

ni :  Jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota di Wilayah Utara 

dan Selatan Provinsi Sulawesi Selatan  

N :  Jumlah penduduk secara keseluruhan Wilayah Utara dan Wilayah 

Selatan 

Nilai indeks theil yang semakin besar menggambarkan ketimpangan di 

suatu wilayah semakin besar atau pembangunan semakin tidak merata. Sebaliknya 

ketika  ketika semakin kecil nilai index theil, maka ketimpangan yang terjadi di 

wilayah tersebut semakin berkurang atau pembangunan semakin merata. 

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita 

Nilai PDRB per kapita yaitu jumlah PDRB setiap kabupaten/kota yang 

berada di wilayah bagian utara maupun selatan Provinsi Sulawesi Selatan 

berdasarkan harga konstan 2010 dibagi dengan jumlah penduduk masing-masing 

kabupaten maupun kota. PDRB per kapita dapat menggambarkan tingkat 

pembangunan suatu wilayah ini dinyatakan dalam satuan rupiah. 

3. Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 
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Investasi yang digunakan  dalam penelitian ini yaitu nilai PMTB atau 

penanaman modal untuk pembangunan fisik yang diperoleh dari data PDRB 

pengeluaran setiap kabupaten/kota di Wilayah Bagian Utara dan Selatan Provinsi 

Sulawesi Selatan kurun waktu 10 tahun (2011-2020) yang dinyatakan dalam 

satuan rupiah. 

 

 

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan asli daerah menggambarkan realisasi pendapatan daerah setiap 

kabupaten/kota yang berada di wilayah bagian utara dan selatan Provinsi Sulawesi 

Selatan mulai dari tahun 2011 sampai 2020 yang dinyatakan dalam satuan rupiah. 

PAD merupakan pendapatan yang dipungut dari pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain 

yang sah. 

5. Dummy Zona wilayah 

Variabel dummy digunakan untuk membedakan besarnya tingkat 

ketimpangan yang terjadi di Wilayah Utara dan Wilayah Selatan provinsi 

Sulawesi Selatan. Variabel dummy ditunjukkan dengan angka 0 dan 1, di mana 

atribut 1 mewakili kabupaten/kota di Wilayah Utara meliputi Kabupaten Luwu, 

Luwu Utara, Luwu Timur, Tanah Toraja, Toraja Utara serta Kota Palopo. 

Sedangkan atribut 0 mewakili kabupaten/kota di Wilayah Selatan meliputi 

Kabupaten Kepulauan Selayar, Bantaeng, Bulukumba, Takalar, Gowa, Jeneponto 

serta Kabupaten Sinjai.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A.   Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan 

1.  Kondisi Geografis  

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang terletak di 

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

Makassar. Secara geografis terletak antara 0’12º - 8º Lintang Selatan dan 116’48º 

- 122’36º Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi 

Tengah, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat, sebelah Timur 

berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara, serta di sebelah 

Selatan berbatasan dengan Laut Flores.  

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki luas sebesar 46.083,94 km
2 

, dengan 

kabupaten terluas yaitu Kabupaten Luwu Utara dengan luas 7.365,51 km
2 

atau 

15,98 % dari keseluruhan luas wilayah Sulawesi Selatan. Jumlah aliran sungai 

tercatat sebanyak 67 aliran, dengan aliran terpanjang yaitu Sungai Saddang 

sepanjang 150 km yang melewati Kabupaten Tanah Toraja, Enrekang dan 

Pinrang. Adapun danau yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan yakni Danau 

Tempe dan Sidenreng di Kabupaten Wajo, serta Danau Matano dan Towuti yang 

terletak di Kabupaten Luwu Timur. Jumlah gunung tercatat sebanyak 7 buah, 

puncak tertinggi adalah Gunung Rantemario yang terletak di perbatasan 

Kabupaten Enrekang dan Luwu dengan ketinggian 3.470 m dari permukaan laut. 
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2. Kondisi Penduduk 

 Jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan  salah satu yang 

terbanyak diantara provinsi-provinsi di Indonesia. berdasarkan hasil sensus 

penduduk di tahun 2020, penduduk di Sulawesi Selatan mencapai 9,07 juta jiwa 

dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,18 persen pertahun. 

Mayoritas penduduk Sulawesi Selatan didominasi oleh Generasi Z (lahir tahun 

1997-2012) dan Generasi Milenial (lahir tahun 1981-1996). Proporsi Generasi Z 

sebesar 30,84% dari total populasi dan Generasi Milenial sebesar 24,31% dari 

total populasi Sulawesi Selatan. 

 Berdasarkan rasio jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan di Sulawesi 

Selatan sedikit lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki yakni sebesar 4,57 

juta jiwa ata 50,35% dari total populasi, sementara jumlah penduduk laki-laki 

sebanyak 4,50 juta jiwa. Persentase jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) 

sebanyak 69.02 persen dari total populasi di tahun 2020. Besarnya proporsi 

jumlah penduduk usia produktif dibanding penduduk usia non produktif 

menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan masih berada dalam era bonus 

demografi. 

 Dengan luas daratan sebesar 45.674,53 km
2
 maka kepadatan penduduk 

Sulawesi Selatan sebanyak 198 jiwa/km
2
 berdasarkan sensus penduduk 2020. 

Sebaran penduduk terbanyak berada di Kota Makassar yakni sebanyak 1,42 juta 

jiwa atau sebesar 15,69 persen dari total penduduk Sulawesi Selatan. Kemudian 

disusul oleh Kabupaten Bone dengan jumlah penduduk sebanyak 0,80 juta jiwa 

dan Kabupaten Gowa dengan jumlah penduduk sebanyak 0,77 juta jiwa. 
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Sementara sebaran penduduk terkecil berada di Kabupaten Kepulauan Selayar 

(1,51%), kota Pare-pare (1,67%) serta Kabupaten Barru (2,03%) 

 

B.   Statistik Deskriptif Data Variabel 

 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ketimpangan di Provinsi 

Sulawesi Selatan, yakni dengan membagi kabupaten/kota berdasarkan Wilayah 

Utara dan Wilayah Selatan. Wilayah Utara meliputi Kabupaten Luwu, Luwu 

Timur, Luwu Utara, Toraja Utara, Tanah Toraja dan Kota Palopo, sementara 

Wilayah Selatan meliputi Kabupaten Kepulauan Selayar, Bantaeng, Jeneponto, 

Bantaeng, Takalar, Gowa dan Sinjai. Adapun data yang digunakan hanya 

mencakup kabupaten/kota di Wilayah Utara dan Wilayah Selatan. 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel atau gabungan 

dari data time series dan cross-section. Melalui data yang telah dikumpulkan, 

maka peneliti bisa menggambarkan variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini. Yang termasuk dalam variabel penelitian yaitu terdiri dari variabel 

independen meliputi PDRB per kapita, Investasi, PAD dan dummy zona wilayah 

serta variabel dependen yaitu ketimpangan wilayah. Berikut variabel-variabel 

yang dipakai dalam penelitian ini: 

1. PDRB per kapita 

 PDRB merupakan setiap tambahan nilai yang dihasilkan keseluruhan unit 

usaha yang ada dalam suatu wilayah domestik, atau merupakan jumlah nilai 

produk maupun jasa yang dihasilkan oleh daerah tertentu yang kemudian 

digunakan untuk dikonsumsi. PDB per kapita adalah keseluruhan Produk 

Nasional Bruto (PDRB) suatu wilayah atau negara dibagi dengan jumlah 
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penduduk wilayah atau negara tersebut. Total pendapatan per kapita di daerah 

merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, semakin tinggi PDB per kapita, 

semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. 

 Adapun nilai variabel PDRB per kapita yang digunakan dalam penelitian 

ini yakni PDRB per kapita atas dasar harga konstan dengan tahun 2010 sebagai 

dasarnya. PDRB menurut harga konstan dihitung berdasarkan harga yang berlaku 

pada tahun tertentu sehingga dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi pada 

suatu daerah dari period ke periode. Berikut adalah perkembangan PDRB per 

kapita kabupaten/kota untuk Wilayah Utara dan Selatan Provinsi Sulawesi Selatan 

2011-2020. 

Tabel 4.1 

PDRB Per Kapita ADHK di Kabupaten/Kota Wilayah Utara 

dan Selatan Provinsi Sulawesi Selatan (Juta Rupiah) 2011-2020 

 

Kabupaten/ 

Kota 

PDRB Per Kapita (juta rupiah) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Luwu 16.40 17.37 18.54 19.98 21.23 22.71 24.05 25.49 26.87 27.03 

Tana Toraja 11.52 12.43 13.23 14.05 14.92 15.93 17.03 18.27 19.48 19.33 

Luwu Utara 15.78 16.68 17.74 19.13 20.23 21.55 22.99 24.73 26.28 25.93 

Luwu Timur 45.26 46.60 48.35 51.03 53.09 52.74 53.22 53.93 53.47 53.23 

Toraja Utara 12.39 13.46 14.66 15.67 16.77 18.00 19.36 20.80 22.23 22.15 

Palopo 20.60 21.48 22.59 23.58 24.52 25.61 26.83 28.24 29.51 29.06 

Wilayah  

Utara 
20.33 21.34 22.52 23.91 25.13 26.09 27.25 28.58 29.64 29.45 

Kep. Selayar 15.86 16.90 18.05 19.44 20.92 22.23 23.66 25.49 27.18 26.45 

Bulukumba 12.53 13.64 14.59 15.73 16.50 17.51 18.61 19.41 20.37 20.34 

Bantaeng 16.51 17.99 19.48 20.95 22.21 23.70 25.29 27.19 29.96 29.98 

Jeneponto 11.13 11.90 12.60 13.51 14.30 15.40 16.58 17.52 18.38 18.32 

Takalar 13.05 13.74 14.77 16.03 17.19 18.64 19.81 20.92 22.15 21.82 

Gowa 11.46 12.14 13.03 13.70 14.36 15.19 16.01 16.86 17.84 17.88 

Sinjai 17.58 18.73 20.04 21.29 22.74 24.19 25.78 27.54 29.04 29.34 

Wilayah  

Selatan 
14.02 15.01 16.08 17.24 18.32 19.55 20.82 22.13 23.56 23.45 
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Sumber : SIMREG BAPPENAS, 2021. 

Pada tabel 4.1 menunjukkan perkembangan PDRB per kapita menurut 

harga berlaku dari enam kabupaten/kota di Wilayah Utara dan tujuh kabupaten di 

Wilayah Selatan Provinsi Sulawesi Selatan yang terus mengalami peningkatan 

dari tahun  ke tahun, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 di beberapa 

daerah sebagai dampak langsung dari pandemi covid-19. Secara rata-rata PDRB 

per kapita di Wilayah Utara masih lebih tinggi dibanding Wilayah Selatan yakni 

29,45 berbanding 23,45 juta rupiah pada tahun 2020. Nilai tertinggi dipegang oleh 

Kabupaten Luwu Timur, dengan keberadaan tambang nikel, PDRB per kapita 

mencapai 53,23 juta rupiah di tahun 2020 sangat jauh diatas rata-rata, namun 

perkembangannya terlihat stagnan mulai dari tahun 2015. Sementara untuk PDRB 

per kapita terendah dipegang oleh Kabupaten Gowa sebesar 17,88 juta rupiah di 

tahun 2020. Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten yang memiliki 

jumlah PDRB yang cukup tinggi di Sulawesi Selatan namun hal tersebut tidak 

diimbangi dengan pertumbuhan penduduknya yang sangat tinggi. 

2. Investasi  

 Investasi merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi 

terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai tujuan dari 

pembangunan itu sendiri yakni kesejahteraan dan pemerataan. Investasi untuk 

membiayai pembangunan ekonomi terdiri dari investasi swasta maupun investasi 

pemerintah. Kegiatan investasi merupakan suatu proses berkelanjutan yang 

memungkinkan masyarakat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan 
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kerja, meningkatkan pendapatan daerah serta taraf kemakmuran masyarakat pada 

daerah tersebut. 

Tabel 4.2 

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten/Kota 

Wilayah Bagian Utara dan Selatan Provinsi Sulawesi Selatan 

(Triliun Rupiah) Tahun 2011-2020 

 

Kabupaten Tahun 

/Kota 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Luwu 1,864 2,083 2,284 2,513 2,684 2,857 3,066 3,237 3,496 3,585 

Tana Toraja 0,789 0,904 1,003 1,072 1,151 1,265 1,365 1,428 1,578 1,507 

Luwu Utara 1,222 1,357 1,507 1,599 1,765 1,909 2,201 2,362 2,547 2,525 

Luwu Timur 2,332 2,665 2,954 3,104 3,298 3,512 3,696 3,900 4,104 4,233 

Toraja Utara 1,105 1,216 1,342 1,423 1,574 1,670 1,792 1,897 2,022 2,014 

Palopo 1,213 1,311 1,424 1,604 1,730 1,730 1,835 1,923 2,046 2,039 

Wilayah 

Utara 
8,52 9,54 10,51 11,31 12,20 12,94 13,95 14,75 15,79 15,90 

Kep. Selayar 0,803 0,903 1,028 1,120 1,218 1,324 1,438 1,570 1,615 1,644 

Bulukumba 1,190 1,365 1,478 1,601 1,730 1,850 2,018 2,171 2,212 2,302 

Bantaeng 1,248 1,447 1,627 1,795 1,946 2,097 2,342 2,564 2,779 2,805 

Jeneponto 1,157 1,265 1,357 1,465 1,592 1,711 2,035 2,293 2,460 2,409 

Takalar 0,762 0,826 0,928 1,006 1,092 1,173 1,271 1,348 1,409 1,398 

Gowa 2,191 2,482 2,920 3,108 3,361 3,599 3,885 4,086 4,293 4,335 

Sinjai 1,396 1,604 1,793 1,950 2,128 2,301 2,471 2,628 2,724 2,965 

Wilayah 

Selatan 
8,75 9,89 11,13 12,04 13,07 14,06 15,46 16,66 17,49 17,86 

Jumlah 17,27 19,43 21,64 23,36 25,27 27,00 29,41 31,41 33,28 33,76 

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2021. 

  

 

Jenis data yang digunakan dalam variabel investasi yaitu data PMTB 

setiap kabupaten/kota baik Wilayah Utara maupun Selatan Provinsi Sulawesi 

Selatan dari tahun 2011-2020. Secara keseluruhan PMTB di daerah penelitian 

terus mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya selama periode penelitian. 

Namun, secara umum penyebaran investasi belum merata, masih didominasi oleh 
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beberapa kabupaten/kota tertentu sehingga memungkinkan masih terjadi 

ketimpangan wilayah, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.2. 

Pada tabel 4.2, terlihat bahwa investasi di Wilayah Utara di dominasi oleh 

Kabupaten Luwu Timur yakni sebesar 4,233 triliun rupiah, kemudian ada 

Kabupaten Luwu yang jumlah investasinya juga cukup tinggi yakni sebesar 3,588 

triliun rupiah, adapun Kabupaten Tanah Toraja masih minim tersentuh investasi 

yaitu hanya sebesar 1,507 triliun rupiah di tahun 2020. Sementara di Wilayah 

Selatan Kabupaten Gowa sebagai penyumbang terbesar investasi yakni 4,335 

triliun rupiah sementara yang terendah yaitu Kabupaten Takalar dan Kepulauan 

Selayar, masing-masing 1,398 dan 1,644 triliun rupiah di tahun 2020. 

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan dari kekayaan daerah yang telah dipisahkan serta 

pendapatan lain-lain yang sah. PAD sebagai perwujudan dari desentralisasi fiskal, 

yaitu penyerahan wewenang pengelolaan keuangan dari pusat ke daerah untuk 

melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah bersangkutan. Hal ini 

menjadi keuntungan bagi setiap daerah dalam membuat kebijakan yang tepat 

untuk membiayai kegiatan otonominya, dengan adanya pendapatan asli daerah ini 

diharapkan mampu meningkatkan kegiatan dan membangun perekonomian di 

daerah bersangkutan.  

Namun pada pelaksanaannya masih kurang maksimal dilaksanakan pada 

setiap daerah sehingga masih terjadi ketimpangan wilayah, hal tersebut tidak lepas 
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dari potensi yang dimiliki setiap daerah juga berbeda. Sebagaimana yang 

ditunjukkan pada tabel 4.3 dimana realisasi PAD di setiap kabupaten/kota 

Provinsi Sulawesi Selatan yang masih tidak seimbang. Di Wilayah Utara dengan 

PAD terbesar adalah Kabupaten Luwu Timur yakni senilai 329,2 miliar rupiah 

atau menyumbang sekitar 36,2 % dari total PAD di Wilayah Utara. sementara di 

Wilayah Selatan juga terlihat timpang  dengan Kabupaten Gowa yang 

menyumbang sekitar 26,2 % dari total PAD di Wilayah Utara. 

 

Tabel 4.3 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Bagian Utara dan 

Selatan Prov. Sulsel ( Miliar Rupiah) Tahun 2011-2020 

Kabupaten/ Tahun 

Kota 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Luwu 18.3 19.8 33.6 64.1 103.5 95.6 109.2 106.9 113.8 123.2 

Tana Toraja 19.6 29.3 38.8 82.5 78.6 102.0 140.4 106.1 119.5 118.3 

Luwu Utara 34.6 37.7 36.7 128.6 84.7 141.0 109.7 113.3 128.6 106.1 

Luwu Timur 64.1 103.9 126.5 134.4 156.0 177.0 254.9 264.8 321.2 329.2 

Toraja Utara 13.6 14.5 19.8 25.3 33.8 34.9 44.2 52.7 64.6 55.7 

Palopo 35.7 30.2 51.7 81.6 92.3 134.1 167.3 139.3 165.7 177.2 

Wilayah  
185.9 235.5 307.1 516.6 548.8 684.6 825.6 783.0 913.3 909.6 

Utara 

Kep. Selayar 15.2 18.8 22.4 35.6 40.2 43.2 77.3 63.9 73.2 66.4 

Bulukumba 22.2 38.2 38.0 89.6 106.0 128.2 201.1 137.7 173.0 168.4 

Bantaeng 19.5 19.0 25.4 43.3 43.8 66.2 65.2 94.6 107.1 110.1 

Jeneponto 12.1 19.9 16.6 46.0 61.3 77.6 97.9 92.0 101.1 109.2 

Takalar 24.9 34.9 40.3 76.9 74.9 95.6 111.7 125.2 104.8 126.9 

Gowa 83.2 54.2 109.8 149.4 154.8 187.2 268.3 217.1 238.2 241.5 

Sinjai 17.5 16.8 24.0 46.4 75.6 79.5 114.0 95.2 102.3 98.6 

Wilayah 
194.6 201.8 276.6 487.2 556.6 677.6 935.5 825.8 899.8 921.0 

 Selatan 
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Jumlah 380.6 437.3 583.7 1003.8 1105.3 1362.2 1761.2 1608.8 1813.1 1830.7 

Sumber : DJPK Kementerian Keuangan RI, 2021.  

Secara keseluruhan realisasi PAD di Wilayah Utara maupun Selatan 

cenderung mengalami peningkatan terutama di tahun 2014 yakni sekitar 72 % dan 

peningkatannya cukup merata terjadi di setiap kabupaten/kota. Penurunan realisasi 

PAD sempat terjadi di tahun 2018 namun kembali meningkat di tahun berikutnya. 

 

C. Hasil Olah Data 

1. Ketimpangan Wilayah 

 Ketimpangan wilayah merupakan fenomena umum dalam proses 

pembangunan ekonomi daerah. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh 

perbedaan kandungan sumber daya alam dan kondisi demografi yang berbeda di 

berbagai daerah. Karena perbedaan tersebut, maka kemampuan suatu daerah 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan 

juga berbeda, sehingga setiap wilayah memiliki daerah yang relatif maju 

(developed region) dan daerah yang relatif tertinggal (underdeveloped region). 

 Besar kecilnya ketimpangan PDRB perkapita antar kabupaten/kota di 

Sulawesi Selatan menggambarkan tentang kondisi serta perkembangan 

pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk memberikan gambaran yang 

lebih jelas tentang kondisi dan perkembangan pembangunan wilayah di Sulawesi 

Selatan, pemerataan PDRB per kapita antar kabupaten/kota akan dianalisis dengan 

menggunakan indeks Entropy Theil. Adapun hasil perhitungan dari indeks theil 

yang menggambarkan ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di 

Wilayah Utara dan Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel 4.4. 



 

 

 

60 
 

 

 

 

Tabel 4.4 

Hasil Indeks Entropi Theil Antar Kabupaten/Kota Wilayah Bagian Utara 

dan Selatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020 

 

Kabupaten/ 

Kota 

Indeks Entropi Theil 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Luwu 0,4407 0,4486 0,4603 0,4739 0,4846 0,5115 0,5252 0,5360 0,5526 0,5651 

Tana Toraja 0,3230 0,3403 0,3494 0,3513 0,3591 0,3785 0,3954 0,4120 0,4332 0,4339 

Luwu Utara 0,4599 0,4666 0,4751 0,4895 0,4956 0,5189 0,5390 0,5635 0,5878 0,5820 

Luwu Timur 2,5009 2,4253 2,3443 2,3148 2,2721 2,1257 2,0169 1,9130 1,7864 1,7842 

Toraja Utara 0,3719 0,3954 0,4210 0,4272 0,4421 0,4685 0,4933 0,5145 0,5414 0,5455 

Palopo 1,0100 0,9957 0,9782 0,9492 0,9296 0,9326 0,9323 0,9330 0,9383 0,9217 

Wilayah  

Utara 
0,8511 0,8453 0,8381 0,8343 0,8305 0,8226 0,8170 0,8120 0,8066 0,8054 

Kep. Selayar 1,4783 1,4692 1,4620 1,4715 1,4962 1,4868 1,4859 1,5130 1,5157 1,4715 

Bulukumba 0,6217 0,6399 0,6423 0,6496 0,6380 0,6333 0,6330 0,6155 0,6029 0,6075 

Bantaeng 1,3711 1,4069 1,4329 1,4415 1,4393 1,4416 1,4480 1,4723 1,5458 1,5596 

Jeneponto 0,5598 0,5597 0,5529 0,5552 0,5531 0,5628 0,5744 0,5702 0,5582 0,5610 

Takalar 0,8172 0,7976 0,8011 0,8162 0,8273 0,8469 0,8445 0,8361 0,8296 0,8168 

Gowa 0,3576 0,3481 0,3428 0,3271 0,3154 0,3070 0,2981 0,2901 0,2843 0,2867 

Sinjai 1,3532 1,3457 1,3484 1,3339 1,3457 1,3419 1,3452 1,3566 1,3408 1,3715 

Wilayah  

Selatan 
0,9370 0,9382 0,9404 0,9422 0,9450 0,9458 0,9470 0,9505 0,9539 0,9535 

Sumber : Data sekunder diolah, 2021. 

 

 Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari ke enam kabupaten/kota di Wilayah 

Utara, Kabupaten Luwu Timur memiliki tingkat ketimpangan yang sangat tinggi 

yakni mencapai angka ketimpangan hingga 2,00 berdasarkan indeks Entropy 

Theil. Namun, ketimpangan di Kabupaten Luwu Timur terus mengalami 
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penurunan setiap tahunnya, yakni sebesar 2,5009 di tahun 2011 menurun hingga 

1,7842 di tahun 2020. Berbeda dengan ketimpangan di Kabupaten Toraja Utara 

yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni sebesar 0,3719 di tahun 

2011 menjadi 0,5455 di tahun 2020, hal tersebut mengindikasikan ketimpangan di 

daerah tersebut semakin memburuk. 

Sementara di Wilayah Selatan dari ke tujuh kabupaten, yang memiliki 

tingkat ketimpangan tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Selayar dan 

Kabupaten Bantaeng dengan tingkat ketimpangan hingga 1,5. Ketimpangan di 

Kepulauan Selayar mengalami fluktuatif setiap tahunnya dengan ketimpangan 

tertinggi terjadi di tahun 2019 sebesar 1,5157. Sementara ketimpangan di 

Kabupaten Bantaeng setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yakni 1,3711 

di tahun 2011 meningkat sebesar 1,5596 di tahun 2020. 

 Untuk mengukur besar kecilnya ketimpangan dengan menggunakan indeks 

Entropy Theil yaitu jika mendekati angka 0 berarti pembangunan daerah tersebut 

sangat merata, sementara apabila mendekati atau melebihi angka 1 berarti sangat 

timpang. Di Wilayah Utara ketimpangan cukup tinggi terjadi di Kabupaten Luwu 

Timur dan nilai ketimpangan rendah terjadi di Kabupaten Tana Toraja. Sementara 

di Wilayah Selatan, ketimpangan tertinggi terjadi di Kabupaten Bantaeng dan 

Kepulauan Selayar sedangkan nilai ketimpangan terendah terjadi di Kabupaten 

Gowa. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kabupaten/kota memiliki 

karakteristik yang berbeda sehingga pembangunan di setiap daerah tidak bisa 

diterima secara merata, dan ketimpangan yang terjadi semakin meningkat. 

2. Uji Estimasi Model (Uji Hausman) 
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 Dalam regresi data panel terdapat tiga model yang digunakan untuk 

menen- 

tukan hasil penelitian yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model 

(FEM) dan Random Effect Model (REM). Namun, secara umum hanya dua model 

yang sering digunakan yakni FEM dan REM. Uji estimasi model diperlukan untuk 

memilih mana model terbaik digunakan dalam analisis ekonometrika. Uji 

spesifikasi model dilakukan melalui Uji Hausman hipotesis nol (H0) dari uji ini 

yaitu Random Effect Model adalah model terbaik digunakan dalam regresi data 

panel. Sementara hipotesis alternatifnya (Ha) yakni Fixed Effect Models adalah 

model terbaik digunakan dalam regresi data panel. 

Dalam pengambilan keputusan, apabila nilai probabilitas Hausman lebih 

besar dari taraf signifikansi α = 5% (< 0,5), maka hipotesis nol (H0) diterima. 

artinya Random Effect Model yang tepat digunakan dalam regresi data panel, 

bukan Fixed Effect Models, begitupun sebaliknya. 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Hausman 

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Test period random effects   

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

     
     
Period random 172.660479 4 1.0000 

     

    Sumber : Output pengolahan data dengan Eviews 10 

   

Dari hasil uji hausman, diperoleh nilai Probabilitas Period random adalah 

sebesar 1.0000 lebih besar dari alpha 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
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H0 diterima dan Ha ditolak, sehingga model terbaik yang akan digunakan dalam 

penelitian kali ini yaitu Random Effect Model. 

 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu 

dalam model regresi berdistribusi normal. Pada penelitian kali ini uji normalitas 

dilakukan melalui angka statistik dengan menggunakan analisis Jarque-Bera Test 

dengan α = 5%. Untuk pengambilan keputusan apabila nilai probability > α (0,05) 

maka dapat dikatakan data analisis berdistribusi normal. 

 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

 

          Sumber : Output pengolahan data dengan Eviews 10 

  

Dari hasil uji normalitas didapatkan nilai probabilitas sebesar 0,099012 

yang mana lebih besar dari α = 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data yang 

digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 
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Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi 

antar variabel independen dalam model regresi. Data yang baik untuk dilakukan 

regresi yaitu apabila tidak terdapat keterkaitan antar variabel bebas. Jika nilai 

koefisien dari korelasi antar variabel bebas kurang dari 0,85 artinya model regresi 

bebas dari multikolinearitas.  

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

PDRB per 

kapita 

(X1) 

PMTB 

(X2) 

PAD 

(X3) 
D1 Keterangan 

PDRB 

per kapita 

(X1) 

 1.000000  0.572817  0.536339  0.316238 
Tidak ada 

multikolinearitas 

PMTB 

(X2) 
 0.572817  1.000000  0.695502  0.091366 

Tidak ada 

multikolinearitas 

PAD 

(X3) 
 0.536339  0.695502  1.000000  0.089945 

Tidak ada 

multikolinearitas 

D1  0.316238  0.091366  0.089945  1.000000 
Tidak ada 

multikolinearitas 

  Sumber : Output pengolahan data dengan Eviews 10 

 

Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa seluruh 

nilai koefisien korelasi antar variabel independen tidak ada yang melebihi angka 

0,85 sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan terbebas dari 

masalah multikolinearitas. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terjadi perbedaan 

varians dari residual pada periode pengamatan yang satu ke pengamatan lain 

dalam model regresi. Jika varians dari residual tersebut tetap atau tidak berubah 
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dikatakan homoskedastisitas, namun jika berubah dikatakan heteroskedastisitas. 

Sedangkan model regresi yang baik yaitu homoskedastisitas. Metode yang akan 

digunakan dalam penelitian ini yaitu uji park dengan ketentuan apabila nilai 

probabilitas lebih kecil dari α = 5% atau (< 0,05) maka terdapat 

heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji 

park. 

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Park) 

 

Dependent Variable: LOG(RES_1^2) 

Method: Panel EGLS (Period random effects) 

Swamy and Arora estimator of component variances 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LOGX1 0.000136 0.000211 0.642152 0.522 

LOGX2 0.000258 0.000205 1.25811 0.2107 

LOGX3 -2.56E-05 0.000105 -0.244586 0.8072 

D1 0.506647 0.527303 0.960827 0.3385 

C -25.93037 18.39356 -1.409752 0.1611 

      Sumber : Output pengolahan data dengan Eviews 10 

  

Dari hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.7 di atas menunjukkan 

bahwa nilai probabilitas seluruh variabel berada di angka lebih besar dari 0,05 

yang berarti bahwa model ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

4. Pengujian Statistik Analisis Regresi Data Panel 

 Setelah melakukan uji estimasi model melalui uji hausman, maka 

diperoleh model terbaik yaitu Random Effect Model (REM). Selanjutnya dapat 

dilakukan pengujian statistik meliputi uji parsial (uji t), uji simultan (uji f) dan uji 
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determinasi (uji R). Adapun hasil regresi dari model Random Effect Model secara 

detail dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut. 

 

 

 

Tabel 4.8 

Hasil Regresi Random Effect Model  

Dependent Variable: Y 
  

Method: Panel EGLS (Period random effects) 
 

Sample: 2011 2020 
  

Periods included: 10 
  

Cross-sections included: 13 
  

Total panel (balanced) observations: 130 
 

          
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
     C -15.17036 0.717022 -21.15478 0.0000 

LOGX1 4.279055 0.082405 51.92706 0.0000 

LOGX2 -0.664171 0.079835 -8.319323 0.0000 

LOGX3 -0.631915 0.040778 -15.49658 0.0000 

D1 -0.48025 0.020555 -23.3593 0.0000 

          

 
Effects Specification 

  

   
S.D.   Rho   

          
Period random 

 
0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 0.109999 1.0000 

          

 
Weighted Statistics 

  
          

R-squared 0.90795     Mean dependent var 0.890393 

Adjusted R-squared 0.905004     S.D. dependent var 0.542394 

S.E. of regression 0.167159     Sum squared resid 3.492759 

F-statistic 308.2382     Durbin-Watson stat 0.223476 

Prob(F-statistic) 0.0000 
   

          

  Sumber : Output pengolahan data dengan Eviews 10 
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 Setelah memperoleh hasil dari pengolahan data panel dengan 

menggunakan Eviews 10 sebagaimana pada tabel 4.8 kemudian diperoleh nilai 

persamaan sebagai berikut: 

Y = -15,1703 + 4,2790X1 – 0,6641X2 – 0,6319X3 – 0,4802D1 + 0,1671 ............4.1 

 

1) Nilai konstanta yakni sebesar -15,1703, menunjukkan bahwa apabila nilai 

dari variabel-variabel independen (PDRB per kapita, investasi PMTB, 

PAD dan dummy wilayah sama dengan 0 atau konstan maka tingkat 

ketimpangan wilayah sebesar -15,1703 

2) Koefisien regresi variabel PDRB per kapita (X1) sebesar 4,2790, 

mengindikasikan bahwa kenaikan PDRB per kapita sebesar 1% akan 

meningkatkan ketimpangan wilayah sebesar 4,2790% dengan asumsi 

variabel bebas lainnya tetap. 

3) Koefisien regresi variabel investasi (X2) sebesar -0,6641, mengindikasikan 

bahwa meningkatnya investasi sebesar 1% dapat mengurangi ketimpangan 

wilayah (Y) sebesar 0,6641 % dengan asumsi variabel lainnya tetap. 

4) Koefisien regresi dari variabel Pendapatan Asli Daerah (X3) senilai -

0,6319, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah sebesar 1% akan mengurangi tingkat ketimpangan sebesar 

0,6319% dengan asumsi variabel bebas lainnya tatap. 

5) Nilai koefisien dari variabel dummy zona wilayah utara sebesar -0,4802, 

artinya indeks ketimpangan di Wilayah Selatan lebih tinggi sebesar 0,4802 

dibandingkan dengan ketimpangan di Wilayah Utara. 

a. Uji t Statistik 
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 Uji t statistik atau uji parametrik individual dilakukan untuk menguji 

sejauh mana hubungan variabel PDRB per kapita, investasi, pendapatan asli 

daerah dan dummy zona wilayah berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah 

secara parsial. Pengambilan keputusan juga bisa dilakukan berdasarkan nilai 

probabilitas. Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 (>5%) maka variabel 

independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen , jika lebih 

kecil (<5%) maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak 

signifikan secara parsial.  

 Dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan model Random Effect pada 

tabel 4.8, masing-masing variabel penelitian dengan tingkat signifikansi alpha 

0,05 (α = 5%). Dapat dijelaskan bahwa variabel PDRB per kapita (X1) 

berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah karena memiliki 

probabilitas sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari taraf signifikansi 5%. Nilai 

koefisien dari variabel PDRB per kapita bertanda positif yakni sebesar 4.27905, 

berarti bahwa setiap kenaikan 1% PDRB per kapita akan diiringi dengan 

peningkatan ketimpangan wilayah sebesar 4,279%. 

 Dari hasil regresi juga terlihat bahwa variabel investasi (X2) memiliki 

probabilitas sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari taraf signifikansi 5%. Hal ini 

menunjukkan bahwa, variabel investasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap ketimpangan wilayah. Adapun nilai koefisien dari variabel investasi 

bertanda negatif yaitu sebesar -0,66417. Berarti bahwa setiap kenaikan investasi 

sebesar 1% dapat menurunkan tingkat ketimpangan wilayah sebesar 0,664%. 
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 Selanjutnya hasil regresi dari variabel Pendapatan Asli Daerah (X3) 

memperoleh probabilitas sebesar 0.0000, atau lebih kecil dari taraf signifikansi 

5%, yang berarti bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan 

terhadap ketimpangan wilayah baik di Wilayah Utara maupun Selatan. Nilai 

koefisien dari variabel PAD sebesar -0,63192 atau menunjukkan tanda negatif, 

artinya setiap kenaikan 1% pendapatan asli daerah dapat menurunkan tingkat 

ketimpangan wilayah sebesar 0,63192% dengan asumsi variabel lain tidak 

berubah. 

 Kemudian variabel dummy zona wilayah (D1) yang digunakan untuk 

melihat perbedaan ketimpangan di Wilayah Utara dengan ketimpangan di 

Wilayah Selatan. Variabel ini memiliki probabilitas sebesar 0.0000 atau lebih 

kecil dari taraf signifikansi 5%, artinya terjadi perbedaan yang signifikan antara 

ketimpangan di Wilayah Utara dengan Wilayah Selatan. Adapun nilai 

koefinsiennya sebesar -0,48025 atau menunjukkan tanda negatif (-) yang berarti 

Wilayah Utara memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah sebesar 0,4802 

dibanding ketimpangan di Wilayah selatan. 

b. Uji F Statistik 

 Uji f atau uji signifikansi simultan dilakukan untuk melihat sejauh mana 

hubungan variabel PDRB per kapita, Investasi, PAD dan dummy zona wilayah 

terhadap ketimpangan wilayah secara simultan atau menyeluruh. Dalam 

pengambilan keputusan, apabila probabilitas (F-statistik) lebih kecil dari 0,5 (< α= 

5%) maka hipotesis nol (Ho) ditolak, berarti dapat diindikasikan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan (Ha). 
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Dari hasil uji hipotesis F statistik sebagaimana pada tabel 4.8 diperoleh 

nilai probabilitas (Prob. F-statistic) sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari taraf 

signifikansi alpha 0,05 (5%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB 

per kapita, Investasi, Pendapatan Asli Daerah dan dummy wilayah secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel dependen (ketimpangan wilayah). 

 

c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Koefisien Determinasi dapat menunjukkan kontribusi variabel PDRB per 

kapita, investasi, PAD dan dummy wilayah dalam menerangkan variasi pada 

variabel ketimpangan wilayah. Semakin tinggi nilai R
2
 makan semakin tinggi pula 

kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel 

terikatnya. 

 Dari hasil analisis regresi data panel model Random Effect pada tabel 4.1 

didapatkan nilai Adjusted R-squared sebesar 0.905004. hal ini bermakna bahwa 

90,5% ketimpangan di Wilayah Utara maupun Selatan Provinsi Sulawesi Selatan 

dapat dijelaskan melalui variabel PDRB per kapita, Investasi, Pendapatan Asli 

Daerah, dan dummy zona wilayah (D1). Sementara sisanya sebesar 9,5% dapat 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain atau variabel lain diluar penelitian ini. 

 

D.   Pembahasan 

1. Perkembangan Tingkat Ketimpangan di Wilayah Utara dan Wilayah 

Selatan 

 Ketimpangan wilayah atau ketimpangan antar daerah merupakan masalah 

umum yang ditemukan dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara atau 
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wialayah. Perbedaan potensi kandungan sumber daya alam yang dimiliki serta 

perbedaan kondisi demografi membuat kemampuan suatu daerah dalam 

mendorong pembangunan ekonomi daerahnya juga berbeda, sehingga didapatkan 

daerah yang maju serta daerah tertinggal dalam suatu wilayah pembangunan. 

 Dari hasil perhitungan ketimpangan wilayah dengan menggunakan indeks 

entrophy theil diperoleh perkembangan ketimpangan di Wilayah Utara dan 

Wilayah Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2011 hingga 2020. 

Ketimpangan di kedua wilayah pembangunan tersebut memiliki pola 

perkembangan yang berbeda selama waktu penelitian. Ketimpangan di Wilayah 

Utara pada tahun 2011 menurut indeks theil sebesar 0,8511 terus mengalami 

penurunan setiap tahunnya meskipun tidak terlalu signifikan, yang mana pada 

tahun 2020 ketimpangan menjadi 0,8054. Sementara itu perkembangan 

ketimpangan di Wilayah Selatan sebaliknya mengalami peningkatan setiap 

tahunnya di mana pada tahun 2011 sebesar 0,9370 dan pada tahun 2020 menjadi 

0,9535. Semakin meningkatnya ketimpangan di Wilayah Selatan tidak lepas dari 

minimnya kontribusi daerah maju terhadap pembangunan di daerah terbelakang. 

Perkembangan ketimpangan di kedua wilayah lebih jelasnya bisa dilihat pada 

grafik gambar 4.2. 

 Berdasarkan nilai indeks theil yang diperoleh baik di Wilayah Utara 

maupun Selatan yakni berkisar antara 0,80 hingga 0,95 yang menggambarkan 

ketimpangan di Sulawesi Selatan tergolong tinggi dimana hampir mendekati 

angka 1. Ketimpangan wilayah terutama disebabkan oleh terpusatnya kegiatan 

ekonomi hanya pada daerah tertentu sehingga daerah lain dikesampingkan. 
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Perbedaan potensi sumber daya alam maupun manusia di setiap kabupaten/kota 

mempengaruhi lingkungan pembangunan infrastruktur yang mampu 

menggerakkan perekonomian daerah sehingga kemampuan daerah untuk maju 

juga berbeda. Pembangunan infrastruktur baik dalam bidang pendidikan, 

kesehatan maupun sarana lainnya yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dan menunjang kegiatan perekonomian  perlu ditingkatkan, terutama di 

daerah-daerah tertinggal agar potensi sumberdaya yang dimiliki daerah tersebut 

bisa dimaksimalkan sehingga disparitas antar daerah bisa berkurang. 

 

Gambar 4.2 

Perkembangan Ketimpangan di Wilayah Utara dan Wilayah Selatan 

Provinsi Sulawesi Selatan  Tahun 2011-2020 

 

 

      Sumber : Data  diolah, 2021. 

 

2. Pengaruh PDRB Per Kapita Terhadap Ketimpangan Wilayah 

 Dari hasil regresi data panel, variabel independen PDRB per kapita (X1) 

berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah dengan nilai probabilitas 
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sebesar 0.0000 atau lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5%. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan PDRB per kapita berpengaruh signifikan 

terhadap ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan diterima. Karena 

menunjukkan hasil yang signifikan antara PDRB per kapita dengan ketimpangan 

antar kabupaten/kota di Wilayah Utara dan Selatan Provinsi Sulawesi Selatan, 

maka dalam setiap peningkatan PDRB per kapita mampu memberikan hasil 

maksimal terhadap ketimpangan antar kabupaten/kota tersebut. 

Kemudian nilai koefisien dari variabel PDRB per kapita yakni sebesar 

4,27905. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB per kapita memiliki pengaruh yang 

positif terhadap ketimpangan wilayah dimana setiap kenaikan 1% PDRB per 

kapita akan diiringi dengan peningkatan ketimpangan wilayah sebesar 4,279%. 

Dengan demikian, semakin tinggi PDRB perkapita akan mempengaruhi 

ketimpangan antar kabupaten/kota di wilayah yang bersangkutan atau peningkatan 

PDRB per kapita masih terpusat pada daerah tertentu saja. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari (Obradović et al., 2016) 

bahwa adanya pengaruh signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap 

ketimpangan regional di negara-negara OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development). Juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan  

(Raafi’i et al., 2018; Aprilianti & Harkeni, 2021) yang menunjukkan bahwa 

pendapatan perkapita berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan 

antarwilayah pengembangan di Provinsi Papua Barat. Demikian juga dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Juliana & Soelistyo, 2019;Pamiati, 2021) yang 

memperoleh adanya pengaruh yang signifikan dari PDRB per kapita dengan 
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ketimpangan wilayah, namun hubungannya negatif. Namun hasil yang berbeda 

diperoleh (Islami, 2018; Safitri et al., 2021) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak 

berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah. 

Dalam hipotesis Neo-Klasik yang menjelaskan hubungan antara 

pembangunan ekonomi dengan disparitas antar daerah dengan menggunakan 

pendapatan per kapita sebagai indikator dari pembangunan. Menurut hipotesis ini 

diawal proses pembangunan atau di negara-negara berkembang pada mulanya 

akan mengalami ketimpangan yang cukup tinggi. Hubungan yang positif antara 

PDRB per kapita terhadap Indeks Entrophy Theil menggambarkan bahwa 

persebaran PDRB per kapita belum merata atau pertumbuhannya hanya berpusat 

pada daerah-daerah tertentu saja. Hal ini juga selaras dengan data yang disajikan 

di lapangan, di Wilayah Utara misalnya Kabupaten Luwu Timur menjadi pusat 

pertumbuhan PDRB per kapita dan jumlahnya begitu dominan terhadap daerah 

lain di sekitarnya.  

Sementara itu untuk di Wilayah Selatan, kualitas sumber daya manusia 

masih menjadi masalah utama. Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten 

dengan PDRB yang cukup tinggi di Sulawesi Selatan, namun pertumbuhan 

penduduk yang cukup tinggi, menjadikannya sebagai kabupaten dengan PDRB 

perkapita terendah. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di setiap daerah 

sangat penting dilakukan terutama dalam menciptakan tenaga kerja yang handal 

dan terampil yang siap berpartisipasi di setiap kegiatan pembangunan ekonomi di 

daerahnya. 

3. Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Wilayah 
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Variabel investasi yang dalam hal ini adalah Pembentukan Modal Tetap 

Bruto (PMTB) atau sering dikenal dengan investasi fisik, merupakan salah satu 

cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, 

serta dalam jangka panjang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Dari hasil penelitian yang diperoleh terlihat  variabel investasi  

memiliki probabilitas sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari taraf signifikansi 5%. 

Hal ini menunjukkan bahwa, variabel investasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap ketimpangan wilayah. Dengan begitu, hipotesis yang menyatakan 

investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah dapat diterima. 

Adapun nilai koefisien dari variabel investasi bertanda negatif yaitu 

sebesar -0,66417. Berarti bahwa investasi memiliki pengaruh yang negatif 

terhadap ketimpangan wilayah, di mana setiap kenaikan investasi sebesar 1% 

dapat menurunkan tingkat ketimpangan wilayah sebesar 0,664%. Dengan 

demikian semakin tinggi investasi pada suatu wilayah dapat menurunkan tingkat 

ketimpangan di wilayah bersangkutan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel investasi telah dapat 

memberikan hasil yang maksimal terhadap ketimpangan wilayah, sebagaimana 

yang dikemukakan dalam teori Harrod-Domar bahwa tabungan dan investasi 

adalah faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berbeda 

dengan Myrdal dalam teorinya, mengungkapkan bahwa ketimpangan regional erat 

kaitannya dengan perpindahan modal yang dikendalikan oleh motif keuntungan. 

Motif keuntungan ini mendorong pembangunan terkonsentrasi di daerah dengan 

ekspektasi keuntungan yang lebih tinggi, sementara daerah lain diabaikan atau 
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dengan kata lain investasi hanya akan investasi hanya semakin meningkatkan 

ketimpangan antar daerah. Namun, hal ini tidak terbukti di kabupaten/kota 

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2020. 

Hasil penelitian ini selaras selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Andhiani et al., 2018; Safitri et al., 2021) dimana investasi berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap ketimpangan wilayah. Kemudian hasil dari (Bakri 

et al., 2015) juga menunjukkan pengaruh yang signifikan dari investasi terhadap 

ketimpangan wilayah, namun hubungannya positif. kemudian Penelitian yang 

dilakukan (Ribeiro et al., 2017) bahwa investasi berpengaruh terhadap 

meningkatnya ketimpangan antar wilayah di Timur Laut Brazil.  Hasil yang 

berbeda diperoleh (Handoko et al., 2020; Syaripuddin et al., 2021) bahwa tidak 

adanya pengaruh dari investasi terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Sulawesi. 

Investasi dalam penelitian ini yaitu PMTB merupakan salah satu faktor 

yang dapat menurunkan tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi 

Selatan yang masih tergolong tinggi. Kegiatan investasi dapat mendorong 

masyarakat dalam memacu aktivitas ekonominya secara terus menerus, 

menciptakan kesempatan kerja yang dapat mengurangi pengangguran, 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga meningkatkan kesejahteraan. 

Semakin banyak investasi yang dilakukan di suatu wilayah dalam meningkatkan 

produksi barang dan jasa, semakin banyak pula tenaga kerja yang bisa diserap 

sehingga pendapatan perkapita juga semakin merata. 

Pemerintah merupakan komponen yang sangat penting dalam 

pembangunan ekonomi, melalui perannya dalam membuat peraturan dan 
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kebijakan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat 

menarik para investor melalui kebijakan dalam mempermudah perizinan 

penanaman modal serta menciptakan kondisi investasi yang kondusif yang dapat 

mendorong pemerataan distribusi investasi di setiap daerah. Investasi dilakukan 

pemerintah dapat meningkatkan daya tarik terutama daerah-daerah yang tertinggal 

melalui pembangunan infrastruktur seperti listrik, jalan, irigasi transportasi dan 

lainnya, serta pengembangan sumber daya manusia. Untuk mendorong masuknya 

investasi di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan terutama di daerah 

tertinggal, pemerintah daerah telah melakukan pembangunan dari segi 

infrastruktur misalnya pembangunan jalan untuk menjangkau daerah-daerah 

terpencil di Luwu Utara yang dapat memperlancar mobilitas barang dan jasa, 

pengembangan wisata budaya di Toraja, Pembangunan tenaga pembangkit listrik 

di Jeneponto serta pembangunan-pembangunan lainnya yang diharapkan dapat 

mengurangi disparitas antar daerah di Sulawesi Selatan. 

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu bentuk kemandirian 

fiskal suatu daerah serta sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan 

daerah. Dari hasil pengujian regresi data panel, diperoleh nilai probabilitas dari 

variabel PAD sebesar 0.0000, lebih kecil jika dibandingkan dengan taraf 

signifikansi 5%, yang berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 

signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Dengan demikian, hipotesis yang 

menyatakan adanya pengaruh signifikan dari variabel PAD terhadap ketimpangan 

baik di Wilayah Utara maupun Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dapat diterima.  
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Nilai koefisien dari variabel Pendapatan Asli Daerah yakni sebesar -

0,63192 atau menunjukkan tanda negatif. Artinya setiap kenaikan 1% Pendapatan 

Asli Daerah akan diikuti oleh penurunan tingkat ketimpangan wilayah sebesar 

0,63192%. Dengan demikian, semakin tinggi realisasi PAD suatu wilayah akan 

berpengaruh terhadap penurunan tingkat ketimpangan di wilayah bersangkutan 

atau besarnya realisasi PAD yang diterima oleh setiap daerah dapat mengurangi 

tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.. 

Berbeda dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh (Juliana & Soelistyo, 2019; 

Raafi’i et al., 2018) yang menunjukkan variabel Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah namun arah hubungannya 

adalah positif. Dengan kata lain, setiap peningkatan realisasi PAD dapat 

memperbesar disparitas antar daerah. Adapun hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh (Nurhuda et al., 2013; Yusniar, 2020) yang 

menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 

ketimpangan wilayah. Kemudian penelitian (Kyriacou et al., 2015) menunjukkan 

adanya pengaruh desentralisasi fiskal dalam menurunkan tingkat ketimpangan 

regional di negara-negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development). Hal berbeda didapatkan (Samsir & Rahman, 2018) bahwa tidak 

adanya pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2010-2016. 

Dalam proses pembangunan ekonomi daerah tentunya membutuhkan dana 

yang tersedia, bagi pemerintah daerah PAD sebagai bentuk kemandirian fiskal 

daerah, merupakan aset berharga yang bebas digunakan untuk program-program 
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mandiri dari pemerintah daerah seperti pengembangan sumber daya manusia, 

serta pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang aktivitas 

perekonomian daerah. Besarnya realisasi PAD pada masing-masing daerah dapat 

menggambarkan kemandirian setiap daerah dalam membangun perekonomiannya 

dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia. Dalam beberapa tahun 

terakhir, kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Wilayah Utara dan 

Selatan Provinsi Sulawesi Selatan yang tercermin dalam realisasi PAD 

menunjukkan trend yang positif. Sehingga, apabila kinerja PAD membaik juga 

berdampak pada penurunan tingkat ketimpangan antar wilayah. 

5. Perbedaan Tingkat Ketimpangan di Wilayah Utara dengan Wilayah 

Selatan Provinsi Sulawesi Selatan 

Untuk melihat perbedaan tingkat ketimpangan antara Wilayah Utara dan 

Wilayah Selatan Provinsi Sulawesi Selatan, maka digunakanlah variabel dummy 

zona wilayah. Variabel dummy dituliskan dengan angka 0 menunjukkan tingkat 

ketimpangan di Wilayah Selatan dan angka 1 menunjukkan tingkat ketimpangan 

di Wilayah Utara. Dari hasil regresi data panel diperoleh bahwa, variabel dummy 

zona wilayah memiliki probabilitas sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari taraf 

signifikansi 5%, artinya terjadi perbedaan yang signifikan antara ketimpangan di 

Wilayah Utara dengan Wilayah Selatan. Adapun nilai koefisiennya sebesar -

0,48025 atau menunjukkan tanda negatif (-) yang berarti Wilayah Utara memiliki 

tingkat ketimpangan yang lebih rendah sebesar 0,4802 dibanding ketimpangan di 

Wilayah selatan. 
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Sebagaimana dalam teori kutub Perroux, bahwa pertumbuhan ekonomi 

tidak akan terjadi di setiap daerah dalam waktu yang sama, pertumbuhan hanya 

akan terjadi di beberapa daerah kutub (pusat pertumbuhan) dengan intensitas yang 

relatif. Daerah yang menjadi pusat pertumbuhan akan menjadi penggerak kegiatan 

ekonomi di daerah-daerah sekitarnya. Untuk itu wilayah yang mampu 

menciptakan semakin banyak daerah kutub akan menciptakan efek dinamis 

terhadap perekonomian di wilayah tersebut. Sementara wilayah yang memiliki 

sedikit daerah kutub tentunya tidak akan memperoleh stimulus ekonomi 

sebagaimana wilayah lainnya. Untuk itu menciptakan lebih banyak daerah kutub 

akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan dapat mengurangi ketimpangan. 

Melihat tingkat ketimpangan berdasarkan zona wilayah merupakan salah 

satu alternatif untuk mempermudah dalam usaha pemerataan pembangunan 

ekonomi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari hasil 

penelitian ditemukan bahwa ketimpangan antar kabupaten/kota di Wilayah 

Selatan lebih tinggi dibanding di Wilayah Utara. Hal ini juga didukung oleh trend 

ketimpangan di Wilayah Utara yang terus menurun setiap tahunnya, berbanding 

terbalik dengan ketimpangan di Wilayah Selatan yang semakin meningkat. 

Pemerataan pembangunan ekonomi di Wilayah Selatan bisa menjadi fokus bagi 

pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan tanpa mengesampingkan 

pembangunan di daerah lainnya. Selain peningkatan pertumbuhan ekonomi 

dengan menciptakan semakin banyak pusat pertumbuhan, peningkatan kualitas 

sumber daya manusia serta memperlambat laju pertumbuhan penduduk perlu 
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dilakukan terutama di daerah-daerah dengan PDRB per kapita yang tergolong 

rendah. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

     

A.   Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil perhitungan ketimpangan wilayah dengan menggunakan indeks 

entrophy theil diperoleh perkembangan ketimpangan di Wilayah Utara 

Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2011 hingga 2020 terus mengalami 

penurunan, yakni 0,8511 di tahun 2011 menjadi 0,8055 tahun 2020. 

Sebaliknya, indeks ketimpangan di Wilayah Selatan mengalami 

peningkatan yakni pada tahun 2011 sebesar 0,9370 dan pada tahun 2020 

menjadi 0,9535. Ketimpangan di kedua wilayah termasuk tinggi karena 

mendekati angka 1. 

2. PDRB per kapita berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap 

ketimpangan di Wilayah Utara dan Selatan Provinsi Sulawesi Selatan 

selama tahun 2011-2020. Dengan demikian setiap kenaikan tingkat PDRB 

menyebabkan melebarnya ketimpangan wilayah, atau penyebaran 

pertumbuhan PDRB per kapita semakin tidak merata. 

3. Investasi PMTB berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap 

ketimpangan di Wilayah Utara dan Selatan Provinsi Sulawesi Selatan 

selama tahun 2011-2020. Hal ini menunjukkan peningkatan investasi 

mampu mengurangi tingkat ketimpangan di wilayah bersangkutan. 
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4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan dan berhubungan 

negatif terhadap ketimpangan di Wilayah Utara dan Selatan Provinsi 

Sulawesi Selatan. Variabel PAD mampu mengurangi tingkat ketimpangan 

di wilayah bersangkutan. 

5. Dari hasil regresi variabel dummy zona wilayah, terdapat perbedaan yang 

signifikan antara tingkat ketimpangan di Wilayah Utara dan Wilayah 

Selatan Provinsi Sulawesi Selatan, di mana tingkat ketimpangan di 

Wilayah Selatan lebih tinggi. 

 

B.   Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang 

dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut: 

1. Kepada pemerintah beserta jajarannya sebagai pemegang kekuasaan dalam 

perumusan rencana dan anggaran perlu untuk memperhatikan pemerataan 

pembangunan antar daerah yang masih timpang dan memfokuskan 

kebijakan pada wilayah dengan ketimpangan tinggi. Pengembangan 

potensi sumber daya manusia di setiap daerah harus ditingkatkan agar 

perkembangan PDRB per kapita tidak hanya berfokus pada wilayah 

tertentu saja. Selanjutnya pengembangan infrastruktur di daerah tertinggal 

demi menarik investor, sehingga mampu memaksimalkan potensi sumber 

daya yang dimiliki. Kemudian melakukan perumusan kebijakan yang tepat 

guna mendorong kemandirian fiskal yang tercermin dalam Pendapatan 

Asli Daerah  juga mampu mengurangi tingkat ketimpangan wilayah di 

Provinsi Sulawesi Selatan. 
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2. Kepada para peneliti selanjutnya yang ingin mengambil topik yang sama, 

sekiranya dapat mengembangkan penelitian ini dengan memerhatikan 

faktor-faktor lain diluar penelitian ini yang dapat berpengaruh terhadap 

ketimpangan wilayah sehingga masalah ketimpangan antar daerah di 

Provinsi Sulawesi Selatan semakin mudah untuk diatasi. 

 

  

 

 

 

  



 

85 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Andhiani, K. D., Erfit, & Bhakti, A. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan 

Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera. E-Jurnal Perspektif 

Ekonomi Dan Pembangunan Daerah, 7(1), 26–34.  

Aprilianti, V. A., & Harkeni, A. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia 

Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jambi. Jurnal Khazanah 

Intelektual, 5(2), 1142–1160. 

Badan Pusat Statistik. (2021). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi 

di Indonesia Menurut Pengeluaran, 2011-2020. BPS. 

 

Bakri, Syafrizal, & Hasdi, A. (2015). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar 

Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Dan Kebijakan Penanggulangannya. E-

Jurnal UNP, 4(7). 

Beik, I. S., & Dwi, L. A. (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah (Edisi Revisi). 

Indonesia: Rajawali Pers, PT Rajagrafindo Persada (Divisi Buku Perguruan 

Tinggi). 

Bonet, J. (2006). Fiscal decentralization and regional income disparities: Evidence 

from the Colombian experience. Annals of Regional Science, 40(3), 661–

676. 

BPS Provinsi Sulawesi Selatan. (2021b). Produk Domestik Regional Bruto 

Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pengeluaran 2011-2020. BPS.  

https://sulsel.bps.go.id/publication/2021/04/05/2af43269617d1abec49d7cc9/

produk-domestik-regional-bruto-provinsi-sulawesi-selatan-menurut-

pengeluaran-2011-2020.html 

BPS Provinsi Sulawesi Selatan. (2021a). [Seri 2010] PDRB Kabupaten/Kota Atas 

Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2011-

2020. BPS.  

https://sulsel.bps.go.id/indicator/52/1666/1/-seri-2010-pdrb-kabupaten-kota-

atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha.html 

Dapertemen Agama RI. (2010). Al-Qur’an dan Terjemahannya. Bandung: CV 

Penerbit Diponegoro. 

DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). APBD dan Realisasi 

APBD 2011-2020 Sulawesi Selatan. Kemenkeu.  

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd#collapseOne 

Firdausy, C. M. (2018). Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 

Indonesia. 



 

 

 

86 
 

 

Haikal, M. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan 

Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Di Provinsi Sumatera Utara. 

Universitas Sumatera Utara. 

Handoko, M. S. H., Riyanto, W. H., & Syaifullah, Y. (2020). Determinan 

Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Dan Kota Provinsi 

Kalimantan Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE), 4(24), 637–649. 

Huda, N. (2017). Ekonomi Pembangunan Islam. Jakarta: Kencana. 

Islami, F. S. (2018). Faktor-Faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di 

Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Media Ekonomi Dan Manajemen, 33(1), 

29–39. 

Jhingan, M. L. (2016). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (D. Guritno 

(ed.); 17th ed.). Depok: Raja Grafindo Persada. 

Juliana, R., & Soelistyo, A. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Jumlah Penduduk, PAD, IPM, dan UMK terhadap Ketimpangan di Provinsi 

Banten. Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE), 3(2), 293–300.  

Kartini, S. (2019). konsumsi dan investasi. Semarang: Mutiara Angkasa. 

Kyriacou, A. P., Muinelo-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. (2015). Fiscal 

decentralization and regional disparities: The importance of good 

governance. Papers in Regional Science, 94(1), 89–107. 

https://doi.org/10.1111/pirs.12061 

Liu, B., Xu, M., Wang, J., & Xie, S. (2017). Regional disparities in China’s 

marine economy. Marine Policy, 82(April), 1–7.  

 

Mahi, A. K., & Trigunarso, S. I. (2017). Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Pertama). Jakarta: Kencana. 

Noviar. (2019). Analisis Ketimpangan Dan Klasifikasi Pembangunan Ekonomi 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2016-2020. Jurnal Kebijakan 

Pembangunan Daerah, 5(1), 24–33. 

Nurhadi. (2012). Konsep Perwilayahan Dan Teori Pembangunan Dalam Geografi. 

Geomedia: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian, 10(1), 49–66. 

Nurhuda, R., Muluk, M. R. K., & Prasetyo, W. Y. (2013). Analisis Ketimpangan 

Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). Jurnal 

Administrasi Publik (JAP), 1(4), 110–119. 

Obradović, S., Lojanica, N., & Janković, O. (2016). The influence of economic 

growth on regional disparities : Empirical evidence from OECD. Preliminary 

Communication, 34(1), 161–186. https://doi.org/10.18045/zbefri.2016.1.161 



 

 

 

87 
 

 

Pamiati, B. (2021). Analisis Pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, Tpak 

Dan Ipm Terhadap Ketimpangan Pembangunan Di Kawasan 

Barlingmascakeb 2013-2019. Business Economic Entrepreneurship, 4(1), 

17–28. 

Putri, N. T., & Almahmudi, A. (2020). Analisis Ketimpangan Pembangunan di 

Provinsi Bengkulu (Telaah Posisi 3 Kabupaten Induk). 2(1), 70–90. 

Raafi’i, A., Hakim, D. B., & Putri, E. I. K. (2018). Ketimpangan Pembangunan 

Antarwilayah Pengembangan di Provinsi Papua Barat. Journal of Regional 

and Rural Development Planning, 2(3), 244–257.  

Rahayu, T. I. (2014). Teori Pembangunan Dunia Ke-3 Dalam Teori Modernisasi 

Sub Teori Harrod-Domar. Gema Eksos, 6(1). 

Rahmawaty, A. (2013). Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan 

Distributif. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Indonesia, 

1(1), 1–17. 

Ribeiro, L. C. D. S., Domingues, E. P., Perobelli, F. S., & Hewings, G. J. D. 

(2017). Structuring investment and regional inequalities in the Brazilian 

Northeast. Regional Studies, 0(0), 1–13.  

https://doi.org/10.1080/00343404.2017.1327709 

Safitri, E., Junaidi, J., & Erfit, E. (2021). Analisis Disparitas Pembangunan antar 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Segi Ekonomi dan Non Ekonomi). 

Jurnal Paradigma Ekonomi, 16(1), 141–150.  

Samsir, A., & Rahman, A. (2018). Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan 

Kabupaten dan Kota. Jurnal EcceS, 5(1), 22–42. 

Sjafrizal. (2008). Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi. Padang Sumatera Barat: 

Baduose Media. 

Sjafrizal. (2014). Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi. 

Jakarta : Rajawali Pers. 

Sukirno, S. (2015). Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: 

Rajawali Pers. 

Syaripuddin, Semmaila, B., & Aminuddin. (2021). Pengaruh Aglomerasi, Tingkat 

Pengangguran Terbuka, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia 

terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Pulau Sulawesi. Jurnal 

Ilmu Ekonomi, 4(1), 39–55. 

Yusniar, R. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan 

Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2016. Jurnal Ekonomi 

Pembangunan, 10(1), 393–405. 



 

 

 

88 
 

 

 

Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian 

Gabungan. Jakarta: Prenadamedia Group. 

 

 



 

89 
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.   

Perhitungan Indeks Entropi Theil Wilayah Utara 

Sulawesi Selatan Tahun (2011-2020) 

Kabupa-

ten 

/kota 

Tahun 

PDRB Per 

kapita 

Kabupaten/ 

kota (yi) 

PDRB Per 

kapita 

Wilayah 

(Y) 

Jumlah 

Penduduk 

Kabupaten 

/kota (ni) 

Jumlah 

Penduduk 

Wilayah 

(N) 

yi/Y ni/N 
(yi/Y) / 

(ni/N) 

LOG 

(yi/Y) 

/ 

(ni/N) 

(yi/Y) 

* 

LOG 

(yi/Y) 

/ 

(ni/N) 

Luwu 2011 16,401,880 20,325,567 335,828 1,463,378 0.8070 0.2295 3.5163 0.5461 0.4407 

2012 17,369,460 21,336,728 338,609 1,479,512 0.8141 0.2289 3.5570 0.5511 0.4486 

2013 18,537,370 22,519,273 343,793 1,513,542 0.8232 0.2271 3.6240 0.5592 0.4603 

2014 19,977,730 23,907,137 347,096 1,532,984 0.8356 0.2264 3.6907 0.5671 0.4739 

2015 21,234,530 25,127,333 350,218 1,551,894 0.8451 0.2257 3.7447 0.5734 0.4846 

2016 22,709,400 26,091,187 353,277 1,570,570 0.8704 0.2249 3.8695 0.5877 0.5115 

2017 24,046,500 27,246,337 356,305 1,589,020 0.8826 0.2242 3.9360 0.5951 0.5252 

2018 25,487,700 28,576,248 359,209 1,606,798 0.8919 0.2236 3.9897 0.6009 0.5360 

2019 26,873,603 29,638,951 362,027 1,624,413 0.9067 0.2229 4.0684 0.6094 0.5526 

2020 27,026,187 29,454,920 364,680 1,641,109 0.9175 0.2222 4.1291 0.6159 0.5651 

Tana  

Toraja 

2011 11,521,200 20,325,567 223,306 1,463,378 0.5668 0.1526 3.7146 0.5699 0.3230 

2012 12,428,830 21,336,728 224,523 1,479,512 0.5825 0.1518 3.8385 0.5842 0.3403 

2013 13,234,070 22,519,273 226,212 1,513,542 0.5877 0.1495 3.9320 0.5946 0.3494 

2014 14,052,200 23,907,137 227,588 1,532,984 0.5878 0.1485 3.9592 0.5976 0.3513 

2015 14,921,180 25,127,333 228,984 1,551,894 0.5938 0.1476 4.0245 0.6047 0.3591 

2016 15,934,610 26,091,187 230,195 1,570,570 0.6107 0.1466 4.1669 0.6198 0.3785 

2017 17,031,250 27,246,337 231,519 1,589,020 0.6251 0.1457 4.2902 0.6325 0.3954 

2018 18,266,780 28,576,248 232,821 1,606,798 0.6392 0.1449 4.4116 0.6446 0.4120 

2019 19,479,064 29,638,951 234,002 1,624,413 0.6572 0.1441 4.5623 0.6592 0.4332 

2020 19,333,186 29,454,920 235,103 1,641,109 0.6564 0.1433 4.5817 0.6610 0.4339 

Luwu  

Utara 

2011 15,778,870 20,325,567 290365 1,463,378 0.7763 0.1984 3.9124 0.5924 0.4599 

2012 16,684,190 21,336,728 292765 1,479,512 0.7819 0.1979 3.9516 0.5968 0.4666 

2013 17,739,210 22,519,273 297313 1,513,542 0.7877 0.1964 4.0101 0.6032 0.4751 

2014 19,133,080 23,907,137 299989 1,532,984 0.8003 0.1957 4.0897 0.6117 0.4895 

2015 20,226,460 25,127,333 302687 1,551,894 0.8050 0.1950 4.1271 0.6156 0.4956 

2016 21,551,930 26,091,187 305372 1,570,570 0.8260 0.1944 4.2484 0.6282 0.5189 

2017 22,989,480 27,246,337 308001 1,589,020 0.8438 0.1938 4.3531 0.6388 0.5390 

2018 24,728,740 28,576,248 310470 1,606,798 0.8654 0.1932 4.4786 0.6511 0.5635 

2019 26,275,637 29,638,951 312883 1,624,413 0.8865 0.1926 4.6026 0.6630 0.5878 

2020 25,928,579 29,454,920 315202 1,641,109 0.8803 0.1921 4.5832 0.6612 0.5820 
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Luwu 

 Timur 

2011 45,264,800 20,325,567 245,515 1,463,378 2.2270 0.1678 13.2738 1.1230 2.5009 

2012 46,602,490 21,336,728 250,608 1,479,512 2.1841 0.1694 12.8945 1.1104 2.4253 

2013 48,350,240 22,519,273 263,012 1,513,542 2.1471 0.1738 12.3556 1.0919 2.3443 

2014 51,030,450 23,907,137 269,405 1,532,984 2.1345 0.1757 12.1460 1.0844 2.3148 

2015 53,087,910 25,127,333 275,595 1,551,894 2.1128 0.1776 11.8971 1.0754 2.2721 

2016 52,736,610 26,091,187 281,822 1,570,570 2.0212 0.1794 11.2642 1.0517 2.1257 

2017 53,215,560 27,246,337 287,874 1,589,020 1.9531 0.1812 10.7810 1.0327 2.0169 

2018 53,928,010 28,576,248 293,822 1,606,798 1.8872 0.1829 10.3202 1.0137 1.9130 

2019 53,468,114 29,638,951 299,673 1,624,413 1.8040 0.1845 9.7787 0.9903 1.7864 

2020 53,230,280 29,454,920 305,407 1,641,109 1.8072 0.1861 9.7109 0.9873 1.7842 

Toraja  

Utara 

2011 12,389,780 20,325,567 218,943 1,463,378 0.6096 0.1496 4.0742 0.6100 0.3719 

2012 13,457,880 21,336,728 220,304 1,479,512 0.6307 0.1489 4.2359 0.6269 0.3954 

2013 14,662,550 22,519,273 222,393 1,513,542 0.6511 0.1469 4.4313 0.6465 0.4210 

2014 15,668,050 23,907,137 224,003 1,532,984 0.6554 0.1461 4.4851 0.6518 0.4272 

2015 16,774,490 25,127,333 225,516 1,551,894 0.6676 0.1453 4.5940 0.6622 0.4421 

2016 18,004,750 26,091,187 226,988 1,570,570 0.6901 0.1445 4.7747 0.6789 0.4685 

2017 19,363,190 27,246,337 228,414 1,589,020 0.7107 0.1437 4.9440 0.6941 0.4933 

2018 20,802,240 28,576,248 229,798 1,606,798 0.7280 0.1430 5.0900 0.7067 0.5145 

2019 22,230,531 29,638,951 231,214 1,624,413 0.7500 0.1423 5.2695 0.7218 0.5414 

2020 22,154,402 29,454,920 232,394 1,641,109 0.7521 0.1416 5.3115 0.7252 0.5455 

Palopo 2011 20,596,870 20,325,567 149,421 1,463,378 1.0133 0.1021 9.9244 0.9967 1.0100 

2012 21,477,520 21,336,728 152,703 1,479,512 1.0066 0.1032 9.7528 0.9891 0.9957 

2013 22,592,200 22,519,273 160,819 1,513,542 1.0032 0.1063 9.4419 0.9751 0.9782 

2014 23,581,310 23,907,137 164,903 1,532,984 0.9864 0.1076 9.1696 0.9623 0.9492 

2015 24,519,430 25,127,333 168,894 1,551,894 0.9758 0.1088 8.9663 0.9526 0.9296 

2016 25,609,820 26,091,187 172,916 1,570,570 0.9816 0.1101 8.9153 0.9501 0.9326 

2017 26,832,040 27,246,337 176,907 1,589,020 0.9848 0.1113 8.8457 0.9467 0.9323 

2018 28,244,020 28,576,248 180,678 1,606,798 0.9884 0.1124 8.7898 0.9440 0.9330 

2019 29,506,755 29,638,951 184,614 1,624,413 0.9955 0.1136 8.7597 0.9425 0.9383 

2020 29,056,886 29,454,920 188,323 1,641,109 0.9865 0.1148 8.5966 0.9343 0.9217 
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Perhitungan Indeks Entropi Theil Wilayah Selatan Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun (2011-2020) 

 

Kabup

a-ten 

/kota 

Tahu

n 

PDRB Per 

kapita 

Kabupate

n 

/kota (yi) 

PDRB  

Per 

kapita 

Wilayah 

(Y) 

Jumlah 

Penduduk 

Kabupate

n 

/kota (ni) 

Jumlah 

Pendudu

k 

Wilayah 

(N) 

yi/Y ni/N 

(yi/Y) 

/ 

(ni/N) 

LOG 

(yi/Y) 

/ 

(ni/N

) 

(yi/Y) 

* 

LOG 

(yi/Y) 

/ 

(ni/N

) 

Kep. 

Selayar 2011 15,855,450 

14,017,10

9 123,283 

2,209,45

0 

1.131

1 

0.055

8 

20.272

2 

1.306

9 

1.478

3 

2012 16,896,770 

15,005,23

3 124,553 

2,231,29

7 

1.126

1 

0.055

8 

20.172

7 

1.304

8 

1.469

2 

2013 18,046,830 

16,080,23

7 127,220 

2,275,80

5 

1.122

3 

0.055

9 

20.076

5 

1.302

7 

1.462

0 

2014 19,442,310 

17,237,14

4 128,744 

2,301,73

4 

1.127

9 

0.055

9 

20.165

6 

1.304

6 

1.471

5 

2015 20,923,840 

18,319,78

7 130,199 

2,327,37

6 

1.142

1 

0.055

9 

20.416

4 

1.310

0 

1.496

2 

2016 22,225,260 

19,551,22

1 131,605 

2,352,31

8 

1.136

8 

0.055

9 

20.318

7 

1.307

9 

1.486

8 

2017 23,660,050 

20,821,22

4 133,003 

2,376,47

5 

1.136

3 

0.056

0 

20.304

0 

1.307

6 

1.485

9 

2018 25,494,050 

22,133,90

4 134,280 

2,400,18

2 

1.151

8 

0.055

9 

20.588

0 

1.313

6 

1.513

0 

2019 27,175,647 

23,559,52

3 135,624 

2,423,14

2 

1.153

5 

0.056

0 

20.608

9 

1.314

1 

1.515

7 

2020 26,449,723 

23,445,57

5 136,871 

2,445,31

2 

1.128

1 

0.056

0 

20.155

0 

1.304

4 

1.471

5 

Bulu-

kumba 2011 12,533,850 

14,017,10

9 398,531 

2,209,45

0 

0.894

2 

0.180

4 4.9573 

0.695

2 

0.621

7 

2012 13,639,460 

15,005,23

3 400,990 

2,231,29

7 

0.909

0 

0.179

7 5.0580 

0.704

0 

0.639

9 

2013 14,594,500 

16,080,23

7 404,896 

2,275,80

5 

0.907

6 

0.177

9 5.1014 

0.707

7 

0.642

3 

2014 15,729,390 

17,237,14

4 407,775 

2,301,73

4 

0.912

5 

0.177

2 5.1509 

0.711

9 

0.649

6 

2015 16,503,130 

18,319,78

7 410,485 

2,327,37

6 

0.900

8 

0.176

4 5.1076 

0.708

2 

0.638

0 

2016 17,506,010 

19,551,22

1 413,229 

2,352,31

8 

0.895

4 

0.175

7 5.0970 

0.707

3 

0.633

3 

2017 18,606,570 

20,821,22

4 415,713 

2,376,47

5 

0.893

6 

0.174

9 5.1086 

0.708

3 

0.633

0 



 

 

 

92 
 

 

2018 19,412,430 

22,133,90

4 418,326 

2,400,18

2 

0.877

0 

0.174

3 5.0321 

0.701

8 

0.615

5 

2019 20,369,470 

23,559,52

3 420,603 

2,423,14

2 

0.864

6 

0.173

6 4.9810 

0.697

3 

0.602

9 

2020 20,340,321 

23,445,57

5 423,012 

2,445,31

2 

0.867

6 

0.173

0 5.0151 

0.700

3 

0.607

5 

Ban-

taeng 2011 16,512,510 

14,017,10

9 178,477 

2,209,45

0 

1.178

0 

0.080

8 

14.583

3 

1.163

9 

1.371

1 

2012 17,992,610 

15,005,23

3 179,505 

2,231,29

7 

1.199

1 

0.080

4 

14.905

0 

1.173

3 

1.406

9 

2013 19,481,350 

16,080,23

7 181,006 

2,275,80

5 

1.211

5 

0.079

5 

15.232

4 

1.182

8 

1.432

9 

2014 20,949,880 

17,237,14

4 182,283 

2,301,73

4 

1.215

4 

0.079

2 

15.347

1 

1.186

0 

1.441

5 

2015 22,211,320 

18,319,78

7 183,386 

2,327,37

6 

1.212

4 

0.078

8 

15.387

0 

1.187

2 

1.439

3 

2016 23,703,400 

19,551,22

1 184,517 

2,352,31

8 

1.212

4 

0.078

4 

15.456

0 

1.189

1 

1.441

6 

2017 25,293,980 

20,821,22

4 185,581 

2,376,47

5 

1.214

8 

0.078

1 

15.556

5 

1.191

9 

1.448

0 

2018 27,187,180 

22,133,90

4 186,612 

2,400,18

2 

1.228

3 

0.077

7 

15.798

3 

1.198

6 

1.472

3 

2019 29,961,306 

23,559,52

3 187,626 

2,423,14

2 

1.271

7 

0.077

4 

16.424

0 

1.215

5 

1.545

8 

2020 29,977,135 

23,445,57

5 188,495 

2,445,31

2 

1.278

6 

0.077

1 

16.586

8 

1.219

8 

1.559

6 

Jene-

ponto 2011 11,131,130 

14,017,10

9 346,149 

2,209,45

0 

0.794

1 

0.156

7 5.0688 

0.704

9 

0.559

8 

2012 11,896,630 

15,005,23

3 348,138 

2,231,29

7 

0.792

8 

0.156

0 5.0814 

0.706

0 

0.559

7 

2013 12,598,290 

16,080,23

7 351,111 

2,275,80

5 

0.783

5 

0.154

3 5.0782 

0.705

7 

0.552

9 

2014 13,513,150 

17,237,14

4 353,287 

2,301,73

4 

0.784

0 

0.153

5 5.1076 

0.708

2 

0.555

2 

2015 14,302,700 

18,319,78

7 355,599 

2,327,37

6 

0.780

7 

0.152

8 5.1098 

0.708

4 

0.553

1 

2016 15,404,620 

19,551,22

1 357,807 

2,352,31

8 

0.787

9 

0.152

1 5.1799 

0.714

3 

0.562

8 

2017 16,584,740 

20,821,22

4 359,787 

2,376,47

5 

0.796

5 

0.151

4 5.2613 

0.721

1 

0.574

4 

2018 17,521,790 

22,133,90

4 361,793 

2,400,18

2 

0.791

6 

0.150

7 5.2518 

0.720

3 

0.570

2 

2019 18,377,589 

23,559,52

3 363,792 

2,423,14

2 

0.780

0 

0.150

1 5.1957 

0.715

6 

0.558

2 
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2020 18,315,746 

23,445,57

5 365,610 

2,445,31

2 

0.781

2 

0.149

5 5.2249 

0.718

1 

0.561

0 

Takala

r 2011 13,045,490 

14,017,10

9 272,316 

2,209,45

0 

0.930

7 

0.123

3 7.5511 

0.878

0 

0.817

2 

2012 13,741,050 

15,005,23

3 275,034 

2,231,29

7 

0.915

8 

0.123

3 7.4293 

0.870

9 

0.797

6 

2013 14,769,830 

16,080,23

7 280,590 

2,275,80

5 

0.918

5 

0.123

3 7.4498 

0.872

1 

0.801

1 

2014 16,031,720 

17,237,14

4 283,762 

2,301,73

4 

0.930

1 

0.123

3 7.5442 

0.877

6 

0.816

2 

2015 17,191,870 

18,319,78

7 286,906 

2,327,37

6 

0.938

4 

0.123

3 7.6125 

0.881

5 

0.827

3 

2016 18,638,440 

19,551,22

1 289,978 

2,352,31

8 

0.953

3 

0.123

3 7.7333 

0.888

4 

0.846

9 

2017 19,812,260 

20,821,22

4 292,983 

2,376,47

5 

0.951

5 

0.123

3 7.7182 

0.887

5 

0.844

5 

2018 20,920,330 

22,133,90

4 295,892 

2,400,18

2 

0.945

2 

0.123

3 7.6669 

0.884

6 

0.836

1 

2019 22,151,041 

23,559,52

3 298,688 

2,423,14

2 

0.940

2 

0.123

3 7.6276 

0.882

4 

0.829

6 

2020 21,815,648 

23,445,57

5 301,424 

2,445,31

2 

0.930

5 

0.123

3 7.5486 

0.877

9 

0.816

8 

Gowa 

2011 11,458,070 

14,017,10

9 659,512 

2,209,45

0 

0.817

4 

0.298

5 2.7385 

0.437

5 

0.357

6 

2012 12,141,420 

15,005,23

3 670,465 

2,231,29

7 

0.809

1 

0.300

5 2.6928 

0.430

2 

0.348

1 

2013 13,029,340 

16,080,23

7 696,096 

2,275,80

5 

0.810

3 

0.305

9 2.6491 

0.423

1 

0.342

8 

2014 13,702,750 

17,237,14

4 709,386 

2,301,73

4 

0.795

0 

0.308

2 2.5794 

0.411

5 

0.327

1 

2015 14,363,080 

18,319,78

7 722,702 

2,327,37

6 

0.784

0 

0.310

5 2.5248 

0.402

2 

0.315

4 

2016 15,187,140 

19,551,22

1 735,493 

2,352,31

8 

0.776

8 

0.312

7 2.4844 

0.395

2 

0.307

0 

2017 16,008,170 

20,821,22

4 748,200 

2,376,47

5 

0.768

8 

0.314

8 2.4420 

0.387

8 

0.298

1 

2018 16,858,350 

22,133,90

4 760,607 

2,400,18

2 

0.761

7 

0.316

9 2.4035 

0.380

8 

0.290

1 

2019 17,837,965 

23,559,52

3 772,684 

2,423,14

2 

0.757

1 

0.318

9 2.3744 

0.375

6 

0.284

3 

2020 17,878,347 

23,445,57

5 784,511 

2,445,31

2 

0.762

5 

0.320

8 2.3768 

0.376

0 

0.286

7 

Sinjai 

2011 17,583,260 

14,017,10

9 231,182 

2,209,45

0 

1.254

4 

0.104

6 

11.988

7 

1.078

8 

1.353

2 
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2012 18,728,690 

15,005,23

3 232,612 

2,231,29

7 

1.248

1 

0.104

2 

11.972

6 

1.078

2 

1.345

7 

2013 20,041,520 

16,080,23

7 234,886 

2,275,80

5 

1.246

3 

0.103

2 

12.075

8 

1.081

9 

1.348

4 

2014 21,290,810 

17,237,14

4 236,497 

2,301,73

4 

1.235

2 

0.102

7 

12.021

4 

1.080

0 

1.333

9 

2015 22,742,570 

18,319,78

7 238,099 

2,327,37

6 

1.241

4 

0.102

3 

12.134

7 

1.084

0 

1.345

7 

2016 24,193,680 

19,551,22

1 239,689 

2,352,31

8 

1.237

5 

0.101

9 

12.144

4 

1.084

4 

1.341

9 

2017 25,782,800 

20,821,22

4 241,208 

2,376,47

5 

1.238

3 

0.101

5 

12.200

2 

1.086

4 

1.345

2 

2018 27,543,200 

22,133,90

4 242,672 

2,400,18

2 

1.244

4 

0.101

1 

12.307

8 

1.090

2 

1.356

6 

2019 29,043,646 

23,559,52

3 244,125 

2,423,14

2 

1.232

8 

0.100

7 

12.236

3 

1.087

7 

1.340

8 

2020 29,342,106 

23,445,57

5 245,389 

2,445,31

2 

1.251

5 

0.100

4 

12.471

2 

1.095

9 

1.371

5 

 

 

Lampiran 2.  Data Penelitian 

 

Kabupaten/kota 
Tahu

n 

Index 

Theil 

(Y1) 

PDRB per 

kapita 

(LogX1) 

PMTB 

(LogX2) 

PAD 

(LogX3) 

Dummy 

Wilaya

h (D1) 

Luwu 2011 0.44067 7.21489 12.27042 10.26289 1 

2012 0.44861 7.23979 12.31871 10.29708 1 

2013 0.46031 7.26805 12.35871 10.52660 1 

2014 0.47390 7.30055 12.40019 10.80708 1 

2015 0.48458 7.32704 12.42873 11.01492 1 

2016 0.51149 7.35621 12.45589 10.98030 1 

2017 0.52517 7.38105 12.48657 11.03811 1 

2018 0.53599 7.40633 12.51016 11.02884 1 

2019 0.55256 7.42933 12.54352 11.05602 1 

2020 0.56507 7.43178 12.55446 11.09047 1 

Tana Toraja 2011 0.32304 7.06150 11.89720 10.29326 1 

2012 0.34028 7.09443 11.95640 10.46720 1 

2013 0.34944 7.12169 12.00137 10.58857 1 

2014 0.35126 7.14774 12.03023 10.91649 1 

2015 0.35909 7.17380 12.06113 10.89522 1 
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2016 0.37853 7.20234 12.10200 11.00857 1 

2017 0.39535 7.23125 12.13524 11.14742 1 

2018 0.41204 7.26166 12.15485 11.02575 1 

2019 0.43322 7.28957 12.19818 11.07724 1 

2020 0.43387 7.28630 12.17800 11.07289 1 

Luwu Utara 2011 0.45992 7.19808 12.08717 10.53924 1 

2012 0.46665 7.22231 12.13250 10.57638 1 

2013 0.47513 7.24893 12.17820 10.56515 1 

2014 0.48954 7.28178 12.20397 11.10937 1 

2015 0.49557 7.30592 12.24673 10.92772 1 

2016 0.51892 7.33349 12.28091 11.14921 1 

2017 0.53900 7.36153 12.34261 11.04004 1 

2018 0.56347 7.39320 12.37332 11.05417 1 

2019 0.58777 7.41955 12.40599 11.10921 1 

2020 0.58201 7.41378 12.40228 11.02576 1 

Luwu Timur 2011 2.50090 7.65576 12.36764 10.80691 1 

2012 2.42528 7.66841 12.42564 11.01670 1 

2013 2.34430 7.68440 12.47041 11.10198 1 

2014 2.31475 7.70783 12.49196 11.12824 1 

2015 2.27214 7.72500 12.51825 11.19302 1 

2016 2.12574 7.72211 12.54559 11.24802 1 

2017 2.01691 7.72604 12.56771 11.40637 1 

2018 1.91299 7.73181 12.59104 11.42287 1 

2019 1.78645 7.72809 12.61321 11.50671 1 

2020 1.78415 7.72616 12.62667 11.51749 1 

Toraja Utara 2011 0.37186 7.09306 12.04331 10.13213 1 

2012 0.39544 7.12898 12.08484 10.16173 1 

2013 0.42096 7.16621 12.12763 10.29721 1 

2014 0.42715 7.19501 12.15306 10.40286 1 

2015 0.44206 7.22465 12.19703 10.52902 1 

2016 0.46852 7.25539 12.22284 10.54278 1 

2017 0.49326 7.28698 12.25332 10.64509 1 

2018 0.51446 7.31811 12.27802 10.72193 1 

2019 0.54136 7.34695 12.30570 10.81045 1 

2020 0.54547 7.34546 12.30414 10.74562 1 

Palopo 2011 1.01001 7.31380 12.08382 10.55271 1 

2012 0.99565 7.33198 12.11748 10.48021 1 

2013 0.97822 7.35396 12.15342 10.71319 1 

2014 0.94923 7.37257 12.20508 10.91195 1 

2015 0.92957 7.38951 12.23802 10.96510 1 
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2016 0.93261 7.40841 12.23802 11.12746 1 

2017 0.93233 7.42865 12.26360 11.22351 1 

2018 0.93300 7.45093 12.28409 11.14390 1 

2019 0.93829 7.46992 12.31092 11.21923 1 

2020 0.92170 7.46325 12.30934 11.24849 1 

Kepulauan 

Selayar 
2011 1.47830 7.20018 11.90457 10.18172 0 

2012 1.46924 7.22780 11.95563 10.27527 0 

2013 1.46201 7.25640 12.01202 10.35009 0 

2014 1.47151 7.28875 12.04908 10.55148 0 

2015 1.49619 7.32064 12.08581 10.60456 0 

2016 1.48678 7.34685 12.12184 10.63515 0 

2017 1.48586 7.37402 12.15779 10.88818 0 

2018 1.51303 7.40644 12.19594 10.80578 0 

2019 1.51575 7.43418 12.20807 10.86434 0 

2020 1.47152 7.42242 12.21590 10.82197 0 

Bulukumba 2011 0.62168 7.09808 12.07551 10.34711 0 

2012 0.63990 7.13480 12.13509 10.58176 0 

2013 0.64230 7.16419 12.16971 10.57983 0 

2014 0.64961 7.19671 12.20428 10.95239 0 

2015 0.63799 7.21757 12.23811 11.02546 0 

2016 0.63333 7.24319 12.26724 11.10801 0 

2017 0.63296 7.26967 12.30485 11.30337 0 

2018 0.61547 7.28808 12.33667 11.13897 0 

2019 0.60290 7.30898 12.34474 11.23805 0 

2020 0.60753 7.30836 12.36219 11.22639 0 

Bantaeng 2011 1.37105 7.21781 12.09631 10.28933 0 

2012 1.40693 7.25509 12.16033 10.27854 0 

2013 1.43293 7.28962 12.21139 10.40518 0 

2014 1.44149 7.32118 12.25416 10.63698 0 

2015 1.43933 7.34657 12.28907 10.64147 0 

2016 1.44163 7.37481 12.32159 10.82117 0 

2017 1.44795 7.40302 12.36966 10.81426 0 

2018 1.47226 7.43436 12.40890 10.97603 0 

2019 1.54576 7.47656 12.44391 11.02996 0 

2020 1.55957 7.47679 12.44794 11.04183 0 

Jeneponto 2011 0.55977 7.04654 12.06320 10.08311 0 

2012 0.55973 7.07542 12.10207 10.29872 0 

2013 0.55290 7.10031 12.13253 10.22057 0 

2014 0.55521 7.13076 12.16573 10.66306 0 

2015 0.55307 7.15542 12.20186 10.78723 0 
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2016 0.56282 7.18765 12.23320 10.89008 0 

2017 0.57437 7.21971 12.30863 10.99092 0 

2018 0.57021 7.24358 12.36043 10.96376 0 

2019 0.55824 7.26429 12.39101 11.00469 0 

2020 0.56097 7.26282 12.38185 11.03818 0 

Takalar 2011 0.81715 7.11546 11.88213 10.39576 0 

2012 0.79757 7.13802 11.91676 10.54327 0 

2013 0.80107 7.16938 11.96755 10.60537 0 

2014 0.81624 7.20498 12.00262 10.88565 0 

2015 0.82726 7.23532 12.03806 10.87422 0 

2016 0.84689 7.27041 12.06936 10.98058 0 

2017 0.84451 7.29693 12.10402 11.04806 0 

2018 0.83612 7.32057 12.12984 11.09756 0 

2019 0.82964 7.34539 12.14880 11.02047 0 

2020 0.81683 7.33877 12.14547 11.10332 0 

Gowa 2011 0.35764 7.05911 12.34074 10.92024 0 

2012 0.34810 7.08427 12.39481 10.73377 0 

2013 0.34282 7.11492 12.46535 11.04051 0 

2014 0.32714 7.13681 12.49252 11.17421 0 

2015 0.31536 7.15725 12.52641 11.18969 0 

2016 0.30700 7.18148 12.55616 11.27225 0 

2017 0.29812 7.20434 12.58937 11.42868 0 

2018 0.29007 7.22682 12.61127 11.33669 0 

2019 0.28435 7.25135 12.63276 11.37701 0 

2020 0.28672 7.25233 12.63699 11.38286 0 

Sinjai 2011 1.35323 7.24510 12.14487 10.24328 0 

2012 1.34574 7.27251 12.20528 10.22621 0 

2013 1.34844 7.30193 12.25355 10.38102 0 

2014 1.33393 7.32819 12.29008 10.66656 0 

2015 1.34574 7.35684 12.32803 10.87852 0 

2016 1.34186 7.38370 12.36197 10.90032 0 

2017 1.34524 7.41133 12.39287 11.05680 0 

2018 1.35661 7.44001 12.41965 10.97874 0 

2019 1.34083 7.46305 12.43517 11.00996 0 

2020 1.37153 7.46749 12.47199 10.99388 0 
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Lampiran 3. Hasil Estimasi Data Panel 

A.      Fixed Effect Model 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel EGLS (Period weights)  

Date: 11/13/21   Time: 16:57   

Sample: 2011 2020   

Periods included: 10   

Cross-sections included: 13   

Total panel (balanced) observations: 130  

Linear estimation after one-step weighting matrix 

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

C -20.19242 8137.333 -24.81503 0.0000 

LOGX1 4.414255 0.082577 53.45631 0.0000 

LOGX2 -0.637059 0.079885 -7.974688 0.0000 

LOGX3 -0.289165 0.054045 -5.350459 0.0000 

D1 -0.514276 0.020503 -25.07668 0.0000 

     

 Effects Specification   

     

Period fixed (dummy variables)  

     

 Weighted Statistics   

     
     

R-squared 0.963246     Mean dependent var 0.898276 

Adjusted R-squared 0.959127     S.D. dependent var 0.547806 

S.E. of regression 0.109950     Sum squared resid 1.402328 

F-statistic 233.8570     Durbin-Watson stat 0.061896 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     

 Unweighted Statistics   

     

R-squared 0.962970     Mean dependent var 0.890393 

Sum squared resid 1.404814     Durbin-Watson stat 0.067256 
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B.   Random Effect Model 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel EGLS (Period random effects)  

Date: 11/13/21   Time: 17:46   

Sample: 2011 2020   

Periods included: 10   

Cross-sections included: 13   

Total panel (balanced) observations: 130  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

C -15.17036 0.717022 -21.15478 0.0000 

LOGX1 4.279055 0.082405 51.92706 0.0000 

LOGX2 -0.664171 0.079835 -8.319323 0.0000 

LOGX3 -0.631915 0.040778 -15.49658 0.0000 

D1 -0.480250 0.020555 -23.35930 0.0000 

     

 Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     

Period random  0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 0.109999 1.0000 

     

 Weighted Statistics   

     

R-squared 0.907950     Mean dependent var 0.890393 

Adjusted R-squared 0.905004     S.D. dependent var 0.542394 

S.E. of regression 0.167159     Sum squared resid 3.492759 

F-statistic 308.2382     Durbin-Watson stat 0.223476 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     

 Unweighted Statistics   

     

R-squared 0.907950     Mean dependent var 0.890393 

Sum squared resid 3.492759     Durbin-Watson stat 0.223476 
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C.   Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: MODEL_REM   

Test period random effects   

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     

Period random 172.660479 4 1.0000 

     
     * WARNING: estimated period random effects variance is zero. 

Period random effects test comparisons:  

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     LOGX1 4.428333 4.279055 0.000135 0.0000 

LOGX2 -0.649984 -0.664171 0.000161 0.2640 

LOGX3 -0.276093 -0.631915 0.001273 0.0000 

D1 -0.517192 -0.480250 0.000009 0.0000 

     
     Period random effects test equation:  

Dependent Variable: Y   

Method: Panel Least Squares   

Date: 11/13/21   Time: 17:34   

Sample: 2011 2020   

Periods included: 10   

Cross-sections included: 13   

Total panel (balanced) observations: 130  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -20.27759 0.820717 -24.70322 0.0000 

LOGX1 4.428333 0.083223 53.21051 0.0000 

LOGX2 -0.649984 0.080839 -8.040508 0.0000 

LOGX3 -0.276093 0.054182 -5.095622 0.0000 

D1 -0.517192 0.020761 -24.90592 0.0000 

     
      Effects Specification   

     
     Period fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.963003     Mean dependent var 0.890393 

Adjusted R-squared 0.958856     S.D. dependent var 0.542394 

S.E. of regression 0.109999     Akaike info criterion -1.475255 

Sum squared resid 1.403568     Schwarz criterion -1.166444 

Log likelihood 109.8476     Hannan-Quinn criter. -1.349775 

F-statistic 232.2584     Durbin-Watson stat 0.062061 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 3.  Uji Asumsi Klasik 

A.      Uji Normalitas 

 

B.      Uji Multikolinearitas 

 

 LOGX1 LOGX2 LOGX3 D1 

     
     LOGX1  1.000000  0.572817  0.536339  0.316238 

LOGX2  0.572817  1.000000  0.695502  0.091366 

LOGX3  0.536339  0.695502  1.000000  0.089945 

D1  0.316238  0.091366  0.089945  1.000000 
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C.   Uji Heteroskedastisitas (Uji Park) 

 

Dependent Variable: LOG(RES_1^2)  

Method: Panel EGLS (Period random effects)  

Date: 11/13/21   Time: 20:08   

Sample: 2011 2020   

Periods included: 10   

Cross-sections included: 13   

Total panel (balanced) observations: 130  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
LOGX1 0.000136 0.000211 0.642152 0.5220 

LOGX2 0.000258 0.000205 1.258110 0.2107 

LOGX3 -2.56E-05 0.000105 -0.244586 0.8072 

D1 0.506647 0.527303 0.960827 0.3385 

C -25.93037 18.39356 -1.409752 0.1611 

     
 Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
Period random  0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 2.821836 1.0000 

     
 Weighted Statistics   

     
     

R-squared 0.053751     Mean dependent var 13.05435 

Adjusted R-squared 0.023471     S.D. dependent var 2.787673 

S.E. of regression 2.754764     Sum squared resid 948.5905 

F-statistic 1.775126     Durbin-Watson stat 1.078631 

Prob(F-statistic) 0.137967    

     
 Unweighted Statistics   

     
     

R-squared 0.053751     Mean dependent var 13.05435 

Sum squared resid 948.5905     Durbin-Watson stat 1.078631 
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