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ABSTRAK 

Nama   :  Alfarisa 

NIM   :  90300118024 

Judul Skripsi  : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disparitas Antar 

Wilayah  di Provinsi Sulawesi Selatan  dengan Pertumbuhan 

Ekonomi Sebagai Variabel Intervening 

Penelitian ini dilakukan dengan  tujuan untuk menganalisis apaka terdapat 

pengaruh langsung variabel investasi, jumlah penduduk, IPM terhadap perumbuhan 

ekonomi dan disparitas antar wilayah serta pengaruh tidak langsung dari variabel 

investasi, jumlah penduduk dan IPM terhadap disparitas antar wilayah. Apakah 

terdapat  pengaruh signifikan atau tidak. 

Jenis penelitian ini  yaitu penelitian kuantitatif yang menggunakan data 

sekunder berupa data panel dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

tahun 2015-2021 yang diperoleh  dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi 

Selatan. Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel 

dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) dan analisis jalur (Path Analysis). 

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan hasil bahwa secara langsung 

investasi  dan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi sedangkan jumlah penduduk usia produktif berpemgaruh negatif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara langsung investasi dan 

ppertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas antar 

wilayah sedangkan jumlah penduduk dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap disparitas antar wilayah.  Secara tidak langsung variabel investasi dan IPM 

melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan sedangkan 

jumlah penduduk melalui pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan. 

 

Kata Kunci : Disparitas; Pertumbuhan Ekonomi; Investasi; Jumlah 

Penduduk; IPM; 
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BAB 1   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan dalam 

perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara 

atau wilayah, yang meliputi perubahan-perubahan dasar dalam kehidupan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut (Todaro, 2011), terdapat tiga 

tujuan penting dalam proses pembangunan, yaitu meningkatkan dan memperluas 

penyaluran berbagai barang terutama kebutuhan primer, meningkatkan taraf hidup 

serta memperluas pilihan baik ekonomi maupun sosial, dan tujun yang ketiga yaitu 

kesejahteraan masyarakat yang meningkat dengan cara mendistribusikan 

pendapatan secara merata dan memajukan pertumbuhan ekonomi. 

Dalam proses pembangunan ekonomi, tidak bisa dipungkiri akan muncul 

berbagai jenis permasalahan. Salah satu permasalahan yang muncul dalam proses 

pembangunan adalah disparitas atau ketimpangan. Disparitas pembangunan 

merupakan kondisi dimana terdapat perbedaan tingkat pembangunan antar wilayah 

baik secara vertikal maupun horizontal. Disparitas secara vertikal artinya distribusi 

pendapatan yang memiliki perbedaan, sedangkan jika secara horizontal berarti 

disparitas pembangunan antara daerah satu dengan daerah lainnya (Sjafrizal, 2018). 

Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika pada suatu wilayah terbagi menjadi 

daerah maju dan terbelakang. 

Disparitas pembangunan antar wilayah terjadi karena kepemilikan sumber 

daya oleh setiap daerah yang berbeda begitupun dengan faktor produksi, sehingga 

daerah akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak dibandingkan daerah 
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lainnya jika di daerah tersebut terdapat sumber daya dan faktor produksi, terutama 

barang modal (capital stock) (Yeniwati, 2013). 

Dalam Alquran dan  hadis banyak perintah dari Rasulullah SAW. untuk 

menegakkan keadilan dan dalam Islam setiap orang dikehendaki untuk memperoleh 

hak-haknya sebagai manusia melalui terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti 

kebutuhan agama, diri (rohani dan kehormatan), kebutuhan psikis, harta dan 

keturunannya. Seperti firman Allah swt. dalam QS. Al-Hasyr/59:7 berikut ini: 
فاَ ءَ  مَا  

َ
ه  لَلّه ٱأ وله ٰ رسَه هۡله  ۦعََلَ

َ
رَىٰ ٱمهنۡ أ هي  لۡقه وله وَلِه هلرَسه رۡبَٰ ٱفَلهلَهه وَل  لۡۡتََمَٰٰ ٱوَ  لۡقه

ونَ دهولَةَۢ  لسَبهيله ٱ بنۡه ٱوَ  لمَۡسَٰكهيه ٱوَ  غۡنهيَا ءه ٱيَۡ بَ كََۡ لََ يكَه
َ
مۡۚۡ وَمَا   لۡۡ مهنكه

مه  وٱءَاتىَكٰه وهه  له لرَسه ذه مۡ عَنۡهه فَ  وَمَافَخه وا ۚۡ نتَ ٱنَهَىكٰه وا  ٱوَ  هه ه ٱ تَقه يده  لَلَّ ٱإهنَ  لَلَّ شَده
   ٧ لۡعهقَابه ٱ

7. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari 

harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, 

untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang 

yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang 

kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. 

Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. 

 Dalam Tafsir Quraish Shihab, ia menjelaskan bahwa harta penduduk 

kampung yang Allah serahkan kepada Rasul-Nya tanpa mencepatkan kuda atau 

unta adalah milik Allah, Rasul-Nya, kerabat Nabi, anak yatim, orang miskin, dan 

ibn sabîl (musafir di jalan Allah). Hal itu dimaksudkan agar harta tidak hanya 

berputar di kalangan orang kaya di antara kalian saja. Hukum- hukum yang dibawa 

oleh Rasulullah itu harus kalian pegang, dan larangan yang ia sampaikan harus 

kalian tinggalkan. Hindarkanlah diri kalian dari murka Allah. Sesungguhnya Allah 

benar-benar kejam siksa-Nya. 
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Secara teori, permasalahan disparitas antar wilayah bisa diuraikan dengan 

teori Neoklasik. Penganut hipotesis Neoklasik mengemukakan bahwa pada awal 

suatu negara atau wilayah memulai pembangunan, cenderung akan terjadi 

peningkatan kesenjangan ekonomi antar wilayah. Proses ini akan terus hingga 

kesenjangan tersebut mencapai titik puncak (Iskandar & Saragih, 2018). 

Adapun aspek-aspek yang menimbulkan terjadinya disparitas antar wilayah 

ialah perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi kependudukan, 

penyaluran barang dan jasa yang kurang lancar, konsentrasi aktivitas perekonomi 

yang berbeda antar wilayah, dan alokasi dana investasi (Sjafrizal, 2015). 

Disparitas bukan saja ada pada skala besar seperti antar negara tetapi juga 

dapat terjadi dalam skala yang lebih kecil seperti antar provinsi atau 

kabupaten/kota. Di Indonesia sendiri, disparitas tidak hanya terjadi karena menjadi 

warisan sejarah tetapi karena kebijakan yang selama ini hanya mementingkan 

terhadap pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan pembangunan antar kelompok 

masyarakat (Zainuri & Jamal, 2017).  

Sulawesi selatan yang terbagi menjadi beberapa kabupaten/kota juga 

mengalami yang namanya disparitas atau ketimpangan. Disparitas antar wilayah 

dapat diukur menggunakan indeks williamson.  
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Grafik 1.1 Perkembangan Indeks Williamson Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 

2010-2021 

Sumber: BPS Sulsel, 2022 (data diolah) 

Dari hasil perhitungan indeks williamson antar kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan, bisa kita lihat pada grfik 1.1, bahwa dari tahun ke tahun nilai 

ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan terus berfluktuasi. Pada tahun 2016 dan 

tahun 2017 nilai indeks williamson berada di angka 0.61 poin tetapi mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 di angka 0.73 poin. Kemudian 

pada tahun 2021 kembali  mengalami penurunan sebanyak 0.01 poin menjadi 0.72. 

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat disparitas antar kabupaten/kota di 

provinsi Sulawesi Selatan di dua tahun terakhir tergolong cukup tinggi karena 

mendekati angka 1. 

Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan merupakan dua hal yang saling 

berhubungan. Seperti yang dikemukakan oleh Kuznets tentang hubungan antara 

disparitas dan pendapatan perkapita. Kuznets menyatakan bahwa ketimpangan akan 

tinggi ketika periode awal pertumbuhan ekonomi tetapi akan cenderung membaik 

0.61 0.61 0.62 0.64

0.73 0.72

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

2016 2017 2018 2019 2020 2021

IN
D

EK
S 

W
IL

LI
A

M
SO

N

TAHUN

Indeks Williamson



 
5 

 
 

seiring dengan terjadinya pembangunan pada periode berikutnya atau lebih dikenal 

dengan istilah hipotesis U terbalik (Nursaid, 2020). 

Secara umum bisa dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai 

pengukuran secara kuantitatif yang dapat mengilustrasikan bagaimana kelanjutan 

perekonomian dalam satu periode tertentu dari suatu wilayah (Naibaho et al., 2020). 

Bort merupakan pendahulu yang analisisnya mengacu pada teori ekonomi 

Neoklasik. Ia menyatakan jika kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan 

kegiatan produksinya sangat menentukan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, 

selain itu ditentukan pula oleh kapasitas daerah yang bersangkutan dan pergerakan 

tenaga kerja serta modal antar daerah  (Iskandar & Saragih, 2018). 

Sulawesi selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia Timur yang 

tergolong memiliki perekonomian yang baik. Dengan luas wilayah 46.717,48 km², 

yang terdiri dari 21 Kabupaten dan 3 Kotamadya, 304 Kecamatan dan 2.953 

desa/kelurahan. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar 

harga berlaku, dari tahun 2010-2019 terus terjadi kenaikan namun pada tahun 2020 

terjadi penurunan sebesar 2,62 persen. Tetapi pada tahun 2021 kembali terjadi 

kenaikan tingkat PDRB sebesar 7,14 persen (BPS Sulsel, 2021).  

Tabel 1.1 PDRB Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga 

Berlaku (Juta Rupiah) 

Tahun PDRB 

2015 39.95 

2016 43.82 

2017 47.82 

2018 52.64 

2019 57.18 

2020 55.68 

2021 59.66 
Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2022(diolah)  
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Di tahun 2015, PDRB sebesar Rp 39,95 juta yang berarti naik 13,04 persen 

dari tahun 2014. Kemudian pada tahun 2016 PDRB sebesar Rp 43,83 juta, naik 

sebanyak 9,81 persen dari tahun 2015. Pada tahun 2017, PDRB sebesar Rp 47,82 

juta, mengalami kenaikan sebesar 9,12 persen dari tahun sebelumnya. Kemudian 

pada tahun 2018 PDRB sebesar Rp 52,64 juta, naik sebanyak 10,07 persen dari 

tahun 2017. Pada tahun 2019, PDRB sebesar Rp 57,18 juta, mengalami kenaikan 

sebesar 8,6 persen dari tahun sebelumnya. Berbeda dengan tahun-tahun 

sebelumnya, pada tahun 2020, PDRB Sulawesi Selatan hanya sebesar Rp 55,68 

juta, hal ini berarti terjadi penurunan sebanyak 2,62 persen dari tahun 2019. Tetapi, 

pada tahun 2021 PDRB Sulawesi Selatan menjadi Rp 59,66 juta, artinya telah 

terjadi kenaikan sebesar 7,14 persen dari tahun sebelumnya. 

Namun, pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan 

ekonomi saja karena hal  ini dapat menimbulkan adanya ketidakmerataan dalam 

kehidupan masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir 

dalam proses pembangunan. Tujuan pokok pembangunan ekonomi selain untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah menurunkan atau menghilangkan 

kemiskinan, tidak meratanya pendapatan, dan menurunkan tingkat pengangguran 

(Nursaid, 2020). 

Aktivitas ekonomi yang timpang antara daerah perkotaan dan daerah  

pedesaan juga dapat menyebabkan terjadinya disparitas, di mana sarana dan 

prasarana di daerah perkotaan yang menjadi pusat bisnis sangat memadai 

dibandingkan daerah pedesaan yang bukan pusat bisnis dan tergolong terbelakang 

(Dahliah & Fajriani, 2019). 
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Akibat munculnya permasalahan disparitas antar wilayah menunjukkan 

adanya kesenjangan antar tingkat kesejahteraan, sehingga dapat dikatakan bahwa 

di beberapa daerah dapat memajukan pertumbuhan dengan cepat sedangkan terjadi 

keterlambatan pertumbuhan di daerah lainnya, kondisi ini dilatarbelakangi oleh 

perbedaan karakteristik daerah masing-masing, dan faktor-faktor penentu lainnya 

(Ambar et al., 2021). 

Investasi atau penanaman modal juga merupakan satu dari banyaknya faktor 

yang dapat menimbulkan ketimpangan, karena penanaman modal atau investasi 

swasta berperan penting dalam pembukaan lapangan kerja baru. Jika investasi 

hanya terfokus pada satu wilayah maka hal ini dapat menimbulkan disparitas atau 

ketimpangan (Pradnyadewi & Purbadharmaja, 2015). 

Myrdhal (dalam Mansyur et al., 2021) menyatakan jika investasi dapat 

menyebabkan ketimpangan karena tidak semua wilayah menjadi sasaran investasi. 

Hal ini dikarenakan para investor dalam maupun luar negeri akan menilai wilayah 

yang memiliki potensi yang menjanjikan untuk dijadikan tempat berinvestasi. 

Tabel 1.2 Investasi Sulawesi Selatan 2010-2021 

Tahun 

Investasi 

PMDN (Miliar Rupiah) PMA (Juta US$) 

Proyek Realisasi Proyek  Rrealisasi 

2015 244 9.215,3 165 233,3 

2016 365 3.334,6 309 372,5 

2017 242 1.969,4 196 712,8 

2018 318 3.275,9 191 617,2 

2019 825 5.672,6 306 302,6 

2020 1919 9.142,0 467 236,1 

2021 1994 12.075,4 247 310,0 
Sumber: BPS, 2021 
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  Pada tabel 3, bisa kita lihat bahwa penanaman modal atau investasi di 

provinsi Sulawesi Selatan terus berfluktuasi baik penanaman modal dalam negeri 

(PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Pada tahun 2015 realisasi 

investasi PMA sebesar 233,3 juta USD. Tahun 2016 dan 2017 kembali mengalami 

kenaikan dengan realisasi investasi sebesar 372,5 juta USD dan 712,8 juta USD. 

kemudian pada tahun 2018 hingga 2020 terjadi penurunan dengan realisasi 

investasi masing-masing hanya sebesar 617 juta USD, 302,6 juta USD dan 236,1 

juta USD, tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2021 dengan realisasi PMA 

sebesar 310 juta USD. 

 Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar 

wilayah di Provinsi Jawa Tengah Sebelum Omnibus Law Cipta Kerja” oleh 

(Raharja & Lestari, 2022) menemukan bahwa investasi PMDN dan PMA 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar 

wilayah. 

 Selain dua faktor sebelumnya, kondisi  demografis juga bisa menjadi faktor 

terjadinya disparitas antar wilayah. Kondisi demografis tersebut bisa berupa 

pertumbuhan jumlah penduduk, perbedaan bentuk kependudukan, kondisi angkatan 

kerja, maupun kesehatan dan pendidikan. Kondisi demografis tersebut dapat 

mempengaruhi tingkat produktivitas suatu wilayah. Daerah yang produktivitasnya 

tinggi biasanya didukung oleh kondisi demografis yang baik pula (Rifqah, 2017). 

Banyaknya kuantitas penduduk juga menjadi salah satu aspek yang 

mempengaruhi tingkat disparitas di sebuah wilayah (Michael, 2020). Menurut BPS, 

penduduk adalah orang-orang yang berdomisili di daerah geografis Republik 
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Indonesia dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dengan tujuan untuk 

menetap (BPS, 2021). 

Pertumbuhan populasi atau jumlah penduduk bisa berpengaruh terhadap 

ketimpangan jika persebaran jumlah penduduk tidak merata. Pertumbuhan 

penduduk yang meningkat tanpa diikuti oleh meningkatnya lapangan pekerjaan 

dapat mengakibatkan tingkat pengangguran semakin tinggi (Pamiati & Woyanti, 

2021). 

Selain jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia (IPM) juga menjadi 

faktor yang dapat memunculkan adanya disparitas antar wilayah.  Daerah dengan 

IPM yang baik, mempunyai penduduk yang juga berkualitas. Hal ini bisa 

mendorong peningkatan pembangunan, begitupun daerah dengan IPM yang rendah, 

kualitas penduduknya cenderung kurang baik sehingga dapat menjadi penghambat 

dalam proses pembangunan (Anggina & Artaningtyas, 2017). 

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia  (IPM) Provinsi 

Sulawesi Selatan 

Tahun 

Jumlah Penduduk Usia 

Produktif (15-64 tahun) 

(Jiwa) 

Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) (Persen) 

2015 5,525,580 69,15 

2016 5,885,602 69,76 

2017 5,942,460 70,34 

2018 5,996,951 70,90 

2019 6,049,074 71,66 

2020 6,221,624 71,93 

2021 6,287,700 72,24 
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2022 (Diolah) 
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Dari tabel di atas, bisa kita lihat bahwa jumlah penduduk di Sulawesi selatan 

terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2021 jumlah 

penduduk mencapai 8.95 juta jiwa 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, diketahui bahwa disparitas atau 

ketimpangan perekonomian adalah permasalahan pembangunan ekonomi dimana 

terjadi ketidakseimbangan atau ketidakmerataan yang menyebabkan adanya daerah 

tertinggal dan daerah maju. Disparitas juga dapat menyebabkan terjadinya berbagai 

permasalahan-permasalahan lain, salah satunya adalah banyaknya pengangguran 

karena SDM rendah dan kurangnya lapangan kerja karena investasi atau 

penanaman modal yang tidak merata. Permasalah ini terjadi di semua wilayah tidak 

terkecuali di Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat ketimpangan di suatu wilayah, baik faktor ekonomi maupun 

non-ekonomi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian 

yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disparitas 

Perekonomian Antar Wilayah Di Provinsi Sulawesi Selatan dengan 

Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening” untuk mengetahui 

apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari investasi, jumlah penduduk dan 

tingkat IPM terhadap pertumbuhan ekonomi dan disparitas antar wilayah di 

Provinsi Sulawesi Selatan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

penelitian ini akan berusaha untuk mengetahui : 

1. Bagaimana pengaruh langsung variabel investasi, jumlah penduduk, dan indeks 

pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi 

Selatan? 

2. Bagaimana pengaruh langsung variabel pertumbuhan ekonomi, investasi, 

jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia terhadap disparitas antar 

wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan? 

3. Bagaimana pengaruh tidak langsung variabel investasi, jumlah penduduk, dan 

indeks pembangunan manusia terhadap disparitas antar wilayah melalui 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh langsung variabel investasi, jumlah penduduk, dan 

indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi, investasi, jumlah 

penduduk dan indeks pembangunan manusia terhadap disparitas antar wilayah 

di Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung variabel investasi, jumlah 

penduduk, dan indeks pembangunan manusia terhadap disparitas antar wilayah 

melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

khazanah ilmu pengetahuan pada bidang ekonomi terutama mengenai disparitas 

antar wilayah, serta dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya untuk 

bisa dikembangkan karenamasih banyak kekurangan dalalm penelitian ini. 

2. Pengambil kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

dan acuan dalam mengambil kebijakan dengan memperhatikan potensi yang 

dimiliki masing-masing daerah. 
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi memiliki definisi yang beragam dari para ahli. 

Menurut Rostow (dalam Mallarangang, 2018) pembangunan merupakan proses 

dimensional yang menimbulkan terjadinya pergantian karakteristik fundamental 

dalam masyarakat, seperti pergantian struktur ekonomi, sosial atau politik serta 

sistem nilai dalam masyarakat. 

Menurut Siagian  pembangunan adalah “sebuah kegiatan atau susunan 

kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang terencana serta dilakukan oleh suatu 

bangsa, negara, dan pemerintah mengarah pada kemajuan dalam rangka pembinaan 

bangsa (nation building)”. Lebih sederhana Ginanjar Kartasasmita 

mendeskripsikan pembangunan sebagai “suatu sistem yang mengarah kepada 

perubahan yang lebih baik dengan cara terencana”(Nurman, 2015). 

Dalam pandangan Islam, pembangunan ekonomi adalah penempatan 

kesejahteraan masyarakat dengan cara melaksanakan kebutuhan dasar sebagai 

preferensi ulama demi menegakkan lima tujuan pokok, yaitu menegakkan 

keyakinan, rohani, akal, nasab dan harta (Ratih, 2021).   

Perkembangan dan pembangunan ekonomi adalah satu  ajakan dalam Islam 

bagi seluruh pengikutnya agar berikhtiar untuk mencapai kemakmuran dan 

kesejahteraan (Sahida et al., 2013). Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS Al-

Baqarah/2:29 berikut ini: 
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رۡضه جََهيعٗا ثهمَ ٱ
َ
م مَا فِه ٱلۡۡ وَ ٱلَِهي خَلقََ لكَه نَ هه  سَبۡعَ سۡتَوَىٰٓ إهلََ ٱلسَمَا ءه فَسَوَىهٰه

ءٍ عَلهيمٞ  ه شََۡ
ل  وَ بهكه ٖۚ وَهه   ٢٩سَمَوَٰتٰ 

29. Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia 

berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha 

Mengetahui segala sesuatu. 

 Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah Swt. telah menciptakan langit 

dan bumi serta segala isinya untuk diambil manfaatnya oleh umat manusia, namun 

tetap dalam aturan yang ada agar tidak terjadi kerusakan dan kemusnahan akibat 

ulah manusia itu sendiri. Dalam Tafsir Quraish Shihab mengatakan bahwa 

sesungguhnya Allah Swt. yang patut di sembah dan ditaati adalah yang memberikan 

karunia kepada umat manusia dengan menjadikan penciptaan bumi dan segala 

manfaatnya, dan menciptakan tujuh lapis langit dengan apa-apa yang bisa kalian 

lihat dan apa-apa yang tidak bisa kalian lihat. Dan Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu. 

 Pembangunan ekonomi dalam perspektf Islam memiliki karakter 

multidimensi yang meliputi segi kuantitatif dan kualitatif dan bukan cuma bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan di dunia tetapi juga kesejahteraan di akhirat (Muttaqin, 

2018) 

Teori pembangunan yang dikemukakan oleh Amartya Sen menjadi salah 

satu teori yang signifikan dengan keadaan negara/daerah sekarang ini, dimana 

pembangunan dianggap jadi hal yang bertautan yang dapat dilihat dengan berbagai 

indikator. Sen juga menyatakan bahwa pemberian kebebasan dari pemerintah 

melalui kebijakan perekonomian perlu diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk 
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peran instrumental, sehingga pembangunan dilakukan oleh pemerintah dengan  

melibatkan masyarakat (Michael, 2020) 

Pembangunan ekonomi memiliki tiga karakteristik fundamental, yaitu suatu 

cara dimana terjadi transformasi secara konstan, usaha agar meningkatkan 

pendapatan perkapita serta adanya kenaikan pendapatan per kapita yang berlaku 

dalam waktu lama (Fahrizal et al., 2019) 

Proses pembangunan setidaknya memiliki tiga tujuan pokok yaitu 

memperluas pilihan-pilihan ekonomi dan sosial, meningkatkan dan memperluas 

distribusi kebutuhan pokok serta meningkatkan standar hidup masyarakat. Ia juga 

berpendapat bahwa pembangunan harus memuat tiga bagian dasar yang menjadi 

landasan dalam memahami pembangunan, yaitu kecukupan (sustainance) dalam 

pemenuhan kebutuhan, peningkatan kualitas dan jati diri (self-esteem) dan juga 

kebebasan (freedom) dalam memilih (Todaro, 2011). 

Jadi secara umum tujuan dari adanya pembangunan adalah untuk 

kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur melalui peningkatan pertumbuhan 

ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan (Pratiwi, 2018). 

Pembangunan ekonomi suatu negara bergantung pada dua faktor, yakni 

faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi yang dimaksud meliputi 

sumber daya alam, akumulasi modal, serta kemajuan teknologi. Sedangkan untuk 

faktor non-ekonomi meliputi faktor sosial, faktor manusia, dan faktor politik 

(Jhingan, 2018). 
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2. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu parameter yang dapat 

digunakan untuk memperkirakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu 

wilayah, karena secara kuantitatif variabel ini lebih sederhana untuk diukur. Tetapi 

pertumbuhan ekonomi tidak serupa dengan pembangunan ekonomi karena 

pertumbuhan ekonomi hanya salah satu faktor dari beberapa faktor penentu pada 

proses pembangunan (Sukirno, 2006). 

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perubahan  yang 

terjadi secara konstan melalui faktor produksi secara benar yang dapat memberikan 

andil terhadap kesejahteraan manusia (Muttaqin, 2018) 

Dalam ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu 

ketertarikan para ahli dalam diskusi pemikiran ekonomi Islam. Pembahasan ini 

berdasarkan firman Allah Swt. dalam QS Hud/11:61 berikut ini: 

ۚۡ قاَلَ يَقَٰوۡمه  مۡ صَلٰهحٗا خَاهه
َ
ودَ أ وٱ۞وَإِلََٰ ثَمه هنۡ إهلَهٍٰ غَيۡه  لَلَّ ٱ ا  عۡبهده م م  وَ  هۥ هه مَا لكَه هه

هنَ  م م  كه
َ
نشَأ

َ
رۡضه ٱأ

َ
مۡ ٱوَ  لۡۡ وهه سۡتَغۡفه ٱفهيهَا فَ  سۡتَعۡمَرَكه ه قَرهيبٞ رَ ثهمَ تهوبهو ا  إهلَۡۡههٖۚ إهنَ  ره ب 

هيبٞ    ٦١مُّج

61. Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai 

kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah 

menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena 

itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya 

Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)". 

 Ayat diatas mengartikan bahwa Allah Swt. menciptakan umat manusia 

sebagai wakil untuk memakmurkan bumi. Istilah dari ‘pemakmuran bumi’ 

memiliki arti mengenai pertumbuhan ekonomi (Muttaqin, 2018). 
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 Salah satu kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi adalah adanya 

wirausaha yang dianggap berfungsi aktif dan diperlukan dalam pertumbuhan 

ekonomi (Almizan, 2016). Nabi Muhammad SAW. dalam beberapa hadis 

menyatakan betapa pentingnya wirausaha. Dalam hadits riwayat Ahmad, beliau 

bersabda, “Hendaklah kamu berdagang (bisnis), karena di dalamnya terdapat 90 

persen pintu rezeki”. Dalam hadits lain, beliau bersabda, “Sesunngguhnya sebaik-

baik pekerjaan adalah perdagangan (bisnis)”. 

Teori Schumpeter mengemukakan jika pertumbuhan ekonomi merupakan 

perubahan langsung dan terputus-putus dalam kondisi tetap yang selalu 

mempengaruhi keadaan keseimbangan yang ada sebelumnya. Pembangunan 

ekonomi merujuk pada masalah negara berkembang, sedangkan pertumbuhan 

ekonomi adalah perubahan dalam waktu lama secara bertahap dan konsisten yang 

terjadi dengan cara peningkatan simpanan, pendapatan dan pertumbuhan ekonomi 

merujuk pada negara maju (Manulang, 2019). 

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan perolehan masyarakat pada 

sebuah wilayah yang ditandai dengan kenaikan nilai tambah di wilayah tersebut. 

Peningkatan perolehan tersebut diukur dalam nilai riil yang dinyatakan dalam harga 

konstan (Tarigan, 2007). 

Laju pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

𝐺𝑡 =  
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡 − 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡 − 1

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡 − 1
 × 100 

Dimana : 

 Gt  = Laju Pertumbuhan Ekonomi 

 PDRBt  = Produk Domestik Regional Bruto tahun ke-t 
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 PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya 

tanah dan kekayaan alam, seperti luas serta kesuburan tanah, keadaan iklim dan 

cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan laut. Kuantitas dan kualitas dari penduduk 

dan tenaga kerja karena peningkatan penduduk dari waktu ke waktu bisa menjadi 

faktor pendorong ataupun penghambat perkembangan ekonomi. Barang-barang 

modal dan tingkat teknologi yang akan meningkatkan efisiensi pertumbuhan 

ekonomi. Sistem sosial dan sikap masyarakat juga memiliki peran penting bagi 

pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2019). 

3. Disparitas Antar Wilayah 

Disparitas ekonomi antar wilayah pada hakikatnya berlangsung karena 

adanya perbedaan struktur dan pola lokasi serta konsentrasi aktivitas ekonomi antar 

ruang (spatial economics) pada suatu wilayah. Seperti yang dikemukakan oleh 

Hirschman (1958) bahwa penyebaran pertumbuhan ekonomi antar daerah 

umumnya tidak berlangsung dengan seimbang (unbalanced), karena adanya 

perbedaan yang cukup signifikan dalam keuntungan lokasi antar daerah yang 

menjadikan konsentrasi kegiatan ekonomi pada setiap wilayah (Sjafrizal, 2018). 

Dalam situasi ekonomi, disparitas dapat dikatakan sebagai 

ketidaksempurnaan ekonomi yang biasanya terjadi di mana saja karena terdapat 

wilayah yang maju dan wilayah terbelakang (Dondo, 2019). Hal ini menimbulkan 

disparitas perekonomian suatu wilayah atau perbedaan perkembangan antar 

wilayah yang berarti kapasitas yang berbeda untuk bertumbuh yang sejalan dengan 

kesenjangan dan menimbulkan ketiakseimbangan berupa pendapat dan penelitian 
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sebelumnya yang meletakkan pemerataan dan pertumbuhan pada posisi yang sling 

bertentangan dalam hal ini. 

Secara umum, disparitas atau ketimpangan pembangunan adalah suatu 

kondisi dimana pembangunan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya 

memiliki perbedaan baik secara vertikal maupun horizontal yang menyebabkan 

terjadinya ketidakmerataan pembangunan. Disparitas secara vertikal artinya 

distribusi pendapatan yang memiliki perbedaan, sedangkan jika secara horizontal 

berarti disparitas pembangunan antara daerah satu dengan daerah lainnya (Sjafrizal, 

2018). Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika pada suatu wilayah terbagi 

menjadi daerah maju dan terbelakang. 

Perkembangan antar wilayah yang memiliki perbedaan yang berlebihan 

dapat menyebabkan perubahan yang merugikan (backwash effects) lebih banyak 

dibandingkan pengaruh yang menguntungkan (spread effects) bagi pertumbuhan 

daerah, serta dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan (Todaro, 2011).  

Selain itu, hal ini juga dapat menyebabkan kapasitas suatu daerah dalam 

memajukan proses pembangunan juga akan berbeda. Sehingga tidak heran jika pada 

suatu daerah biasanya terbagi menjadi wilayah maju (developed region) dan 

wilayah terbelakang (underdeveloped region) (Sjafrizal, 2015). Dampak timbulnya 

ketimpangan bisa dilihat dari tingkat kesejahteraanm masyarakat. Oleh karena itu, 

disparitas antar wilayah juga menjadi aspek yang berdampak terhadap penyusunan 

strategi pembangunan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

Kerangka teoritis terjadinya disparitas antar daerah awalnya diletakkan oleh 

Borts sebagai lanjutan studi dari teori pertumbuhan ekonomi regional neo-klasik 
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yang dipelopori oleh Solow. Ia memulai analisisnya dengan pandangan bahwa 

sudah ada ketimpangan ekonomi regional dalam suatu perekonomian yang terjadi 

karena kandungan sumber daya alam (natural resource endowment) yang berbeda. 

Borts menyebut bahwa kapasitas suatu wilayah untuk memajukan produksinya 

menjadi salah satu penentu pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Mallarangang, 

2018). 

Myrdal (dalam Iskandar & Saragih, 2018) menciptakan teori tentang sebab-

akibat kumulatif. Dalam teorinya, Myrdal menyatakan bahwa alasan tumbuhnya 

ketimpangan yang semakin melebar karena wilayah maju yang tumbuh dengan 

mengorbankan wilayah terbelakang. Pembangunan suatu wilayah tergantung dari 

sumber daya alam, modal dan tenaga kerja yang berasal dari wilayah terbelakang, 

sehingga daerah terbelakang akan semakin terbelakang. Myrdhal memakai konsep 

spread effect dan backwash effect  sebagai bentuk pengaruh penjalaran dari pusat 

pertumbuhan ke daerah sekitar. Myrdal menyampaikan bahwa  disparitas antar 

wilayah terjadi akibat backwash effect lebih mendominasi dibanding spread effect 

di daerah-daerah terbelakang. 

Untuk menghitung tingkat disparitas suatu wilayah, bisa menggunakan 

rumus Indeks Williamson, yaitu : 

IW =
√∑(𝑌ᵢ−Ỳ)

2
(

fᵢ

𝑛
)

Y
 , 0 < IW < 1 

Dimana :  

 IW = Indeks Williamson 

 𝑌ᵢ  = PDRB per kapita di Kabupaten/kota i 
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 Ỳ   = PDRB perkapita rata-rata provinsi Sulawesi Selatan 

 𝑓ᵢ  = Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota i. 

  n  = Jumlah seluruh penduduk Provinsi Sulawesi Selatan 

Hasil perhitungan analisis Indeks Williamson ditunjukkan oleh angka 0 

sampai 1 atau 0 < IW < 1. Artinya, semakin nilai indeks Williamson mendekati 0 

maka ketimpangan dianggap semakin rendah dan sebaliknya jika cenderung 

mendekati angka 1 maka ketimpangan dianggap tinggi. 

Adapun faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar wilayah 

yaitu, perbedaan kandungan sumber daya alam, hal ini karena sumber daya alam 

akan berdampak terhadap aktivitas produksi di suatu daerah. Perbedaan kondisi 

kependudukan, hal ini karena kondisi kependudukan dianggap mampu 

mempengaruhi tingkat ketimpangan karena daerah yang memiliki kondisi 

kependudukan yang baik cenderung memiliki produktivitas kerja yang tinggi 

sehingga dapat meningkatkan investasi yang akan menambah lapangan kerja serta 

pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan meningkat. Kurang lancarnya 

penyaluran barang dan jasa, hal ini karena akan menghambat proses distribusi 

kelebihan produksi suatu daerah yang akan dijual ke daerah lain yang 

membutuhkan sehingga terjadi ketimpangan karena daerah lain tidak dapat 

memanfaatkan kelebihan produksi yang ada dan akhirnya pembangunan ekonomi 

daerah terbelakang akan sulit berkembang. Perbedaan konsentrasi kegiatan 

ekonomi daerah. Konsentrasi ekonomi yang cukup besar pada suatu daerah akan 

mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Alokasi dana investasi, 

karena investasi merupakan salah satu sumber dana yang sangat berpengaruh 
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terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jika alokasi investasi yang dimiliki 

suatu daerah tergolong tinggi, baik investasi dari pemerintah maupun swasta maka 

tingkat pertumbuhan ekonominya juga akan semakin meningkat karena adanya 

investasi dapat mendorong meningkatnya jumlah lapangan kerja  dan menambah 

pendapatan perkapita daerah bersangkutan. Begitupun sebaliknya jika investasi 

pada suatu daerah tergolong kurang (Sjafrizal, 2015). 

4. Investasi 

Salah satu faktor yang dapat menghambat proses pembangunan adalah 

kurangnya ketersediaan modal. Investasi atau penanaman modal menjadi salah satu 

faktor yang dapat meningkatkan pembangunan dari suatu wilayah. Seperti dalam 

teori Rostow, dikatakan jika peningkatan jumlah tabungan akan berdampak pada 

peningkatan investasi yang dapat mendorong perkembangan pertumbuhan menjadi 

lebih cepat (Ningtyas, 2018). 

Fleisher et al., 2007 (dalam Anggina & Artaningtyas, 2017) menyatakan 

bahwa aspek penentu disparitas antar wilayah yaitu investasi modal fisik, modal 

manusia, dan modal infrastruktur. 

Investasi adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan dalam segala 

jenis kegiatan ekonomi (produksi), dengan maksud agar mendapatkan laba atau 

keuntungan di masa depan (BPS, 2021). Investasi atau penanaman modal adalah 

bagian dari GDP (Gross Domestic Product) yang mengaitkan waktu sekarang dan 

waktu yang akan datang (Mankiw, 2006). 
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Dalam pandangan Islam, investasi adalah sesuatu yang sangat penting yang 

harus di persiapkan sebagai bekal untuk masa mendatang. Seperti dalam firman 

Allah swt. QS. Al Hasyr/59:18, sebagai berikut: 

هَا يج
َ
ٰٓأ وا  ٱءَامَنهوا   لَِهينَ ٱ يَ رۡ  لَلَّ ٱ تَقه وا  ٱدَمَتۡۡ لهغَد   وَ  نَفۡسٞ مَا قَ وَلۡۡنَظه ۚۡ ٱ تَقه  لَلَّ ٱإهنَ  لَلَّ

همَا تَعۡمَلهونَ  ُۢ ب   ١٨خَبهيه

18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); 

dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan. 

Berdasarkan tafsir Quraish Shihab, yang mengatakan “Wahai orang-orang 

yang beriman, berlindunglah kalian dari azab Allah dengan selalu mematuhi-Nya. 

Hendaknya setiap orang memikirkan apa saja amalan yang dipersiapkan untuk hari 

esok. Selalu bertakwalah kepada Allah. Allah benar-benar mengetahui dan akan 

membalas segala sesuatu yang kalian kerjakan”. 

Nabi Muhammad SAW. memasuki dunia bisnis perdagangan dengan cara 

menjalankan modal orang lain (investor), yang ditekuni kurang lebih selama 25 

tahun (Pardiansyah, 2017). Salah satu hadis Beliau mengenai investasi dan 

perserikatan adalah “Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Allah 

berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah 

seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, 

aku keluar dari (persekutuan) mereka” (HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh al-

Hakim). 

Investasi di suatu daerah dapat mendorong terjadinya pertumbuhan dan 

peningkatan berbagai bidang seperti perdagangan, ekspor-impor, perbankan, 
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transportasi dan asuransi. Adam smith berpandangan bahwa pembangunan 

ekonomi dapat meningkat dengan bantuan penumpukan investasi atau penanaman 

modal yang kemudian akan meningkatkan tingkat upah (Putra, 2019). Hal ini 

berarti pemasukan tabungan yang besar akan meningkatkan investasi dan lapangan 

pekerjaan juga akan ikut meningkat, sehingga lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

akan bertambah dan ketimpangan akan berkurang (Wiagustini et al., 2017). 

Dalam teori Neo-Klasik ditekankan mengenai pentingnya investasi, karena 

investasi dianggap sebagai salah satu aspek yang dapat mempengaruhi 

perekonomian. Jika investasi berkembang pesat dibanding laju pertumbuhan 

penduduk maka jumlah modal rata-rata per tenaga kerja juga akan meningkat (Agil, 

2019). 

Sumber investasi atau penanaman modal dapat dikelompokkan menjadi 2 

jenis, yaitu PMA dan PMDN. Penanaman modal asing (PMA) adalah investasi yang 

sumbernya berasal dari luar negeri baik investasi langsung (direct investment) 

maupun portofolio atau tidak langsung. Penanaman modal dalam  negeri (PMDN) 

arus modal yang berasal dari kekayaan penduduk Indonesia baik berupa hak-hak 

maupun benda, milik swasta ataupun milik warga asing tetapi yang bertempat 

tinggal di Indonesia, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dengan 

tujuan untuk menjalankan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan tentang 

penanaman modal (Primandani & Yasa, 2018). 

Terdapat tiga jenis pengeluaran investasi, yaitu investasi bisnis tetap yang 

meliputi peralatan serta struktur dalam proses produksi, investasi residensial yang 

meliputi tempat tinggal dan tanah untuk disewakan kembali dan investasi 
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persediaan seperti barang yang akan disimpan sebagai cadangan di gudang baik 

bahan yang akan di produksi maupun barang yang telah jadi (Istiqomah, 2018). 

5. Jumlah Penduduk  

Berdasarkan UUD 1945 pasal 26 ayat 2 Penduduk adalah Warga Negara 

Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan 

menurut BPS, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis 

Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang 

dari 1 tahun dengan tujuan untuk menetap (BPS, 2021). 

Menurut Malthus secara umum pertumbuhan penduduk suatu negara setiap 

30-40 tahun tumbuh sebesar dua kali lipat berdasarkan deret ukur (Bayhaqi, 2018). 

Di waktu yang sama, pertumbuhan penduduk yang pesat tidak dapat diimbangi 

karena menurunnya hasil produksi sehingga pendapatan perkapita ikut menurun 

serta kuantitas penduduk tidak pernah sebanding. 

Pertumbuhan penduduk dianggap dapat menyokong pertumbuhan ekonomi, 

karena akan memperluas pasar yang kemudian meningkatkan spesialisasi dalam 

perekonomian. Seperti teori Adam Smith bahwa dalam awal pertumbuhan ekonomi 

sumber daya manusia akan efektif (Syita, 2017).  

Michael Thomas Sadler menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk 

akan mengurangi kemampuan produksi manusia, dan akan bertambah jika jumlah 

penduduk berkurang atau terjadi hubungan yang berbanding terbalik (Andriani, 

2021). 

Dalam perspektif Islam, kita lebih dianjurkan untuk memiliki nasab yang 

berkualitas dibanding nasab yang kuantitasnya banyak tapi memiliki kemampuan 
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rendah, karena bisa saja menjadi penghambat perkembangan peradaban dan tidak 

dapat berkontribusi dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan (Septera, 

2020). Seperti firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa/4:9 berikut ini: 

هيَةٗ  لَِهينَ ٱ وَلَۡۡخۡشَ  وا  مهنۡ خَلۡفهههمۡ ذهر  ولوَۡ ترََكه ا خَافهوا  عَلَيۡههمۡ فلَيَۡتَقه عََٰفٰ   لَلَّ ٱا   ضِه
ا  يد  هوا  قوَۡلَٗ سَده ول   ٩وَلَۡۡقه

9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan 

dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 

dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. 

 Kementerian Agama menafsirkan ayat diatas bahwa orang yang telah 

mendekati kahir hayatnya diperingtkan agar mereka memikirkan, janganlah 

meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah terutama mengenai 

kesejahteraan hidup mereka di kemudian hari. Untuk itu selalu  bertakwa dan 

mendekatkan diri kepada Allah Swt. 

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Menurut BPS, IPM adalah alat yang digunakan untuk memperkirakan 

kesuksesan proses pembangunan kesejahteraan masyarakat/penduduk yang 

pertama kali dikemukakan oleh United Nation Development Programme (UNDP) 

pada tahun 1990 yang dipublikasikan secara bertahap melalui laporan tahunan 

Human Development Report (HDR) melalui tiga ukuran dasar, yaitu umur panjang 

dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak (BPS, 2022). 

Indeks  pembangunan manusia (IPM) atau human development Index (HDI) 

adalah parameter yang digunakan untuk mengukur derajat perkembangan manusia 

yang menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas hasil 

pembangunan (Zainuri & Jamal, 2017). 
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Dasar pembangunan manusia dalam Islam adalah istishlah atau 

kebaikan/kemaslahatan bagi manusia. Jika strategi pembangunan manusia 

membawa kemaslahatan maka hal ini dapat dilakukan dan mereka berhak 

memperoleh pahala begitupun sebaliknya. Kesimpulannya, pembangunan manusia 

menekankan pada peningkatan keilmuan dan keimanan yang dapat manghasilkan 

generasi cerdas, berilmu dan berkemajuan serta mempunyai keimanan dan tauhid 

kepada Allah Swt. (Bukhari, 2018). 

Islamic Human Development Index (IHDI) memberikan solusi mengenai 

pengukuran kesejahteraan masyarakat melalui pengukuran secara material dan 

spiritual (Ratih, 2021). Disisi lain Islam juga mengatur tentang pengembangan 

kesejahteraan manusia dalam  QS. Al-Baqarah/2:201, sebagai berikut: 

م هنَا فِه  وَمهنۡهه وله رَبَنَا  ءَات نۡيَاٱمَن يَقه رَةه ٱةٗ وَفِه حَسَنَ  لدج ابَ حَسَنَةٗ وَقهنَا عَذَ  لۡأٓخه
  ٢٠١ لناَره ٱ

201. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami 

kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka". 

 Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa kebaikan bisa didapatkan dari 

segi aspek moral, spiritual, material, sosial dan ekonomi yang saling berhubungan 

karena memiliki tujuan yang sama yaitu untuk pembangunan (Ratih, 2021). 

Menurut Mankiw, modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yag 

bisa di dapatkan oleh penduduk melalui pendidikan dasar tanpa terkecuali, dan 

tercapainya standar hidup layak melalui tingkat konsumsi dan pengeluaran (Farhan 

& Sugianto, 2020) 
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Tingkat IPM dari skala 0 (IPM terendah) sampai 1 (IPM tertinggi) melalui 

berdasarkan tiga tujuan akhir IPM: 

a.  Indeks harapan hidup yang dihitung menggunakan indikator angka harapan 

hidup, 

 

b. Indeks pendidikan yang dihitung dengan indikator angka harapan lama 

sekolah dan rata-rata lama sekolah 

 

c. Indeks standar hidup layak yang diukur melalui PNB Bruto per kapita. 

 

Adapun metode yang digunakan untuk mengukur IPM (Taryono, 2014) 

berdasarkan ketiga komponen diatas yaitu sebagai berikut : 

 

Dimana : 

 IPM = Indeks Pembangunan Manusia 

 I = Indeks 
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IPM oleh UNDP dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu Very high 

HDI (nilai IPM ≥ 0.800), High HDI (0.700 ≤ nilai IPM < 0.800), Medium HDI 

(0.550 ≤ nilai IPM < 0.700), dan Low HDI (nilai IPM < 0.550) (Aprilianti & 

Harkeni, 2021). 

B. Hubungan Antar Variabel 

1. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi 

Investasi atau penanaman modal merupakan salah satu aspek penting bagi 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, karena investasi menjadi salah satu upaya 

pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat untuk  jangka panjang (Mankiw, 2005). 

Menurut teori Harrod-Domar, terdapat hubungan positif antara investasi 

dan pertumbuhan ekonomi, investasi yang tinggi  cenderung meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat, berbanding terbalik dengan 

daerah yang memiliki investasi rendah maka kegiatan ekonomi yang produktif akan 

lebih sedikit dan semakin memperbesar tingkat disparitas (Istiqomah, 2018). 

2. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan penduduk dianggap dapat menyokong pertumbuhan ekonomi, 

karena dapat memperbesar pasar yang kemudian meningkatkan spesialisasi dalam 

perekonomian. Seperti teori Adam Smith bahwa dalam awal pertumbuhan ekonomi 

sumber daya manusia akan efektif (Syita, 2017). 

Michael Thomas Sadler menyatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk 

akan mengurangi kemampuan produksi manusia, dan akan bertambah jika jumlah 

penduduk berkurang atau terjadi hubungan yang berbanding terbalik (Andriani, 

2021).  
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Banyaknya kuantitas penduduk dapat menciptakan produk dengan jumlah 

yang cukup banyak, selain itu juga dapat meningkatkan konsumsi sehingga 

kegiatan ekonomi akan terus berjalan dan berkembang (Darma, 2021) 

3. Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi 

Tingkat indeks pembangunan manusia akan mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi melalui keterampilan masyarakat agar dapat berpartisipasi mendorong 

produktivitas dan kreativitas mereka. Semakin baik IPM suatu daerah maka kualitas 

sumber daya yang dimiliki juga akan semakin baik, begitupun sebaliknya jika IPM 

rendah maka kualitas manusia yang dimiliki juga akan kurang baik. Kualitas SDM 

yang baik akan mendorong produktivitas yang juga akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi (Muqorrobin & Soejoto, 2017). 

Tingginya tingkat pembangunan manusia sangat mempengaruhi 

pertumbuhan penduduk karena menyangkut kapasitas penduduk untuk memahami 

dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik yang berhubungan 

dengan teknologi maupun kelembagaan (Asnidar, 2018). Seperti dalam teori 

Constantini dan Salcatore yang mengemukakan bahwa “Pertumbuhan 

pembangunan manusia yang tinggi, secara tidak langsung berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi” (Muqorrobin & Soejoto, 2017). 

4. Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Antar Wilayah 

Teori yang menjelaskan tentang disparitas atau ketimpangan yakni teori 

Kuznet (1955) dengan hipotesis U terbalik. Teori ini menyatakan bahwa pada awal 

fase pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan antar wilayah meningkat dan 
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akan turun bersamaan dengan terjadinya proses pembangunan ekonomi (Fahrizal et 

al., 2019). 

Professor Simon Kuznets, menemukan hubungan antara disparitas dan 

pendapatan perkapita. Kuznets menyatakan bahwa ketimpangan akan tinggi ketika 

periode awal pertumbuhan ekonomi tetapi akan cenderung membaik seiring dengan 

terjadinya pembangunan pada periode berikutnya (Nursaid, 2020). 

 

Gambar 2.1 Kurva U terbalik 

Pada proses awal pertumbuhan yang cenderung difokuskan pada sektor 

modern menyebabkan terjadinya peningkatan kesenjangan antara sektor modern 

dan tradisional. Hal ini karena akan terjadi kemajuan yang lebih pesat pada sektor 

modern dibandingkan dengan sektor tradisional. Tetapi dalam waktu lama, 

perbedaan dalam laju pertumbuhan  output antar wilayah akan cenderung menurun 

diikuti peningkatan pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 

di setiap wilayah, karena keadaan ekonomi  yang berada pada titik kematangan 

dengan anggapan mekanisme pasar bebas dan pergerakan semua faktor-faktor 

produksi antar negara tidak ada kendala, yang pada akhirnya akan menghilangkan 

disparitas atau ketimpangan (Iskandar & Saragih, 2018). 
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Apabila terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah 

maka dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi telah terlaksana dengan baik 

di wilayah tersebut, tetapi apakah pertumbuhan ekonomi tersebut sudah merata di 

seluruh lapisan masyarakat. Tingginya pertumbuhan ekonomi diharapkan dpat 

mendorong peningkatan pendapatan perkapita masyarakat agar tercipta 

kesejahteraan masyarakat dan ketimpangan akan berkurang (Hadju et al., 2021). 

Salah satu penelitian yang dapat menunjukkan adanya relasi antara 

pertumbuhan dan disparitas yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Mansyur et al., 

2021), dengan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari 

pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

5. Investasi dan Disparitas Antar Wilayah 

Investasi dan ketimpangan memiliki kaitan yang erat, dimana jika investasi 

di suatu daerah meningkat maka dapat pula mendorong peningkatan pertumbuhan 

ekonomi tetapi jika investasi atau penanaman modal tidak merata di semua daerah 

maka akan memunculkan yang namanya disparitas atau  ketimpangan.. Menurut 

Myrdhal (dalam Ningtyas, 2018) investasi dapat menyebabkan ketidakmerataan, 

pada wilayah sedang berkembang,  investasi akan terdorong melalui tingginya 

jumlah permintaan barang dan jasa yang juga akan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi wilayah tersebut, dan sebaliknya pada wilayah yang kurang berkembang, 

pendapatan wilayah cenderung turun karena rendahnya investasi. 

Myrdhal juga menyatakan bahwa perubahan arus modal juga dapat 

menyebabkan ketimpangan, karena di wilayah yang tergolong maju, investasi akan 
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meningkat didorong oleh tingginya tingkat permintaan yang kemudian akan 

meningkatkan pendapatan dan investasi akan kembali terjadi terus menerus di 

wilayah tersebut sehingga investasi hanya terkonsentrasi di wilayah yang maju saja 

(Mansyur et al., 2021). 

Investasi yang berpusat di satu wilayah pusat pemerintahan atau wilayah 

maju akan lebih diperhatikan oleh para investor karena peluang untuk memperoleh 

keuntungan lebih tinggi karena dianggap lebih produktif dibanding wilayah yang 

kurang berkembang. Hal inilah yang dapat menimbulkan yang namanya disparitas 

atau ketimpangan (Febriyani & Anis, 2018). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Raharja & Lestari, 2022), 

ditemukan hasil bahwa PMDN berpengaruh negatif terhadap ketimpangan 

Pembangunan, sedangkan PMA tidak berpengaruh terhadap ketimpangan. 

6. Jumlah Penduduk dan Disparitas Antar Wilayah 

Jumlah penduduk merupakan besarnya populasi di setiap daerah. Jumlah 

penduduk merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi pendukung atau 

penghambat dalam proses perekonomian. Jumlah penduduk dapat menjadi faktor 

pendukung jika jumlah penduduk yang besar dapat berkontribusi dalam proses 

pembangunan, sedangkan akan menjadi faktor penghambat jika jumlah penduduk 

yang banyak tidak dapat memberikan kontribusi apapun dalam proses 

pembangunan (Hadju et al., 2021). 

Jumlah penduduk yang meningkat dianggap sebagai salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi tingkat disparitas antar wilayah (Michael, 2020). Menurut 

teori klasik semakin  tinggi jumlah penduduk maka semakin banyak tenaga kerja 
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yang dapat diserap untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah 

yang meningkat mampu membangun kesejahteraan daerah masing-masing 

(Sulistyo, 2017). 

 Penelitian yang dilakukan oleh (Didia, 2016), menemuakn bawa jumlah 

penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Kawasan Kedungsepur. 

Hal ini juga sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Michael, 2020), 

dimn jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikanterhadap ketimpangan. 

7. Indeks Pembangunan Manusia dan Disparitas Antar Wilayah 

Indeks pembangunan manusia dan disparitas dianggap memiliki korelasi 

yang kuat dimana IPM yang tidak merata antar daerah akan ikut mempengaruhi 

tingkat ketimpangan. Daerah yang memiliki IPM tinggi akan memiliki kualitas 

manusia yang tinggi  pula sehingga bisa menjadi faktor pendorong proses 

pembangunan. IPM yang tidak merata ini akan mendorong ketidakseimbangan 

pembangunan antar daerah (Fauzia & Suseno, 2017). 

 Penelitian yang dilakukan oleh (Banowati, 2021), mendapat hasil jika 

indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi 

pendapatan. Sejalan dengan penelitian tersebut, Penelitian yang dilakukan oleh 

(Michael, 2020) juga menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Kesenjangan Regional. 
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C. Penelitian Terdahulu 

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis melakukan kajian dan 

mempelajari lebih dalam terhadap penelitian-penelitian yang relevan dengan topik 

yang diangkat oleh penulis terdahulu.  

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel 2.1 berikut ini. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama 

/Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Variabel dan 

Indikator 

Hasil Penelitian 

1 (Raharja & 

Lestari, 

2022) 

Analisis 

Ketimpangan 

Ekonomi Antar 

wilayah di 

Provinsi Jawa 

Tengah Sebelum 

Omnibus Law 

Cipta Kerja 

Variabel X: 

 Penanaman 

Modal Dalam 

Negeri (PMDN 

 Penanaman 

Modal Asing 

(PMA) 

Variabel Y : 

 Indeks 

Pembangunan 

Manusia (IPM) 

 Ketimpangan 

Pembangunan 

(IW) 

 

 PMDN dan PMA 

berpengaruh 

positif terhadap 

IPM. 

 PMDN dan IPM 

berpengaruh 

negatif terhadap 

ketimpangan 

Pembangunan. 

 PMA tidak 

berpengaruh 

terhadap 

ketimpangan. 

2 (Damanik, 

Zulgani, & 

Rosmeli, 

2018) 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Ketimpangan 

Pendapatan 

Melalui 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Provinsi Jambi 

Variabel X : 

 Jumlah 

Penduduk Yang 

Bekerja 

 Investasi 

Variabel Y : 

 Ketimpangan 

Pendapatan 

 Pertumbuhan 

Ekonomi 

 Secara simultan 

jumlah penduduk 

yang bekerja dan 

investasi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi di 

Provinsi Jambi.  

 Secara parsial 

jumlah penduduk 

yang bekerja 

tidak berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 
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No Nama 

/Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Variabel dan 

Indikator 

Hasil Penelitian 

ekonomi di 

Provinsi Jambi, 

sedangkan 

investasi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan.  

 Secara simultan 

jumlah penduduk 

yang bekerja, 

investasi dan 

pertumbuhan 

ekonomi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

ketimpangan 

pendapatan di 

Provinsi Jambi.  

 Secara parsial 

jumlah penduduk 

yang bekerja 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

ketimpangan 

pendapatan di 

Provinsi Jambi, 

sedangkan 

investasi dan 

pertumbuhan 

ekonomi tidak 

berpengaruh 

signifikan.  

 Besarnya 

pengaruh tidak 

langsung jumlah 

penduduk yang 

bekerja terhadap 

ketimpangan 

pendapatan 

melalui 

pertumbuhan 

ekonomi di 

Provinsi Jambi 

dan pengaruh 
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No Nama 

/Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Variabel dan 

Indikator 

Hasil Penelitian 

tidak langsung 

investasi terhadap 

ketimpangan 

pendapatan 

melalui 

pertumbuhan 

ekonomi di 

Provinsi Jambi 

tidak bisa dhitung 

nilainya, 

dikarenakan tidak 

signifikannya 

pengaruh 

pertumbuhan 

ekonomi terhadap 

ketimpangan 

pendapatan di 

Provinsi Jambi. 

3 (Pauzi & 

Budiana, 

2016) 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Secara Langsung 

Maupun Tidak 

Langsung 

Ketimpangan 

Distribusi 

Pendapatan di 

Provinsi Bali  

Variabel X : 

 Penanaman 

Modal Asing 

(PMA) 

 Ekspor 

Variabel Y : 

 Pertumbuhan 

Ekonomi 

 Ketimpangan 

Pembangunan 

Berdasarkan hasil 

analisis ditemukan 

bahwa :  

 Penanaman modal 

asing tidak 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi.  

 Pertumbuhan 

ekonomi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

ketimpangan 

distribusi 

pendapatan. 

 Pengaruh 

langsung 

penanaman modal 

asing terhadap 

ketimpangan 

distribusi 

pendapatan tidak 

berpengaruh 

signifikan,  

 Pertumbuhan 

ekonomi 
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No Nama 

/Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Variabel dan 

Indikator 

Hasil Penelitian 

merupakan 

variabel mediasi 

dalam pengaruh 

tidak langsung 

ekspor dan 

penanaman modal 

asing terhadap 

ketimpangan 

distribusi 

pendapatan. 

4 (Effendy & 

Djohan, 

2021) 

Pengaruh Jumlah 

Penduduk yang 

Bekerja terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Ketimpangan 

Pendapatan Antar 

Kabupaten/Kota 

Variabel X : 

 Jumlah 

Pendudk Yang 

Bekerja 

 Investasi 

Variabel Y  : 

 Pertumbuhan 

Ekonomi 

 Ketimpangan 

Pendapatan 

Berdasarkan hasil 

penelitian 

menunjukkan bahwa :  

 Jumlah penduduk 

yang bekerja 

secara langsung 

berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

Investasi swasta 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

  Jumlah penduduk 

yang bekerja 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

ketimpangan 

pendapatan. 

Investasi swasta 

berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan 

terhadap 

ketimpangan 

pendapatan. 

Pertumbuhan 

ekonomi 

berpengaruh 
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No Nama 

/Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Variabel dan 

Indikator 

Hasil Penelitian 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

ketimpangan 

pendapatan. 

 Jumlah penduduk 

yang bekerja 

secara tidak 

langsung 

berpengaruh 

positif terhadap 

ketimpangan 

pendapatan 

melalui 

pertumbuhan 

ekonomi. 

Investasi swasta 

secara tidak 

langsung 

berpengaruh 

negatif terhadap 

ketimpangan 

pendapatan 

melalui 

pertumbuhan 

ekonomi 

Kabupaten/Kota 

di Provinsi 

Kalimantan 

Timur. 

5 (Wahyuni, 

Sukasa & 

Yuliarmi, 

2014) 

Pengaruh 

Pengeluaran 

Pemerintah dan 

Investasi 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Kesenjangan 

Pendpatan 

Kabupaten/Kota 

di Provinsi Bali 

Variabel X : 

 Pengeluaran 

Pemerintah 

 Investasi 

Variabel Y  : 

 Pertumbuhan 

Ekonomi 

 Kesenjangan 

Pendapatan 

Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

: 

 Pengeluaran 

pemerintah dan 

investasi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

kabupaten/kota di 

Provinsi Bali.  

 Pengeluaran 

pemerintah, 

investasi dan 
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No Nama 

/Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Variabel dan 

Indikator 

Hasil Penelitian 

pertumbuhan 

ekonomi juga 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kesenjangan 

pendapatan 

kabupaten/kota di 

Provinsi Bali.  

 Pengeluaran 

pemerintah 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kesenjangan 

pendapatan 

melalui 

pertumbuhan 

ekonomi 

kabupaten/kota di 

Provinsi Bali.  

 Investasi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kesenjangan 

pendapatan 

melalui 

pertumbuhan 

ekonomi 

kabupaten/kota di 

Provinsi Bali. 

6 (Samsir & 

Rahman, 

2018) 

Menelusuri 

Ketimpangan 

Distribusi 

Pendapatan 

Kabupaten & Kota 

Variabel X : 

 Desentralisasi 

Fiskal 

 Aglomerasi 

 Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (TPT) 

 IPM 

 Jumlah 

Penduduk 

Variabel Y : 

 Disparitas 

Disttribusi 

Pendapatan 

 Secara simultan 

seluruh variabel 

X berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

disparitas 

distribusi 

pendapatan antar 

kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

 Secara parsial, 

desentralisasi 

Fiskal dan 
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No Nama 

/Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Variabel dan 

Indikator 

Hasil Penelitian 

Aglomerasi tidak 

berpengaruh 

signifikan. 

Sedangkan TPT, 

IPM dan jumlah 

penduduk 

berpengaruh 

signifikan teradap 

disparitas 

distribusi 

pendapatan antar 

kabupaten/kota di 

provinsi sulawesi 

selatan. 

7 (Didia, 

2016) 

Analisis 

Ketimpangan 

Pembangunan di 

Kawasan 

Kedungsepur. 

Variabel X : 

 Investasi, 

 Indeks 

Pembangunan 

Manusia (IPM), 

 Jumlah 

Penduduk, 

 TPAK 

Variabel Y : 

 Ketimpangan 

antar wilayah 

 Investasi tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

ketimpangan di 

Kawasan 

Kedungsepur 

 IPM berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

ketimpangan di 

Kawasan 

Kedungsepur  

 Jumlah penduduk 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

ketimpangan di 

Kawasan 

Kedungsepur 

serta telah terjadi 

konvergensi di 

Kawasan 

Kedungsepur 

8 

 

(Banowati, 

2021) 

Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi, Indeks 

Pembangunan 

Manusia, Dan 

Jumlah Penduduk 

Terhadap 

Ketimpangan 

Distribusi 

Variabel X : 

 Pertumbuhan 

Ekonomi, 

 Indeks 

Pembangunan 

Manusia (IPM), 

 Jumlah 

Penduduk, 

Variabel Y : 

Berdasarkan hasil 

pengujian tersebut 

memperoleh hasil 

bahwa  

 pertumbuhan 

ekonomi tidak 

berpengaruh 

terhadap 

ketimpangan 
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No Nama 

/Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Variabel dan 

Indikator 

Hasil Penelitian 

Pendapatan Di 

Kota Dan 

Kabupaten 

Provinsi Jawa 

Timur Tahun 

2016-2019  

 Ketimpangan 

Distribusi 

Pendapatan 

distribusi 

pendapatan 

 Indeks 

pembangunan 

manusia 

berpengaruh 

positif terhadap 

ketimpangan 

distribusi 

pendapatan  

 Jumlah penduduk 

berpengaruh 

negatif terhadap 

ketimpangan 

distribusi 

pendapatan. 

9 (Michael, 

2020) 

Analisis Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi, Indeks 

Pembangunan 

Manusia, Jumlah 

Penduduk dan 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka Terhadap 

Kesenjangan 

Regional Antar 

Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa 

Barat Tahun 

2010-2018. 

Variabel X : 

 Pertumbuhan 

Ekonomi, 

 Indeks 

Pembangunan 

Manusia (IPM), 

 Jumlah 

Penduduk, 

 Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (TPT) 

Variabel Y : 

 Kesenjangan 

Regional 

Dari hasil analisis 

yang telah dilakukan, 

ditemukan bahwa 

 Secara simultan 

semua variabel 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Kesenjangan 

Regional antar 

Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa 

Barat.  

 Sedangkan, 

secara parsial 

variabel 

pertumbuhan 

ekonomi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Kesenjangan 

Regional antar 

Kabupaten/Kota 

di Provinsi Jawa 

Barat. 

 IPM dan jumlah 

penduduk 

berpengaruh 

negatif dan 
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No Nama 

/Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Variabel dan 

Indikator 

Hasil Penelitian 

signifikan 

terhadap 

Kesenjangan 

Regional. 

 

10 (Mansyur et 

al., 2021) 

Analisis Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Investasi dan 

Pengeluaran 

Pemerintah 

Terhadap 

Ketimpangan 

Pembangunan 

Wilayah Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

Variabel X : 

 Pertumbuhan 

Ekonomi 

 Investasi 

 Pengeluaran  

Pemerintah 

Variabel Y : 

 Ketimpangan 

Pembangunan 

Wilayah 

 Temuan dari 

penelitian ini 

adalah 

Pertumbuhan 

ekonomi 

berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan 

terhadap 

ketimpangan 

pembangunan 

wilayah di 

Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

 Investasi 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

ketimpangan 

pembangunan 

wilayah di 

Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan penjelasan tentang arah teori dalam memberikan 

pemecahan masalah secara sistematis. Kerangka pikir ini menggunakan tiga 

variabel independent dan dua variabel dependen. Variabel independen yaitu 

Investasi dalam penelitian ini disimbolkan dengan (X1), Jumlah Penduduk dalam 

penelitian ini disimbolkan (X2),  dan IPM dalam penelitian ini disimbolkan (X3)). 

Selanjutnya untuk variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini 
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disimbolkan dengan (Y1) dan Disparitas Antar Wilayah yang disimbolkan dengan 

(Y2). Berikut skema penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut : 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

E. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dibentuklah 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Diduga variabel investasi, jumlah penduduk dan IPM berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

2.  Diduga variabel pertumbuhan ekonomi, investasi, jumlah penduduk dan IPM 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas antar wilayah di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

3. Diduga variabel investasi, jumlah penduduk, dan IPM serta pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas antar wilayah 

di Provinsi Sulawesi Selatan melalui variabel pertumbuhan ekonomi.   

Disparitas Antar 
Wilayah

(Y2)

Pertumbuhan 
Ekonomi

(Y1)

Investasi 

(X1)

Jumlah Penduduk

(X2)

IPM

(X3)
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BAB 3  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang telah 

dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan menggunakan metode 

kuantitatif dengan pendekatan asosiasi.  

Metode kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan positivisme yang 

disebut juga metode tradisional, yang meneliti populasi dan sampel dengan data 

berupa angka yang dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian yang 

kemudian diolah dengan statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

sedangkan pendekatan asosiatif didefinisikan sebagai pendekatan yang 

menjelaskan tentang pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Sugiyono, 

2018). Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Kuncoro, 2000 (dalam Yusica et al., 2018) mendefinisikan data sekunder sebagai 

data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh satu lembaga yang kemudian 

dipublikasikan kepada masyarakat. 

Data sekunder yang digunakan berupa data panel,  yakni gabungan antara 

data time series (runtutan waktu) dan data  cross section kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2016-2021, yang diperoleh dari website resmi BPS 

Sulawesi Selatan. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono, 2011 (dalam Nursaid, 2020) menyatakan bahwa pengumpulan 

data merupakan langkah utama yang dilakukan dalam penelitian karena dalam 

proses penelitian akan dibutuhkan data-data yang kemudian akan diolah. 

Dalam penelitian ini, data diperoleh menggunakan teknik Library Research,  

yaitu  melakukan pengumpulan data dari literatur-literatur seperti jurnal, buku, 

skripsi terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Pengumpulan 

data dilakukan dari bulan Februari, 2022. 

D. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Regresi Data Panel 

Model persamaan regresi data panel dengan variabel disparitas antar 

wilayah, pertumbuhan ekonomi, investasi, jumlah penduduk dan indeks 

pembangunan manusia adalah sebagai berikut :  

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + Ɛit 

Keterangan :  

Y = Varibel Dependen  

β0 = Konstanta  

β1,2,3 = Koefisien regresi  

X1,2,3 = Variabel Independen 

i = cross section (Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan)  

t  = time series (2015-2021) 

Ɛ  = error term 
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Menurut Widarjono, 2018 (dalam Michael, 2020), terdapat tiga jenis teknik 

estimasi data panel, yaitu Common Effects, Fixed Effect dan Random Effect.  

a. Common Effect adalah model estimasi data panel sederhana yang hanya 

mengggabungkan data time series dan cross section, tanpa mementingkan 

dimensi waktu maupun individu dengn asumsi perilaku data sama dalam 

setiap periode. Metode ini bisa menggunakann pendekatan kuadrat terkecil 

atau Ordinary Least Square (OLS).  

b. Fixed Effects mengasumsikan jika terdapat perbedaan antar individu yang 

dilihat dari perbedaan intersepnya pada setiap priode yang dicermati. 

Metode yang digunakan smaa dengan common effect, yaitu metode 

Ordinary Least Square (OLS).  

c. Random Effect merupakan model yang mengasumsikan jika terdapat 

perbedaan konstanta dankoefisien regresi yang disebabkan oleh error term 

karena adanya pperbedaan objek dan wktu. Metode yang digunakan untuk 

model ini adalah Generalized Least Square (GLS).  

Untuk memilih model yang tepat maka digunakan teknik pengujian Uji 

Chow dan Uji Hausman (Agil, 2019).  

a. Uji chow digunakan untuk membandingkan model yanglebih tepat 

digunakan antara Common Effect dan Fixed Effect. Pengujian ini dilakukan 

dengan melihat nilai p-value apakah signifikan (≤ 5%) atau tidak signifikan 

(≥ 5%). Jika sigifikan, model yang digunakan adalah fixed effect dan 

sebaliknya jika tidak siginifikan maka model common effect yang 

digunakan. Dengan hipotesis sebagai berikut:  
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H₀ : Common Effect Model 

H₁ : Fixed Effefct Model 

b. Uji Hausman digunakan untuk menguji antara model estimasi fixed effect 

dan random effect. Jika p-value signnifikan maka model fixed effect yang 

digunakan, dan jika tidak signifikann yang digunakan adalah model random 

effect. Dengan hipotesis sebagai berikut:  

H₀ : Random Effect Model 

H₁ : Fixed Effefct Model 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang 

Best, Linier, Unbiased, Estimator (BLUE) dengan 4 tahapan pengujian (Istiqomah, 

2018), yaitu sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel independen dalam 

model regresi terdistribusi normal. Untuk mengetahui apakah variabel terdistribusi 

normal, digunakan nilai probabilitas. Dimana jika nilai prob. > α, H₀ diterima dan 

artinya residual terdistribusi normal. Sedangkan jika nilai prob. < α maka H₁ 

diterima dan residual tidak terdistribusi normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat varians 

dalam model regresi yang konstan atau tidak . dalam data panel  uji 

heteroskedastisitas dilakukan melalui uji gletser, yaitu dengan meregresikan 

absolute residual dengan variabel independen dan jika nilai probabilitas variabel 
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independen berpengaruh signifikan terhadap absolute residual maka dapat 

dikatakan bawa terjadi heteroskedastisitas dalam data. 

c. Uji Multikolinearitas 

Model yang baik adalah model yang tidak terdapat hubungan antar variabel 

bebasnya. Hal ini karena akan kesulitan dalam memisahkan pengaruh suatu variabel 

independen terhadap variabel dependen jika multlikolinearitasnya tinggi  Uji 

multikolinearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah 

terdapat relasi antar variabel independen yang dapat diukur menggunakan dua 

indikator yaitu jika nilai R² terlalu tinggi (>0,6) tetapi hanya sedikit atau bahkan 

tidak ada t-statistik yang signifikan serta nilai F-statistik signifikan tetapi nilai t-

statistik tiap variabel independen tidak signifikan. Uji multikolinearitas juga dapat 

dilihat dari nilai VIF masing-masing  variabel kurang dari 10. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara 

satu periode dengan periode sebelumnya, yang diuji dengan menggunakan nilai 

Durbin-Watson. 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji t/Uji Parsial 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen, dengan kriteria jika t hitung > t tabel maka 

dapat dikatakan bahwa H₀ ditolak dan H₁ diterima, artinya terdapat pengaruh 

positif. Sedangkan jika t hitung < t tabel maka H₀ diterima dan H₁ ditolak. 
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b. Uji F/Uji Simultan 

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen 

secara bersama-sama  berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel 

independen dikatakan berpengaruh jika nilai F-hitung  > F-tabel dan dianggap tidak 

berpengaruh jika terjadi sebaliknya F hitung < F tabel. 

c. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan variabel independen menjelaskan varians dari variabel  terikat atau 

seberapa besar persentase kemampuan model regresi menerangkan variasi variabel 

dependen yang sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk mengukur koefisien 

determinasi dapat dilihat dari nilainya, jika nilainya semakin mendekati 1 maka 

model yang diperoleh juga semakin baik. Untuk penelitian dengan variabel 

independen lebih dari dua maka digunakan nilai Adjusted R². 

d. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

jalur (path analysis). Analisis jalur adalah teknik analisis yang digunakan untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh baik langsung maupun tidak langsung 

variabel independen terhadap variabel dependen (Pradnyadewi & Purbadharmaja, 

2015). Dalam analisis jalur terdapat satu variabel yang berperan ganda, yaitu 

menjadi variabel independen sekaligus variabel dependen. Dalam penelitian ini, 

pertumbuhan ekonomi menjadi variabel yang berperan ganda. Alat analisis yang 

digunakan adalah e-views. 
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Hubungan antar variabel penelitian dapat kita lihat pada gambar 4 berikut 

ini 

 

Gambar 3.1 Model Analisis Jalur 

Berdasarkan gambar 3.1, dapat dirumuskan persamaan regresi yang 

menunjukkan hubungan antar variabel, yaitu : 

Persamaan 1 : 

Y₁ = α₀+α₁X₁it + α₂X₂it + α₃X₃it + Ɛ₁ 

Persamaan 2 : 

Y₂ =β₀+β₁X₁it+β₂X₂it+β₃X₃it+β₄Y₁+Ɛ₂ 

Dimana : 

 Y₂ : Disparitas Antar Wilayah 

 Y₁ : Pertumbuhan Ekonomi 

 X₁ : Investasi 

 X₂ : Jumlah Penduduk 

 X₃ : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

 α₁,...α₃ : Koefisien Regresi Y₁ 
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 β₁,... β₄ : Koefisien Regresi Y₂ 

 Ɛ₁, Ɛ₂ : error  

Persamaan non-linear di atas kemudian di linearkan menggunakan 

Logaritma Natural, sehingga persamaannya menjadi: 

Persamaan 1 : 

Y₁ = α₀+α₁LnX₁it + α₂LnX₂it + α₃LnX₃it + Ɛ₁ 

Persamaan 2 : 

Y₂ =β₀+β₁LnX₁it+β₂LnX₂it+β₃LnX₃it+β₄LnY₁+Ɛ₂ 

Pengaruh Langsung 

1) Pengaruh langsung variabel Investasi (X₁) terhadap variabel Pertumbuhan 

Ekonomi (Y₁) 

X₁  Y₁ = ρX₁Y₁ 

2) Pengaruh langsung variabel Jumlah Penduduk (X₂) terhadap variabel 

Pertumbuhan Ekonomi (Y₁) 

X₂  Y₁ = ρX₂Y₁ 

3) Pengaruh langsung variabel IPM (X₃) terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi 

(Y₁) 

X₃  Y₁ = ρX₃Y₁ 

4) Pengaruh langsung variabel Investasi (X₁) terhadap variabel Disparitas Antar 

Wilayah (Y₂) 

X₁  Y₂ = ρX₁Y₂ 
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5) Pengaruh langsung variabel Jumlah Penduduk (X₂) terhadap variabel Disparitas 

Antar Wilayah (Y₂) 

X₂  Y₂ = ρX₂Y₂ 

6) Pengaruh langsung variabel IPM (X₃) terhadap variabel Disparitas Antar 

Wilayah (Y₂) 

X₃  Y₂ = ρX₃Y₂ 

7) Pengaruh langsung variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y₁) terhadap variabel 

Dispritas Antar Wilayah (Y₂) 

Y₁  Y₂ = ρY₁Y₂ 

Pengaruh Tidak Langsung 

Uji sobel digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel mediasi yaitu 

kepuasan konsumen. Suatu variabel disebut variabel intervening jika variabel 

tersebut mempengaruhi hubungan antar variabel independen dan variabel 

dependen. Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang 

dikembangkan oleh Sobel (1982) dan dikenal dengan uji Sobel (Ghozali, 2018). 

Menurut Ghozali (2018) uji sobel dilakukan untuk menguji pengaruh tidak 

langsung variabel X ke Y melalui M. Uji sobel dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut:  

𝑆𝑎𝑏 = √(𝑎2𝑆𝑏2) + (𝑏2𝑆𝑎²) + (𝑆𝑎2𝑆𝑏2) 

Keterangan:  

𝑆𝑎  : Standart error X-M  

𝑆𝑏  : Standart error M-Y   

𝑏  : Koefisien regresi M-Y  

𝑎  : Koefisien regresi X-M  
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Untuk menguji signifikan pengaruh tidak langsung secara parsial, maka 

dihitung dengan rumus sebagai berikut (Ghozali, 2018):  

𝑧 = 𝑎𝑏 /𝑠𝑎𝑏 

Apabila pengujian z lebih besar dari 1,96 (standar nilai z normal) maka 

terjadi pengaruh mediasi. Uji Sobel memerlukan jumlah sampel yang besar, jika 

sampelnya kecil, pengujian Sobel ini menjadi kurang tepat. 

1) Pengaruh tidak langsung variabel Investasi (X₁) terhadap Disparitas Antar 

Wilayah (Y₂) melalui Pertumbuhan Ekonomi (Y₁) 

X₁ Y₁ Y₂ = ρY₁X₁ . ρY₁Y₂ 

2) Pengaruh tidak langsung variabel Jumlah Penduduk (X₂) terhadap Disparitas 

Antar Wilayah (Y₂) melalui Pertumbuhan Ekonomi (Y₁) 

X₂ Y₁ Y₂ = ρY₁X₂ . ρY₁Y₂ 

3) Pengaruh tidak langsung variabel IPM (X₃) terhadap Disparitas Antar Wilayah 

(Y₂) melalui Pertumbuhan Ekonomi (Y₁) 

X₃ Y₁ Y₂ = ρY₁X₃ . ρY₁Y₂ 

Pengaruh Total 

1) Pengaruh total X₁ terhadap Y₂ 

X₁ Y₁ Y₂ = (ρX₁Y₂ + (ρY₁X₁ . ρY₁Y₂)) 

2) Pengaruh total X₂ terhadap Y₂ 

X₂ Y₁ Y₂ = (ρX₂Y₂ + (ρY₁X₂ . ρY₁Y₂)) 

3) Pengaruh total X₃ terhadap Y₂ 

X₃ Y₁ Y₂ = (ρX₃Y₂ + (ρY₁X₃ . ρY₁Y₂)) 
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E. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah sesuatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Adapun 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Disparitas/ketimpangan wilayah adalah adanya perbedaan tingkat 

pembangunan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Data yang 

digunakan adalah nilai indeks williamson antar kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan, 2015-2021. 

2. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan 

untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah, karena 

secara kauntitatif variabel ini lebih mudah untuk diukur. Data yang digunakan 

adalah PDRB perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 

2015-2021. 

3. Investasi adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan dalam segala jenis 

kegiatan ekonomi (produks untuk memperoleh laba atau keuntungan di masa 

yang akan datang. Data yang digunakan adalah jumlah realisasi penanaman 

modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) provinsi 

Sulawesi Selatan, 2015-2021. 

4. Jumlah penduduk, adalah banyaknya orang yang berdomisili di wilayah 

geografis Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih atau mereka yang 

berdomisili kurang dari 1 tahun dengan tujuan untuk menetap (BPS, 2021). Data 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk usia produktif 

kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2021. 

5. Indeks pembangunan manusia (IPM), merupakan alat yang digunakan untuk 

mengukur keberhasilan proses pembangunan kualitas hidup 

masyarakat/penduduk. Data yang digunakan adalah IPM Provinsi Sulawesi 

Selatan tahun 2015-2021. 
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BAB 4  

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Sulawesi selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di 

bagian selatan pulau Sulawesi. Letak wilayah Sulawesi Selatan adalah 0°12'-8' 

Lintang Selatan dan 116°48'-122°36' Bujur Timur. Provinsi Sulawesi Selatan 

berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan 

Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan Laut Flores di selatan. 

 

Gambar 4.1 Peta Provinsi Sulawesi Selatan 

Topografi Provinsi Sulawesi Selatan membentang dari dataran rendah 

hingga dataran tinggi, dengan kondisi kemiringan 0-3% merupakan tanah yang 
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relatif datar, kemiringan 3-8%  merupakan tanah yang relatif bergelombang dan 8-

45% tanahnya curam dan bergunung. Dataran terluas berada pada 100-400 mdpl 

dan sebagian merupakan dataran yang berada pada 400-1000 mdpl. 

Luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan adalah 45.764,53 km² dengan 

jumlah penduduk 9,07 juta jiwa (berdasarkan sensus penduduk 2020) dengan 

penduduk perempuan sebesar 50,35% atau sebanyak 4,47 juta jiwa dan penduduk 

laki-laki 49,65% atau sebanyak 4,5 juta jiwa. 

Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 21 Kabupaten dan 3 kotamadya, 

dengan 304 kecamatan dan 2.953 desa/kelurahan, yang memiliki 4 suku daerah 

yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Ibukota provinsi Sulawesi Selatan 

adalah kota Makassar yang dahuu disebut Ujung Pandang. 

B. Gambaran Umum Variabel Penelitian 

1. Disparitas Antar Wilayah 

Disparitas/ketimpangan wilayah adalah adanya perbedaan tingkat 

pembangunan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Data yang digunakan 

adalah nilai indeks williamson antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 

2015-2021. 
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Tabel 4.1 Tingkat Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kepulauan Selayar 0.0075 0.0056 0.0037 0.0015 0.0013 0.0027 

Bulukumba 0.0678 0.0644 0.0652 0.0656 0.0640 0.0625 

Bantaeng 0.0140 0.0132 0.0109 0.0053 0.0048 0.0009 

Jeneponto 0.0854 0.0851 0.0857 0.0872 0.0922 0.0935 

Takalar 0.0536 0.0532 0.0548 0.0534 0.0513 0.0501 

Gowa 0.1294 0.1295 0.1298 0.1276 0.1194 0.1178 

Sinjai 0.0138 0.0132 0.0115 0.0121 0.0122 0.0118 

Maros 0.0759 0.0727 0.0707 0.0658 0.0021 0.0109 

Pangkajene dan Kepulauan 0.1300 0.1253 0.1169 0.1166 0.1119 0.1097 

Barru 0.0224 0.0227 0.0216 0.0196 0.0204 0.0199 

Bone 0.0202 0.0150 0.0073 0.0047 0.0096 0.0106 

Soppeng 0.0123 0.0077 0.0031 0.0025 0.0040 0.0066 

Wajo 0.0238 0.0204 0.0103 0.0031 0.0221 0.0344 

Sindereng Rappang 0.0053 0.0040 0.0071 0.0080 0.0122 0.0126 

Pinrang 0.0112 0.0141 0.0152 0.0149 0.0114 0.0112 

Enrekang 0.0346 0.0367 0.0415 0.0420 0.0442 0.0441 

Luwu 0.0225 0.0225 0.0216 0.0232 0.0142 0.0084 

Tana Toraja 0.0608 0.0595 0.0571 0.0570 0.0692 0.0720 

Luwu Utara 0.0286 0.0280 0.0265 0.0269 0.0245 0.0235 

Luwu Timur 0.1150 0.0999 0.0988 0.0855 0.1004 0.1015 

Toraja Utara 0.0337 0.0289 0.0259 0.0252 0.0337 0.0369 

Makassar 0.5407 0.5487 0.5644 0.5871 0.6880 0.6800 

Parepare 0.0054 0.0054 0.0027 0.0039 0.0035 0.0013 

Palopo 0.0139 0.0149 0.0148 0.0142 0.0110 0.0118 

Sulawesi Selatan 0.61 0.61 0.62 0.64 0.73 0.72 

Sumber : Data diolah dengan Excel  

Pada tabel di atas, dpat kita lihat bahwa dari tahun ke tahun nilai 

ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan terus berfluktuasi. Pada tahun 2016 dan 

tahun 2017 nilai indeks williamson berada di angka 0.61 poin tetapi mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 di angka 0.73 poin. Kemudian 

pada tahun 2021 kembali  mengalami penurunan sebanyak 0.01 poin menjadi 0.72. 

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat disparitas antar kabupaten/kota di 

provinsi Sulawesi Selatan di dua tahun terakhir tergolong cukup tinggi karena 
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mendekati angka 1. Daerah dengan nilai indeks williamson tertinggi adalah Kota 

Makassar, Pangkajene Kepulauan dan Gowa . 

2. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah, 

karena secara kauntitatif variabel ini lebih mudah untuk diukur. Data yang 

digunakan adalah PDRB perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 

tahun 2015-2021. 

Tabel 4.2 PDRB Perkpita ADHB Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kepulauan Selayar 35.46 39.27 43.62 47.99 46.73 49.54 

Bulukumba 26.06 29.03 31.55 33.96 33.34 36.06 

Bantaeng 34.13 37.41 41.63 46.84 45.68 50.95 

Jeneponto 21.94 23.94 26.03 27.74 25.70 27.26 

Takalar 26.73 29.21 31.51 34.42 34.03 36.76 

Gowa 21.04 22.98 25.07 27.50 28.20 30.44 

Sinjai 34.61 37.89 41.88 45.05 43.74 47.05 

Maros 52.09 56.12 60.92 64.60 47.73 47.88 

Pangkep 62.92 67.6 71.98 77.68 74.38 79.19 

Barru 31.75 34.51 38.09 41.80 40.36 43.43 

Bone 35.15 39.04 43.87 47.81 45.68 48.80 

Soppeng 34.89 39.19 44.12 47.83 48.42 52.75 

Wajo 41.94 45.08 47.15 49.31 52.16 58.83 

Sidrap 36.66 40.24 43.25 46.49 44.12 47.19 

Pinrang 39.78 43.95 48.29 52.10 49.84 53.41 

Enrekang 29.22 31.28 32.81 35.28 33.54 36.06 

Luwu 33.55 36.56 40.2 43.04 43.91 48.55 

Tana Toraja 23.72 26.15 29.31 31.66 27.10 28.36 

Luwu Utara 32.02 35.02 38.65 41.65 41.07 44.33 

Luwu Timur 61.72 63.71 69.41 71.34 72.85 78.58 

Toraja Utara 29.91 33.8 37.84 41.08 37.37 39.16 

Makassar 87.13 95.67 106.23 117.30 125.32 133.31 

Pare Pare 39.35 42.88 45.94 50.06 48.50 51.18 

Palopo 34.04 36.83 40.32 43.79 43.66 46.52 

SULAWESI SELATAN 43.82 47.82 52.64 57.18 55.68 59.66 

Sumber : BPS Prov. Sulawesi Selatan 
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Bisa kita lihat pada tabel di atas, bahwa Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi 

Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 

ketika terjadi pndemi Covid 19, PDRB Provinsi Sulawesi Selatan mengalami 

penurunan sebesar 1.50 juta rupiah, tetapi pada tahun 2021 kembali meningkat ke 

angka 59.66 juta rupiah. Wilayah penyumbang PDRB terbesar di Provinsi Sulawesi 

Selatan adalah kota Makassar yang merupakan Ibu Kota Provinsi. 

3. Investasi 

Investasi adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan dalam segala 

jenis kegiatan ekonomi (produks untuk memperoleh laba atau keuntungan di masa 

yang akan datang. Data yang digunakan adalah jumlah realisasi penanaman modal 

dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) provinsi Sulawesi 

Selatan, 2015-2021. 

Tabel 4.3 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan 

Kabupaten/Kota Tahun 
PMA  

(Rupiah) 

PMDN  

(Rupiah) 
Total (Rupiah) 

Kep. Selayar 

2016 0.09057 0 0.09057 

2017 0.04666 0.00276 0.04942 

2018 0.0547 0.00131 0.05601 

2019 0.01924 0.00649 0.02573 

2020 0.01078 0.02842 0.0392 

2021 0.00603 0.05748 0.06351 

Bulukumba 

2016 0.00913 0.00021 0.00934 

2017 0 0.0161 0.0161 

2018 0.01599 0 0.01599 

2019 0.01724 0.00925 0.02649 

2020 0 0.03335 0.03335 

2021 0.00356 0.03878 0.04234 

Bantaeng 
2016 1.181 0 1.181 

2017 0.282 0 0.282 
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Kabupaten/Kota Tahun 
PMA  

(Rupiah) 

PMDN  

(Rupiah) 
Total (Rupiah) 

2018 1.308 0.00309 1.31109 

2019 0 0.03894 0.03894 

2020 0.46 0.03904 0.49904 

2021 0.702 0.06494 0.76694 

Jeneponto  

2016 0.389 0.00259 0.39159 

2017 2.553 0.01097 2.56397 

2018 2.672 0.04234 2.71434 

2019 0.041 0.0277 0.0687 

2020 0.024 0.08093 0.10493 

2021 0.004 0.03971 0.04371 

Takalar 

2016 0 0.0002 0.0002 

2017 0.128 0 0.128 

2018 0 0.0037 0.0037 

2019 0 0.00977 0.00977 

2020 0 0.3271 0.3271 

2021 0.1278 0.0424 0.1702 

Gowa 

2016 0.03551 0.0021 0.03761 

2017 0.06308 0.3639 0.42698 

2018 0.05014 0.0773 0.12744 

2019 0.01304 0.5626 0.57564 

2020 0.01623 0.2085 0.22473 

2021 0.04553 0.7965 0.84203 

Sinjai 

2016 0 0.0157 0.0157 

2017 0 0.0346 0.0346 

2018 0 0.2884 0.2884 

2019 0 0.0428 0.0428 

2020 0 0.0196 0.0196 

2021 0 0.128 0.128 

Maros 

2016 0.4784 0.051 0.5294 

2017 0.0312 0.063 0.0942 

2018 0.0134 1.166 1.1794 

2019 0.3981 0.159 0.5571 

2020 0.0336 0.119 0.1526 

2021 0.0007 0.132 0.1327 

Pangkep 

2016 0.00595 0.1383 0.14425 

2017 0.00898 0.0028 0.01178 

2018 0.0042 0.0206 0.0248 

2019 0.00674 0.1278 0.13454 

2020 0.00664 0.3304 0.33704 
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Kabupaten/Kota Tahun 
PMA  

(Rupiah) 

PMDN  

(Rupiah) 
Total (Rupiah) 

2021 0.00687 0.1914 0.19827 

Barru 

2016 0.2148 0.0012 0.216 

2017 0.0838 0 0.0838 

2018 0.0051 0 0.0051 

2019 0 0.0319 0.0319 

2020 0.0061 0.3554 0.3615 

2021 0.0011 0.3851 0.3862 

Bone 

2016 0 0.0177 0.0177 

2017 0 0.0177 0.0177 

2018 0.0031 0 0.0031 

2019 0 0.0467 0.0467 

2020 0 0.0525 0.0525 

2021 0 0.6673 0.6673 

Soppeng 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

2018 0 0.01453 0.01453 

2019 0 0.01432 0.01432 

2020 0 0.05423 0.05423 

2021 0 0.03896 0.03896 

Wajo 

2016 0.3684 0.0557 0.4241 

2017 0.6398 0.0353 0.6751 

2018 0.056 0.0253 0.0813 

2019 0.0247 0.2703 0.295 

2020 0.0008 0.0096 0.0104 

2021 0.0292 0.1054 0.1346 

Sidrap 

2016 0.164 0.0105 0.1745 

2017 0.933 0.0258 0.9588 

2018 1.003 0.0226 1.0256 

2019 0.001 0.0152 0.0162 

2020 0.005 0.1726 0.1776 

2021 0.003 0.0075 0.0105 

Pinrang 

2016 0.0571 1.424 1.4811 

2017 0.3132 0.021 0.3342 

2018 0.0939 0.127 0.2209 

2019 0.0101 0.087 0.0971 

2020 0.0241 0.01 0.0341 

2021 0.1038 0.087 0.1908 

Enrekang 
2016 0.00003 0.00414 0.00417 

2017 0.01442 0.00016 0.01458 
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Kabupaten/Kota Tahun 
PMA  

(Rupiah) 

PMDN  

(Rupiah) 
Total (Rupiah) 

2018 0.02597 0.00747 0.03344 

2019 0.00052 0.00459 0.00511 

2020 0.00059 0.00088 0.00147 

2021 0.00012 0.00813 0.00825 

Luwu 

2016 0.4701 0.5201 0.9902 

2017 0.3881 0.4085 0.7966 

2018 0.0656 0.0329 0.0985 

2019 0.039 0.0594 0.0984 

2020 0.3341 0.0235 0.3576 

2021 0.2874 0.0492 0.3366 

Tana Toraja 

2016 0 0.458 0.458 

2017 0 0.059 0.059 

2018 0.00011 0.609 0.60911 

2019 0 0.736 0.736 

2020 0 1.589 1.589 

2021 0 0.696 0.696 

Luwu Utara 

2016 0 0.0201 0.0201 

2017 0.01139 0.0265 0.03789 

2018 0.00009 0.0507 0.05079 

2019 0.00003 0.2412 0.24123 

2020 0 0.1363 0.1363 

2021 0 0.144 0.144 

Luwu Timur 

2016 0.832 0.0138 0.8458 

2017 0.957 0.0107 0.9677 

2018 1.362 0.0518 1.4138 

2019 2.512 0.0277 2.5397 

2020 2.201 0.0675 2.2685 

2021 2.471 0.2368 2.7078 

Toraja Utara 

2016 0.0003 0.0004 0.0007 

2017 8E-06 0.0768 0.07681 

2018 0.00012 0.0665 0.06662 

2019 0 0.0677 0.0677 

2020 0 0.1429 0.1429 

2021 7.4E-05 0.3327 0.33277 

Makassar 

2016 0.721 0.599 1.32 

2017 3.038 0.794 3.832 

2018 1.535 0.661 2.196 

2019 1.453 3.067 4.52 

2020 0.276 5.19 5.466 
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Kabupaten/Kota Tahun 
PMA  

(Rupiah) 

PMDN  

(Rupiah) 
Total (Rupiah) 

2021 0.734 7.571 8.305 

Pare-Pare 

2016 0.08101 0 0.08101 

2017 0.00665 0 0.00665 

2018 0.00059 0 0.00059 

2019 0.00031 0.0107 0.01101 

2020 0.00145 0.0923 0.09375 

2021 0.00065 0.1303 0.13095 

Palopo 

2016 0 0 0 

2017 0.00346 0 0.00346 

2018 0.00134 0.004 0.00534 

2019 0.00401 0.0094 0.01341 

2020 0.00039 0.0588 0.05919 

2021 0.00034 0.124 0.12434 

Sulawesi Selatan 

2016 5.099 3.33 8.429 

2017 9.502 1.97 11.472 

2018 8.271 3.28 11.551 

2019 4.539 5.67 10.209 

2020 3.399 9.14 12.539 

2021 4.525 12.08 16.605 

Sumber : NSWI 

Pada tabel realisasi investasi di atas, dapat kita lihat jika realisasi investasi 

baik PMA maupun PMDN di Provinsi Sulawesi Selatan terus meningkat selama 

periode 2016 hingga 2021, kecuali pada tahun 2019 yang mengalami peurunan 

sebesar 1.342 triliun rupiah. 

4. Jumlah Penduduk Usia Produktif 

Jumlah penduduk, adalah banyaknya orang yang berdomisili di wilayah 

geografis Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih atau mereka yang 

berdomisili kurang dari 1 tahun dengan tujuan untuk menetap (BPS, 2021). Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk usia produktif 

kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2021. 
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Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Usia Produktif Berdasarkan Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan 

Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kepulauan Selayar 85,582 86,441 87,349 88,265 93,749 94,649 

Bulukumba 285,095 287,334 289,360 291,174 306,891 309,611 

Bantaeng 130,752 131,967 133,088 134,104 139,398 140,675 

Jeneponto 247,881 249,988 251,909 253,596 278,802 282,460 

Takalar 200,572 202,470 204,289 205,969 205,592 207,598 

Gowa 505,586 513,263 520,767 528,101 528,534 535,616 

Sinjai 161,201 162,838 164,339 165,688 178,408 180,288 

Maros 234,178 236,337 238,389 240,373 267,593 272,127 

Pangkep 223,896 226,099 228,195 230,219 233,994 236,485 

Barru 117,140 117,804 118,337 118,754 124,025 125,103 

Bone 507,697 510,529 513,050 515,194 549,233 554,121 

Soppeng 156,510 157,145 157,622 157,929 161,744 162,284 

Wajo 279,563 281,099 282,571 283,926 262,467 263,445 

Sidrap 201,628 203,496 205,272 206,951 216,911 219,725 

Pinrang 248,455 250,761 252,867 254,796 274,419 277,680 

Enrekang 128,805 130,460 132,007 133,439 151,388 153,491 

Luwu 233,434 236,222 238,792 241,211 246,438 248,568 

Tana Toraja 146,566 148,149 149,623 151,007 193,194 196,729 

Luwu Utara 205,047 207,571 209,915 212,117 222,407 224,674 

Luwu Timur 187,378 190,690 193,978 197,302 198,756 202,085 

Toraja Utara 141,481 143,027 144,400 145,624 167,933 170,501 

Makassar 

1,041,32

4 

1,050,10

1 

1,059,36

7 

1,069,11

5 
989,048 995,400 

Pare Pare 97,171 98,214 99,221 100,184 103,604 105,008 

Palopo 118,660 120,455 122,244 124,036 127,096 129,377 

SULAWESI 

SELATAN 

5,885,60

2 

5,942,46

0 

5,996,95

1 

6,049,07

4 

6,221,62

4 

6,287,70

0 

Sumber : BPS Prov. Sulawesi Selatan 

Pada tabel di atas, menunjukkan bahwa dari tahun 2016 hingga 2021, 

jumlah penduduk usia produktif di Provinsi Sulawesi Selatan terus bertambah 

setiap tahunnya. Kota Makassar menjadi wilayah dengan populasi penduduk usia 

produktif paling banyak mencapai jutaan jiwa, sedangkan wilayah lain populasi 

penduduk usia produktif hanya ratusan ribu jiwa. Setelah kota Makassar, 

Kabupaten Bone dan Gowa menjadi wilayah yang juga memiliki populasi 
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penduduk usia produktif terbanyak mencapai >500 ribu jiwa. Sedangkan untuk 

wilayah dengan jumlah penduduk usia produktif paling sedikit adalah Kabupaten 

Kep. Selayar dan Kota Pare-Pare, yang hanya terdapat kuramg dari 100 ribu jiwa. 

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks pembangunan manusia (IPM), merupakan alat yang digunakan 

untuk mengukur keberhasilan proses pembangunan kualitas hidup 

masyarakat/penduduk. Data yang digunakan adalah IPM Provinsi Sulawesi Selatan 

tahun 2015-2021. 

Tabel 4.5 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

Kabupaten/Kota 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kepulauan Selayar 64.32 64.95 65.39 66.04 66.91 67.38 67.76 

Bulukumba 65.58 66.46 67.08 67.7 68.28 68.99 69.62 

Bantaeng 66.2 66.59 67.27 67.76 68.3 68.73 68.99 

Jeneponto 61.61 61.81 62.67 63.33 64 64.26 64.56 

Takalar 64.07 64.96 65.48 66.07 66.94 67.31 67.72 

Gowa 66.87 67.7 68.33 68.87 69.66 70.14 70.29 

Sinjai 64.48 65.36 65.8 66.24 67.05 67.6 67.75 

Maros 67.13 67.76 68.42 68.94 69.5 69.86 70.41 

Pangkep 66.65 66.86 67.25 67.71 68.29 68.72 69.21 

Barru 68.64 69.07 69.56 70.05 70.6 71 71.13 

Bone 63.11 63.86 64.16 65.04 65.67 66.06 66.4 

Soppeng 65.33 65.95 66.67 67.6 68.26 68.67 68.99 

Wajo 66.9 67.52 68.18 68.57 69.05 69.15 69.62 

Sidrap 69 69.39 69.84 70.6 71.05 71.21 71.54 

Pinrang 69.24 69.42 69.9 70.62 71.12 71.26 71.45 

Enrekang 70.03 70.79 71.44 72.15 72.66 72.76 72.91 

Luwu 68.11 68.71 69.02 69.6 70.39 70.51 70.85 

Tana Toraja 65.75 66.25 66.82 67.66 68.25 68.75 69.49 

Luwu Utara 67.44 67.81 68.35 68.79 69.46 69.57 70.02 

Luwu Timur 70.43 70.95 71.46 72.16 72.8 73.22 73.34 

Toraja Utara 66.76 67.49 67.9 68.49 69.23 69.33 69.75 

Makassar 79.94 80.53 81.13 81.73 82.25 82.25 82.66 

Parepare 76.31 76.48 76.68 77.19 77.62 77.86 78.21 

Palopo 76.27 76.45 76.71 77.3 77.98 78.06 78.38 

Sulawesi Selatan 69.15 69.76 70.34 70.9 71.66 71.93 72.24 

Sumber : BPS Prov. Sulawesi Selatan 
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Pada tabel IPM di atas, menunjukkan bahwa setiap tahunnya pada periode 

2016 sampai 2021 nilai IPM di Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami 

kenaikan. Seperti data variabel-variabel sebelumnya, Kota Makassar sebagai ibu 

kota Provinsi memiliki IPM tertinggi mencapai 82.66%, yang diikuti oleh Kota 

Palopo dan Pare-Pare. 

C. Analisis Regresi  Data Panel 

Pada data panel sebelum melakukan regresi, terlebih dahulu harus dilakukan 

penentuan model regresi data panel (CEM, FEM, dan REM). Dalam penentuan 

model data panel dapat dilakukan menggunakan beberapa pengujian, yang pertama 

Uji Chow untuk membandingkan Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect 

Model (FEM). Apabila hasil pengujian menunjukkan jika CEM merupakan model 

yang tepat maka tidak perlu dilakukan pengujian kedua. Sedangkan jika yang 

terpilih adalah FEM, maka harus dilakukan pengujian kedua yaitu Uji Hausman 

untuk membandingkn antara model  Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect 

Model (REM). 

1. Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk membandingkan antara Common Effect Model 

(CEM) DAN Fixed Effect Model (FEM). Pengujian dilakukan dengan cara 

membandingkan probabilitas (P-Value) F-Statistik dengan tingkat signifikansi α = 

5% atau 0,05. Sebelum melakukan pengujian terlebi dahulu dibentuk hipotesis, 

yaitu :  

H0 : Common Effect Model 

 H1 : Fixed Effect Model 
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Apabila nilai probabilitas cross-section F lebih rendah dibandingkan tingkat 

signifikan 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak, sedangkan jika nilai probabilitas 

cross-section F lebih tinggi maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

Berikut adalah hasil Uji Chow menggunakan Redundant Fixed Effect-

Likelihood Ratio E-views : 

Tabel 4.6 Hasil Uji Chow Persamaan 1 

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 113.788527 (23,117) 0.0000 

Cross-section Chi-square 453.801150 23 0.0000 
     
     

Sumber: hasil olah data dengan Eviews12 

Berdasarkan hasil uji Chow pada persamaan 1 yang tela dilakukan, 

menunjukkan bahwa nilai probabilitas F yaitu 0.0000 < α = 0.05. Artinya, H0 

ditolak dan H1 diterima. Sehingga model data panel terbaik untuk persamaan 1 

adalah Fixed Effect Model (FEM). 

Tabel 4.7 Hasil Uji Chow Persamaan 2 

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 108.824153 (23,116) 0.0000 

Cross-section Chi-square 448.839456 23 0.0000 
     
     

Sumber: hasil olah data dengan Eviews12 

Berdasarkan hasil uji Chow pada persamaan 2, menunjukkan bahwa nilai 

probabilitas F yaitu 0.0000 < α = 0.05. Artinya, H0 ditolak dan H1 diterima. 

Sehingga model data panel terbaik untuk persamaan 2 adalah Fixed Effect Model 

(FEM). 

Karena model yang terpilih dalam uji chow adalah FEM, maka harus 

dilakukan uji kedua yaitu uji hausman. 
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2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk menguji model terbaik yang akan digunakan 

antara Random Effect Model (REM) dan Fixed Effect Model (FEM). Pengujian 

dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas cross-section random 

dengan tingkat signifikansi α = 5% atau 0.05. Apabila nilai probabilitas cross-

section random lebih rendah maka H1 diterima dan H0 ditolak, sedangkan jika nilai 

probabilitas cross-section random lebih tinggi maka H0 diterima dan H1 ditolak. 

Sebelum melakukan pengujian, terlebih dahulu dibuat hipotesis : 

 H0 : Fixed Effect Model 

 H1 : Random Effect Model 

Berikut adalah hasil Uji Hausman menggunakan Correlated Random Effect- 

Hausman Test : 

Tabel 4.8 Hasil Uji Hausman Persamaan 1 

     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 81.776389 3 0.0000 
     
     

Sumber : Hasil olah data menggunakan Eviews 12 

Pada hasil Uji Hausman untuk persamaan 1 di atas, menunjukkan jika nilai 

prob. Cross Section Random sebesar 0.0000 < α = 0.05. Artinya H0 ditolak, H1 

diterima, sehingga pada persamaan 1 model terbaik yang terpilih adalah Fixed 

Effect Model (FEM). 

Tabel 4.9 Hasil Uji Hausman Persamaan 2 

     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 101.201688 4 0.0000 
     
     

Sumber : hasil olah data menggunakan Eviews 12 
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Pada hasil Uji Hausman untuk persamaan 2 di atas, menunjukkan jika nilai 

prob. Cross Section Random sebesar 0.0000 < α = 0.05. Artinya H0 ditolak, H1 

diterima , sehingga pada persamaan 2 model terbaik yang terpilih adalah Fixed 

Effect Model (FEM). 

3. Model Regresi Data Panel 

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka model terbaik yang terpilih adalah Fixed Effect Model untuk 

persamaan 1 dan 2. Hasil estimasi data panel dari persamaan 1 dan 2 pada penelitian 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.10 Hasil Estimasi Data Panel Persamaan 1 

Dependent Variabel: Y2PDRB   

Method: Panel Least Squares   

Date: 12/25/22   Time: 18:17   

Sample: 2016 2021   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 24   

Total panel (balanced) observations: 144  
     
     Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -325.2230 19.64418 -16.55569 0.0000 

X1INV 0.001904 0.000420 4.531143 0.0000 

X2JP -0.000208 2.55E-05 -8.167214 0.0000 

X3IPM 6.046691 0.327842 18.44390 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variabels)  
     
     Root MSE 2.442443     R-squared 0.982699 

Mean dependent var 45.05681     Adjusted R-squared 0.978855 

S.D. dependent var 18.63402     S.E. of regression 2.709647 

Akaike info criterion 4.998874     Sum squared resid 859.0357 

Schwarz criterion 5.555714     Log likelihood -332.9189 

Hannan-Quinn criter. 5.225143     F-statistic 255.6060 

Durbin-Watson stat 1.243107     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 
 

Sumber : hasil olah data menggunakan Eviews 12 

Dari hasil estimasi model data panel pada struktural 1 dapat dijelaskan 

dengan persamaan regresi berikut : 
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Y₁ = α₀+α₁X₁it + α₂X₂it + α₃X₃it + Ɛ₁ 

PDRB =-325.2230 + 0.001904INV - 0.000208JP + 6.046691 IPM + 0.0776 

Catatan : 

Ɛ₁ = √(1-R²) = √(1- 0.993977) = √ 0.006023 = 0.077607989 

Dimana : 

PDRB  : Produk Domestik Regional Bruto 

INV  : Investasi 

JP  : Jumlah Penduduk Usia Produktif 

IPM  : Indeks Pembangunan Manusia 

Berdasarkan hasil estimasi dan persamaan diatas, maka dapat dijelaskan 

bahwa :  

a. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) memiliki nilai Coefficient C sebesar -

331.6600, artinya jika variabel investasi, jumlah penduduk usia produktif dan 

IPM bernilai 0 atau konstan maka nilai PDRB Sebesar 325.2230 Rupiah, jika 

tidak dipengaruhi oleh variabel lain.  

b. Variabel investasi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap PDRB 

dengan nilai koefisien 0.001904 dengan prob. Sebesr 0.0000, artinya setip 

terjadi kenaikan investasi sebesar 1 satuan maka PDRB akan ikut meningkat 

sebesar 0.001904 rupiah dengan asumsi ceteris paribus.  

c. Variabel jumlah penduduk usia poduktif berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap PDRB dengan nilai koefisien -0.000208 dengan prob. Sebesar 0.0000, 

artinya jika terjadi perubahan pada variabel jumlah penduduk sebesar 1 satuan 

maka akan menurunkan variabel PDRB sebesar 0.000208 rupiah.  
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d. Variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB dengan prob. 

Sebesar 0.0000 < 0.05 dan nilai koefisien sebesar 6.046691, yang berarti jika 

terjadi kenaikan 1 satuan pada IPM maka akan meningkatkan PDRB sebanyak 

6.046691 rupiah dengan asumsi ceteris paribus. 

e. Nilai error term (Ɛ₁) sebesar 0.0776, artinya pengaruh dari variabel-variabel lain 

yang tidak dijelaskan dalam model analisis terhadap pertumbuhan ekonomi 

sebesar 0.0776 poin. 

Tabel 4.11 Hasil Estimasi Data Panel Persamaan 2 

Dependent Variabel: Y1IW   

Method: Panel Least Squares   

Date: 12/25/22   Time: 19:22   

Sample: 2016 2021   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 24   

Total panel (balanced) observations: 144  
     
     Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.582380 0.137018 4.250379 0.0000 

X1INV 5.94E-06 1.74E-06 3.419098 0.0009 

X2JP -0.000283 0.000122 -2.326622 0.0217 

X3IPM -0.007653 0.002472 -3.095293 0.0025 

Y2PDRB 0.001837 0.000353 5.209093 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variabels)  
     
     Root MSE 0.009278     R-squared 0.993911 

Mean dependent var 0.062505     Adjusted R-squared 0.992493 

S.D. dependent var 0.119314     S.E. of regression 0.010337 

Akaike info criterion -6.133430     Sum squared resid 0.012396 

Schwarz criterion -5.555967     Log likelihood 469.6070 

Hannan-Quinn criter. -5.898782     F-statistic 701.2567 

Durbin-Watson stat 1.207732     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

Sumber : hasil olah data menggunakan Eviews 12 

Dari hasil estimasi model data panel pada suubstruktural 2 dapat dijelaskan 

dengan persamaan regresi berikut : 

Y₂ =β₀ + β₁X₁it + β₂X₂it + β₃X₃it + β₄Y₁ + Ɛ₂ 
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IW = 0.582380 + 5.94E-06INV – 0.000283JP -0.007653IPM + 0.001837PDRB 

+ 0.0780 

Catatan : 

Ɛ₂ = √(1-R²) = √(1- 0.993911) = √ 0.006089 = 0.078032045 

Dimana : 

IW  : Indeks Williamson 

PDRB  : Produk Domestik Regional Bruto 

INV  : Investasi 

JP  : Jumlah Penduduk Usia Produktif 

IPM  : Indeks Pembangunan Manusia 

Berdasarkan hasil estimasi dan persamaan diatas, maka dapat dijelaskan 

bahwa :  

a. IW memiliki nilai Coefficient C sebesar 0.582380, artinya jika variabel 

pertumbuhan ekonomi, investasi, jumlh penduduk usia produktif dan IPM 

bernilai 0 atau konstan maka nilai disparitas (IW) Sebesar 0.582380 poin jika 

tidak dipengaruhi oleh variabel lain.  

b. Variabel investasi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap disparitas 

antar wilayah dengan nilai koefisien 0.00000594 dan prob. Sebesar 0.0009, 

artinya setiap terjadi kenaikan investasi sebesar 1 satuan maka disparitas antar 

wilayah akan ikut meningkat sebesar 0.000006 poin dengan asumsi ceteris 

paribus.  

c. Variabel jumlah penduduk usia produktif berpengaruh negatif  terhadap 

disparitas antar wilayah dengan nilai koefisien -0.000283 dan signifikan dengan 

prob. Sebesar 0.0217 < 0.05, artinya jika terjadi perubahan pada variabel jumlah 
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penduduk sebesar 1 satuan maka akan menurunkan tingkat disparitas antar 

wilayah sebesar 0.000283 poin.  

d. Variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas antar 

wilayah dengan prob. Sebesar 0.0035 < 0.05 dan nilai koefisien sebesar -

0.007653, yang berarti jika terjadi perubahan sebanyak 1 satuan pada IPM maka 

akan menurunkan tingkat disparitas antar wilayah sebanyak 0.007653 poin 

dengan asumsi ceteris paribus.  

e. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

disparitas antar wilayah dengan prob. Sebesr 0.0000 < 0.05 dengan koefisien 

sebesar 0.001837. Artinya, jka terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 

1 satuan maka akan ikut meningkatkan disparitas antar wilayah sebesar 

0.001837 poin dengan asumsi ceteris paribus. 

f. Nilai error term (Ɛ₂) sebesar 0.0780, artinya pengaruh dari variabel-variabel lain 

yang tidak dijelaskan dalam model analisis terhadap disparitas antar wilayah 

adalah sebesar 0.0780 poin. 

D. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi dapatldisebut sebagailmodel yang baikljika modelltersebut 

memenuhi kriteria BLUEU(Best Liniear UnbiasedlEstimator). BLUEUdapat 

dicapai bilalmemenuhi kondisi Gaus-Markov atau Asumsi Klasik. Uji Asumsi 

Klasik regresildata panel dalam penelitianlini adalah sebagai berikut : 

1. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heterokedasatisitas digunakan untuk mengetahui apakah didalam model 

regresi yang digunakan terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan 
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kepengamatan lain. Apabila varians dari residual satu pengamatan kepengamatan 

lain sama atau tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut 

heterokedastistas. Pengujian dilakukan dengan melihat perbandingan probabilitas 

dari setiap variabel dengan α=5% atau 0,05. Jika probabilitas > α=5%  maka 

dianggap terbebas dari heteroskedastisitas, sedangkan jika probability < α=5% , 

maka dianggap terjadi heteroskedastisitas Berikut hasil dari uji heterokedastisitas. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan 1 

 
     
     Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.000983 0.038622 0.025447 0.9797 

X1INV 1.39E-06 8.26E-07 1.676473 0.0963 

X2JP 5.40E-05 5.01E-05 1.078730 0.2829 

X3IPM -0.000126 0.000645 -0.195689 0.8452 
     
     

Sumber : hasil olah data menggunakan Eviews 12 

Pada tabel 4.12 bisa kita lihat bahwa variabel investasi memiliki nilai prob. 

0.0963 > α=5% atau 0,05, jumlah penduduk usia produktif memiliki nilai prob. 

0.2829 > α=5% atau 0,05 dan IPM memiliki nilai prob. 0.0963 > α=5% atau 0,05. 

Sehingga dapat diartikan bahwa persamaan 1 terbebas dari Heteroskedastisitas. 

Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan 2 

     
     Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.043130 0.070643 -0.610534 0.5427 

X1INV 6.73E-05 0.000296 0.227440 0.8205 

X2JP -2.39E-06 6.35E-05 -0.037549 0.9701 

X3IPM 0.000772 0.001279 0.603919 0.5471 

Y2PDRB -8.75E-05 0.000170 -0.513198 0.6088 
     
     

Sumber : hasil olah data menggunakan Eviews 12 

Pada tabel 4.13 bisa kita lihat bahwa variabel investasi memiliki nilai prob. 

0.8205 > α=5% atau 0,05, jumlah penduduk usia produktif memiliki nilai prob. 
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0.9701 > α=5% atau 0,05, IPM memiliki nilai prob. 0.5471 > α=5% atau 0,05 dan 

PDRB memiliki nilai prob. 0.6088 > α=5% atau 0,05. Sehingga dapat diartikan 

bahwa persamaan 2 juga terbebas dari gejala Heteroskedastisitas. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengidentifikasi apakah ada 

kertaikan hubungan atau korelasi antara variabel-variabel independent atau tidak. 

Jika didalam hasil pengujian terdapat variabel independent yang saling terikat, 

maka model regresi yang digunakan tidak layak karena akan membuat bias. Suatu 

model regresi dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika nilai korelasi antar 

variabel tidak melebihi 0,90. 

Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan 1 

 X1INV X2JP X3IPM 

X1INV  1.000000  0.621795  0.449825 

X2JP  0.621795  1.000000  0.363309 

X3IPM  0.449825  0.363309  1.000000 

Sumber : hasil olah data menggunakan Eviews 12 

Dari hasil pengujian multikolinearitas untuk persman 1, menunjukkan 

bahwa semua variabel pada persamaan 1 memiliki nilai korelasi kurang dari 0,90 

sehingga dapat disimpulkan jika pada persamaan 1 tidak terdapat gejala 

multikolinearitas. 

Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan 2 

 X1INV X2JP X3IPM Y2PDRB 

X1INV  1.000000  0.354546  0.131862  0.373776 

X2JP  0.354546  1.000000  0.363309  0.573102 

X3IPM  0.131862  0.363309  1.000000  0.600430 

Y2PDRB  0.373776  0.573102  0.600430  1.000000 

Sumber : hasil olah data menggunakan Eviews 12 
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Dari hasil pengujian multikolinearitas untuk persamaan 2, menunjukkan 

bahwa semua variabel pada persamaan 2 memiliki nilai korelasi kurang dari 0,90 

sehingga dapat disimpulkan jika pada persamaan 2 tidak terdapat gejala 

multikolinearitas. 

E. Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah koefisien regresi yang 

dihasilkan dalam penelitian ini sginifikan atau tidak. Pengujian hipotesis terdapat 

tiga uji yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, Uji Koefisen Determinasi,Uji F 

(uji simultan) dan Uji t (uji parsial). 

1. Uji t (Parsial) 

Uji t-Statistik dilakukan untuk mengetahui apakah variabel indpenden 

berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen untuk melihat pengaruh 

secara parsial dengan membandingkan nilai probabiltas dengan taraf signifikansi 

α=5% atau 0,05. Jika nilai probabilitas lebih rendah dari α=5% atau 0,05 maka H0 

ditolak α=5% atau 0,05 dan H1 diterima, artinya variabel independen yang diuji 

secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap variabel dependen. Berikut nilai 

probabiltas pada persamaan struktur I dan struktur II dengan menggunakan Fixed 

Effect Model dalam estimasi model data panel. 

Tabel 4.16 Hasil Estimasi Data Panel Persamaan 1 

     
     Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -325.2230 19.64418 -16.55569 0.0000 

X1INV 0.001904 0.000420 4.531143 0.0000 

X2JP -0.000208 2.55E-05 -8.167214 0.0000 

X3IPM 6.046691 0.327842 18.44390 0.0000 
     
     Sumber : Hasil Olah Data Dengan Eviews12 
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Berdasarkan tabel di atas, bisa kita lihat hasil estimasi dari persamaan 

struktur 1 sehingga diketahui pengaruh masing-masing variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut. 

a. Variabel investasi terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan 

dengan nilai prob. Sebesar 0.0000 < α = 0.05 atau 5% dan nilai t hitung sebesar 

4.531143 > 1.65573 (t-Tabel). Artinya H0 ditolak dan H1 diterima. 

b. Variabel jumlah penduduk usia produktif terhadap pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh signifikan dengan nilai prob. Sebesar 0.0000 < α = 0.05 atau 5% 

dan nilai t hitung sebesar 8.167214 > 1.65573 (t-Tabel). Artinya H0 ditolak dan 

H1 diterima. 

c. Variabel IPM terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh sgnifikan dengan 

nilai prob. Sebesar 0.0000 < α = 0.05 atau 5% dan nilai t hitung sebesar 

18.44390 > 1.65573 (t-Tabel). Artinya H0 ditolak dan H1 diterima. 

Tabel 4.17 Hasil Estimasi Data Panel Persamaan 2 

     
     Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.582380 0.137018 4.250379 0.0000 

X1INV 5.94E-06 1.74E-06 3.419098 0.0009 

X2JP -0.000283 0.000122 -2.326622 0.0217 

X3IPM -0.007653 0.002472 -3.095293 0.0025 

Y2PDRB 0.001837 0.000353 5.209093 0.0000 
     
     Sumber : Hasil Olah Data Dengan Eviews12 

Berdasarkan tabel di atas, bisa kita lihat hasil estimasi dari kedua persamaan 

struktur 2, sehingga diketahui pengaruh masing-masing variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut. 
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a. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) terhadap ketimpangan berpengaruh 

signifikan dengan nilai prob. Sebesar 0.0000 < α = 0.05 atau 5% dan nilai t 

hitung sebesar 5.209093 > 1.65581 (t-Tabel). Artinya H0 ditolak dan H1 

diterima. 

b. Variabel investasi terhadap ketimpangan berpengaruh signifikan dengan nilai 

prob. Sebesar 0.0009 < α = 0.05 atau 5% dan nilai t hitung sebesar 3.419098 > 

1.65581 (t-Tabel). Artinya H0 ditolak dan H1 diterima. 

c. Variabel jumlah penduduk usia produktif terhadap ketimpangan berpengaruh 

signifikan dengan nilai prob. Sebesar 0.0217 < α = 0.05 atau 5% dan nilai t 

hitung sebesar 2.326622 > 1.65581 (t-Tabel). Artinya H0 ditolak dan H1 

diterima. 

d. Variabel IPM terhadap ketimpangan berpengaruh signifikan dengan nilai prob. 

Sebesar 0.0025 < α = 0.05 atau 5% dan nilai t hitung sebesar 3.095293 > 

1.65581 (t-Tabel). Artinya H0 ditolak dan H1 diterima. 

2. Uji F (Simultan) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas 

berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui pengaruh 

secara simultan dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

signifikan atau tidak signifikan dengan membandingkan nilai F-statistik dan F-tabel 

dengan taraf signifikansi lebih kecil dari α=5% atau 0,05. Jika F-statistik lebih besar 

dari F-tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya seluruh variabel bebas yang 

digunakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel terikat. 
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Berikut nilai F-statistik pada persamaan struktur I dan struktur II dengan 

menggunakan Fixed Effect Model dalam estimasi model regresi. 

Tabel 4.18 Hasil Uji F (Simultan) Persamaan 1 

    F-statistic 255.6060 

    Prob(F-statistic) 0.000000 
   
   

Sumber : Hasil Olah Data Dengan Eviews12 

Berdasarkan Tabel diatas menunjukan bahwa pada persamaan struktur 1 nilai F-

hitung sebesar 255.6060 > F tabel sebesr 3.06 dengan prob. F-Statistic sebesar 

0.0000 < α=5% atau 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya pada 

persamaan stuktur I variabel investasi, jumlah penduduk usia produktif dan IPM 

secara simultan berpengaruh signifikn terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) 

Tabel 4.19 Hasil Uji F (Simultan) Persamaan 2 

    F-statistic 701.2567 

    Prob(F-statistic) 0.000000 
   
   

Sumber : Hasil Olah Data Dengan Eviews12 

Berdasarkan hasil uji F pada persamaan struktur 2 menunjukan nilai F-

hitung sebesar 701.2567 > F tabel sebesar 2.67 dengan Prob. F-statistic sebesar 

0.0000 < α=5% atau 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya pada 

persamaan struktur 2 variabel pertumbuhan ekonomi, investasi, julmah penduudk 

usia produktif dan IPM secara simultan berpengaruh signifikan terhadp tingkat 

ketimpangan. 
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3. Koefisien Determinasi (R²) 

Uji Koefisien Determinasi (R² ) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini. Berikut hasil uji koefisein determinasi (R² ) pada persamaan struktur 

I dan struktur II.  

Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinan R²  Persamaan 1 

   

   

    R-squared 0.982699 

    Adjusted R-squared 0.978855 

Sumber : Data diolah menggunakan eViews12 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R²) diatas menunjukan Pada 

persamaan struktur I besarnya pengaruh investasi, jumlah penduduk dan IPM 

terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0.982699 atau 98,27 %. Sedangkan sisanya 

sebesar 1,73% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

Tabel 4.21 Hasil Uji Koefisien Determinan R² Persamaan 2 

   

   

    R-squared 0.993911 

    Adjusted R-squared 0.992493 

Sumber : Data diolah menggunakan eViews12 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R²) diatas menunjukan bahwa 

pada persamaan struktur II besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, 

jumlah penduduk, dan IPM terhadap ketimpangan sebesar 0.993911 atau 99,39%. 

Sedangkan sisanya sebesar 0,61% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 
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4. Analisis Jalur 

Penelitian ini menggunakan variabel intervening yaitu Pertumbuhan 

Ekonomi, sehingga untuk menguji pengaruh variabel intervening maka 

menggunakan metode analisis jalur. Analisis jalur merupakan perluasan dari 

analisis regresi linear berganda (Ghozali, 2011). Sehingga analisis jalur merupakan 

penggunaan analisis regresi untuk mengetahui hubungan langsung antara variabel-

variabel independent terhadap variabel dependen dan mengetahui hubungan tidak 

langsung antara variabel independent terhadap variabel dependen melalui variabel 

intervening. 

 

Gambar 4.2 Model Analisis Jalur 

Berdasarkan gambar 4.2, dapat dirumuskan persamaan regresi yang 

menunjukkan hubungan antar variabel, yaitu : 

Persamaan 1 : 

PDRB =-325.2230 + 0.001904INV - 0.000208JP + 6.046691 IPM + 0.0778 
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Persamaan 2 : 

IW = 0.582380 + 5.94E-06INV – 0.000283JP - 0.007653IPM + 0.001837PDRB 

+ 0.0780 

a. Pengaruh langsung 

1) Pengaruh langsung variabel Investasi (X₁) terhadap variabel Pertumbuhan 

Ekonomi (Y₁) 

X₁  Y₁ = 0.001904 

2) Pengaruh langsung variabel Jumlah Penduduk (X₂) terhadap variabel 

Pertumbuhan Ekonomi (Y₁) 

X₂  Y₁ = -0.000208 

3) Pengaruh langsung variabel IPM (X₃) terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi 

(Y₁) 

X₃  Y₁ = 6.046691 

4) Pengaruh langsung variabel Investasi (X₁) terhadap variabel Disparitas Antar 

Wilayah (Y₂) 

X₁  Y₂ = 5.94E-06 

5) Pengaruh langsung variabel Jumlah Penduduk (X₂) terhadap variabel Disparitas 

Antar Wilayah (Y₂) 

X₂  Y₂ = -0.000283 

6) Pengaruh langsung variabel IPM (X₃) terhadap variabel Disparitas Antar 

Wilayah (Y₂) 

X₃  Y₂ = -0.007653 
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7) Pengaruh langsung variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y₁) terhadap variabel 

Dispritas Antar Wilayah (Y₂) 

Y₁  Y₂ = 0.001837 

b. Pengaruh Tidak Langsung 

Untuk mengetahui pengaruh dari variabel intervening atau hubungan tidak 

langsung antara  variabel independen dan variabel dependen melalui variabel 

intervening, maka dilakukan uji sobel dengan melihat perbandingan nilai z dan 

standar nilai z mutlak (1.96) dengan hasil sebagai berikut: 

1) Pengaruh tidak langsung variabel Investasi (X₁) terhadap Disparitas Antar 

Wilayah (Y₂) melalui Pertumbuhan Ekonomi (Y₁) 

X₁ Y₁ Y₂ = 0.001904 x 0.001837 = 0.0000035 

Sab=√(b²Sa²)+(a²Sb²)+(Sa²Sb²) 

Sab=√(5.95274E-13)+(4.51735E-13)+(2.1981E-14) 

Sab=√1.06899E-12 

Sab=1.03392E-06 / 0.00000103392 

z=ab/Sab 

z=(0.001904 X 0.001837)/(0.00000103392) 

z=(0.00000349765)/(0.000000103392)  = 3.382901655 atau 3.383 

 Dari hasil perhitungan uji sobel di atas didapatkan nilai z = 3.383 > 1.96 

nilai dengan prob. 0.0000 < 0.05, maka dapat disimpulkan jika variabel PDRB 

berpengaruh signifikan sebagai variabel intervening antara variabel investasi 

dan disparitas antar wilayah dengan pengaruh tidak langsung variabel investasi 

sebesar 0.0000035. 
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2) Pengaruh tidak langsung variabel Jumlah Penduduk (X₂) terhadap Disparitas 

Antar Wilayah (Y₂) melalui Pertumbuhan Ekonomi (Y₁) 

X₂ Y₁ Y₂ = (-0.208087) x 0.001837 = -0.00038226 

Sab=√(b²Sa²)+(a²Sb²)+(Sa²Sb²) 

Sab=√(2.19053E-09)+(5.39559E-09)+(8.08873E-11) 

Sab=√(7.66701E-09) 

Sab=8.75615E-05 / 0.0000875615 

z=ab/Sab 

z=(-0.208087 X 0.001837)/(0.00000103392) 

z=(-0.000038226)/(0.000000103392)  = -4.36557116 atau -4.366 

 Dari hasil perhitungan uji sobel di atas didapatkan nilai z = -4.36557116 

< 1.96, maka dapat disimpulkan jika variabel PDRB tidak berpengaruh sebagai 

variabel intervening antara variabel jumlah penduduk dan ketimpangan antar 

wilayah. Sedangkan untuk pengaruh tidak langsung variabel jumlah penduduk 

usia produktif terhadap disparitas antar wilayah yaitu berpengaruh negatif 

sebesar -0.2081.  

3) Pengaruh tidak langsung variabel IPM (X₃) terhadap Disparitas Antar Wilayah 

(Y₂) melalui Pertumbuhan Ekonomi (Y₁) 

X₃ Y₁ Y₂ = 6.046691 x 0.000353 = 0.011107771 

Sab=√(b²Sa²)+(a²Sb²)+(Sa²Sb²) 

Sab=√(3.627E-07)+(4.55601E-06)+(1.3393E-08) 

Sab=√(4.93211E-06) 

Sab=0.002220835  
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z=ab/Sab 

z=(6.046691 X 0.001837)/(0.002220835) 

z=(0.011107771)/(0.002220835)  = 5.001620414 / 5.002 

 Dari hasil perhitungan uji sobel di atas didapatkan nilai z = 5.002 > 1.96, 

maka dapat disimpulkan jika variabel PDRB berpengaruh sebagai variabel 

intervening antara variabel IPM dan ketimpangan antar wilayah dan pengaruh 

tidak langsung variabel IPM adalah 0.0112. 

c. Pengaruh Total 

 Pengaruh total adalah jumlah dari pengaruh langsung dan tidak 

langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah pengaruh 

total dari variabel investasi, jumlah pendudk dan IPM Terhadap Disparitas antar 

wilayah. 

1) Pengaruh total X₁ terhadap Y₂ 

X₁ Y₁ Y₂ = 0.0000059 + 0.0000035 = 0.0000094 

2) Pengaruh total X₂ terhadap Y₂ 

X₂ Y₁ Y₂ = (-0.0002833) + (-0.00038226) = -0.00067 

3) Pengaruh total X₃ terhadap Y₂ 

      X₃        Y₁          Y₂ = (-0.07653) +  0.0111078 = -0.0876 

F. Pembahasan Hasil 

1. Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Dari hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan pada 24 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2016-2021, menunjukkan 

bahwa investasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi 
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dengan nilai prob. Sebesar 0.0000 < 0.05 dengan Coefficient sebesar 0.001904. 

sehingga dapat disimpulkan jika peningkatan investasi dapat ikut meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sebesar 0.001904 rupiah. 

Menurut (Mankiw, 2005), investasi atau penanaman modal merupakan 

salah satu aspek penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, karena investasi 

menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat untuk  jangka panjang. 

Menurut teori Harrod-Domar, terdapat hubungan positif antara investasi 

dan pertumbuhan ekonomi, investasi yang tinggi  cenderung meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat, berbanding terbalik dengan 

daerah yang memiliki investasi rendah maka kegiatan ekonomi yang produktif akan 

lebih sedikit dan semakin memperbesar tingkat disparitas (Istiqomah, 2018). 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Manado, 2019) dengan hasil penelitian investasi berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan dari jumlah investasi akan 

mendorong aktivitas ekonomi yang terjadi yang pada akhirnya akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi yang tercermin dan meningkatnya PDRB. Sedangkan 

penelitian (Mintarti, 2017) menunjukkan hasil yang berbeda dimana investasi 

berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan 

bahwa investasi di daerah penelitian belum mampu secara maksimal mendorong 

pertumbuhan ekonomi. 
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2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah variabel jumlah penduduk 

berpengaruh signifikan dengan prob. Sebesar 0.0000 < 0.05 dan berpengaruh 

negatif dengan nilai coefficient -0.20887. hal ini berarti jika terjadi peningkatan 

jumlah penduduk maka pertumbuhan ekonomi akan menurun secara signifikan 

sebesar 0.20887 rupiah. 

 Hasil penelitian ini di dukung dengan teori dari Sadler yang  menyatakan 

bahwa peningkatan jumlah penduduk akan mengurangi kemampuan produksi 

manusia, dan akan bertambah jika jumlah penduduk berkurang atau terjadi 

hubungan yang berbanding terbalik (Andriani, 2021). Hasil penelitian yang sama 

juga ditemukan dalam penelitian (Hasibuan, 2014) yang menemukan bahwa 

pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, artinya jika variabel pertumbuhan penduduk turun maka pertumbuhan 

ekonomi akan meningkat. 

Penelitian ini berbanding terbalik dengna penelitian yang dilakukan oleh 

(Adipuryanti & Sudibia, 2015) dengan hasil penelitian jumlah penduduk 

berpengaruh positif dan signifikan, dalam artian semakin banyak penduduk maka 

dapat meningktakan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, penelitian ini 

berbanding lurus dengan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith bahwa adanya 

pengaruh positif antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi dimana 

kondisi dan kemajuan penduduk terutama penduduk yang bekerja sangat erat 

kaitannya dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi di suatu daerah 

(Syita, 2017). 
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3. Pengaruh IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Dari hasil penelitian terhadap 24 kabupaten/kota yang ada di Provinsi 

Sulawesi Selatan pada periode 2016-2021 mengenai pengaruh IPM terhadap 

pertumbuhan ekonomi, didapatkan hasil jika IPM berpengaruh signifikan dan 

positif dengan nilai prob. Sebesar 0.0000 < 0.005 dan nilai coefficient sebesar 

6.046691. artinya, setiap terjadi kenaikan 1 satuan pada IPM maka akan menaikkan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 6.0467 rupiah. 

Hasil dari penelitian ini juga di perkuat dengan teori dari Constantini 

Salcatore mengemukakan bahwa “Pertumbuhan pembangunan manusia yang 

tinggi, secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi” 

(Muqorrobin & Soejoto, 2017). Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Izzah, 2015) dengan hasil penelitin yang menunjukkan bahwa 

vaiabel IPM memiliki hubungan yang positif dan signifikan tehadap pertumbuhan 

ekonomi. Hubungan yang positif ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan 

bahwa IPM memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika 

IPM tinggi maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Muqorrobin & Soejoto, 2017) memperoleh 

hasil yang berbeda, dimana Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur berpengaruh negatif, artinya 

semakin tinggi kualitas Indeks Pembangunan Manusia, maka pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Jawa Timur akan mengalami penurunan. Sebaliknya, bila 

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami peningkatan, maka indeks 

pembangunan manusia akan menurun. Berdasarkan hasil olah data juga diketahui 
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bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.  

4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Disparitas Antar Wilayah 

Hasil dari penelitian ini yang menggunakan sampel dari 24 kabupaten/kota 

di provinsi Sulawesi Selatan dalam 5 periode 2016-2021, menemukan bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB berpengaruh positif dengan 

Coefficient sebesar 0.001837 dan signifikan dengan prob. Sebesar 0.0000. Artinya, 

jika terjadi kenaikan dalam pada pertumbuhan ekonomi maka akan ikut menaikkan 

tingkat dispritas antar wilayah sebesar 0.001837 poin.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Michael, 

2020), dengan hasil penelitian variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap disparitas antar wilayah. Sedangkan dalam penelitian 

(Nuraini, 2020) menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan Gerbangkertosusila. Hasil 

temuan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat terdistribusi secara 

merata. 

Teori yang menjelaskan tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi 

dan disparitas adalah teori Kuznets yang dikenal dengan Hipotesis U-Terbalik. 

Teori ini menyatakan bahwa pada awal fase pembangunan ekonomi, ketimpangan 

pendapatan antar wilayah meningkat dan akan turun bersamaan dengan terjadinya 

proses pembangunan ekonomi (Fahrizal et al., 2019). 
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5. Pengaruh Investasi terhadap Disparitas Antar Wilayah 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada 24 kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 2016-2020, diperoleh hasil jika investasi 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap disparitas antar wilayah dengan prob. 

Sebesar 0.0009 < 0.05 dan Coefficient sebesar 0.00000594. Artinya setiap terjadi 

kenaikan 1 satuan pada investasi maka akan ikut menaikan sebesar 0.00000594 

poin pada disparitas antar wilayah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan jumlah 

realisasi investasi yang cukup besar antar wilayah, dimana realisasi investasi 

terpusat di daerah-daerah besar. 

Penelitian ini sejalan dengan teori Myrdal (dalam Ningtyas, 2018) yang 

menyatakan bahwa investasi dapat menyebabkan ketidakmerataan, pada wilayah 

yang tergolong,  investasi akan terdorong melalui tingginya jumlah permintaan 

barang dan jasa yang juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah 

tersebut, dan sebaliknya pada wilayah yang kurang berkembang, pendapatan 

wilayah cenderung turun karena rendahnya investasi. 

Penelitian ini sejalan dengna penelitian yang telah dilakukan (Wahyuni et 

al., 2014) dengan hasil penelitian investasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap disparitas, ini berarti setiap terjadi kenaikan pada investasi maka akan ikut 

meningktakan disparitas. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh 

(Mansyur et al., 2021), di peroleh hasil jika investasi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap disparitas antar wilayah. Artinya jika terjadi peningkatan 

jumlah investasi maka akan menurunkan tingkat disparitas antar wilayah, hal ini 
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bisa terjadi jika reallisasi investasi tiap daerah sudah merata baik daerah tergolong 

maju maupun yang tergolong kurang berkembang. 

6. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Disparitas Antar Wilayah 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah variabel jumlah penduduk 

terhadap disparitas antar wilayah berpengaruh signifikan dengan prob. Sebesar 

0.0217 < 0.05 dan berpengaruh negatif dengan Coefficient sebesar -0.000283. Hal 

ini berarti jika terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 1 satuan maka akan 

menurunkan tingkat disparitas antar wilayah sebanyak 0.000283 poin.  Penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Banowati, 2021) dengan hasil 

penelitian bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap ketimpangan 

distribusi pendapatan.  

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan (Didia, 2016) di dapatkan hasil 

yang berbeda dimana terdapat pengaruh positif dan signifikan dari jumlah 

penduduk terhadap disparitas antar wilayah, artinya jika jumlah penduduk 

meningkat maka disparitas antar wilayah akan ikut meningkat. Hal ini bisa terjadi 

jika sebaran dari populasi penduduk di setiap daerah tidak merata, hal ini sesuai 

dengan teori Tambunan yang menyatakan bahwa struktur kependudukan akan dapat 

mempengaruhi ketimpangan antar wilayah. 

7. Pengaruh IPM terhadap Disparitas Antar Wilayah 

Penelitian terhadap disparitas antar wilayah di provinsi sulawesi selatan 

yang telah dilakukan sebelumnya memperoleh hasil jika IPM berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap disparitas antar wilayah dengan coefficient sebesar -

0.007653 dan prob. Sebesar 0.0025 < 0.05. hal ini menandakan jika terjadi 
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peningkatan pada IPM maka akan menurunkan tingkat disparitas antar wilayah 

sebesar 0.007653 poin. Hal ini sejalan dengan penelitian dari (Raharja & Lestari, 

2022), yang menemukan bahwa IPM berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 

disparitas antar wilayah,  

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori human capital menurut Becker 

bahwa manusia yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, akan memiliki pekerjaan 

dan pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan manusia yang memiliki 

pendidikan rendah. Jika tingkat pendapatan dapat mencerminkan produktivitas, 

semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, maka semakin tinggi 

produktivitas dan perekonomian pun akan lebih baik sehingga adanya pertumbuhan 

ekonomi akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan (Raharja & Lestari, 

2022). 

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Didia, 2016), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa IPM 

berpengaruh positif dan signifikan, yang artinya jika tingkat IPM naik maka 

disparitas antar wilayah juga akan meningkat, hal ini bis disebabkan karena daerah-

daerah yang mengalami peningkatan adalah daerah yang IPMnya sudah tergolong 

tinggi sehingga akan semakin memperlebar perbedaan antar daerah. 

8. Pengaruh Investasi terhadap Disparitas Antar Wilayah melalui Pertumbuhan 

Ekonomi 

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menggunakan uji sobel, diperoleh 

hasil bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening dapat menjelaskan 

pengaruh tidak langsung dari variabel investasi teradap disparitas antar wilayah 
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dengan nilai z yang di peroleh sebesar 3.383 > 1.96.  Diketahui pula jika investasi 

secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas antar 

wilayah sebesar 0.0000035. sedangkan pengaruh langsung variabel investasi 

terhadap disparitas antar wilayah sebesar 0.00000594 sebesar, sehingga dapat 

disimpulkan jika keseluruhan pengaruh dari variabel investasi terhadap disparitas 

antar wilayah adalah 0.0000094. penelitian ini menunjukkan jika pengaruh 

langsung lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsungnya.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni et 

al., 2014), dimana investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kesenjangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi, artinya jika investasi 

meningkat maka dapat meninngkatkan PDRB yang akan ikut meningkatkan 

disparitas antar wilayah karena tidak meratanya realisisai investasi di tiap daerah.  

9. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Disparitas Antar Wilayah melalui 

Pertumbuhan Ekonomi 

Dari hasil perhitungan uji sobel di atas didapatkan nilai z = -4.36557116 < 

1.96, maka dapat disimpulkan jika variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan 

sebagai variabel intervening antara variabel jumlah penduduk dan ketimpangan 

antar wilayah. Pengaruh langsung variabel jumlah penduduk terhadap disparitas 

antar wilayah sebesar -0.000283 artinya terdapat pengaruhnegatif dimana jika 

jumlah penduduk mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka akan menurunkan 

disparitas sebanyak 0.000283 poin. Sedangkan untuk pengaruh tidak lagsung 

variabel jumlah penduduk terhadap disparitas adalah sebesar -0.00038226. Maka 
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dapat disimpulkan jika pengaruh tidak langsung lebih besar dibanding pengaruh 

tidak langsungnya. 

Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adipuryanti & 

Sudibia, 2015) yang memperoleh hasil jika jumlah penduduk yang berpengaruh 

signifikan karena z hitung sebesar 30,546 > 1,64, hal ini berarti jumlah penduduk  

terhadap ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh secara tidak langsung 

melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Pertumbuhan 

ekonomi sebagai variabel mediasi mampu memberikan pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap hubungan jumlah penduduk yang bekerja dan ketimpangan 

distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.  

10. Pengaruh IPM terhadap Disparitas Antar Wilayah melalui Pertumbuhan 

Ekonomi  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan 

menggunakan uji sobel didapatkan nilai z = 5.002 > 1.96, maka dapat disimpulkan 

jika variabel PDRB berpengaruh sebagai variabel intervening antara variabel IPM 

dan ketimpangan antar wilayah. Besarnya pengaruh tidak langsung IPM terhadap 

disparitas antar wilayah adalah 0.0112, sedangkan pengaruh tidak langsungnya 

sebesar -0.007653 dengan pengaruh total -0.0876. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan jika pengaruh langsung lebih besar dibandingkan pengaruh tidak 

langsungnya. 

Tingkat indeks pembangunan manusia akan mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi melalui keterampilan masyarakat agar dapat berpartisipasi mendorong 

produktivitas dan kreativitas mereka Kualitas SDM yang baik akan mendorong 
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produktivitas yang juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Muqorrobin & 

Soejoto, 2017).  Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka akan ikut 

meningkatkan disparitas antar wilayah.  

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Izzah, 2015) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa vaiabel IPM 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan tehadap pertumbuhan ekonomi. 

Serta penelitian yang dilakukan oleh (Michael, 2020), dengan hasil penelitian 

variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

disparitas antar wilayah.  
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BAB 5  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi disparitas antar wilayah di 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan periode 2016-2021, maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Variabel investasi dan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel Jumlah penduduk usia produktif 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

2. Variabel investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap disparitas antar wilayah, sedangkan variabel jumlah 

penduduk usia produktif dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

disparitas antar wilayah. 

3. Variabel investasi dan IPM memiliki pengaruh tidak langsung terhadap 

disparitas antar wilayah melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel 

intervening, sedangkan variabel jumlah penduduk tidak dapat didefinisikan 

karena pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening tidak berpengaruh 

signifikan. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis membuat 

beberapa saran, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi pengambil kebijakan, diharapkan agar lebih memeratakan realisasi 

investasi kepada daerah-daerah yang sedang berkembang, agar mengurangi 

tingkat disparitas antar wilayah. Selain itu, pemerintah perlu memberikan 

program-program atau kebijakan yang dapat membantu proses peningkatan 

IPM di setiap wilayah terutama wilayah terbelakang agar tidak tertinggal 

dengan daerah yang lebih maju.  

2. Untuk penelitian selanjutnya, agar dapat mengembangkan penelitian dengan 

menggunakan variabel-variabel lain untuk mengetahui penyebab disparitas 

antar wiilayah. Selain itu peneliti juga bisa menggunakan metode yang berbeda 

dan tahun penelitian yang terbaru di lokasi penelitian yang berbeda. 

 

  



 
100 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Adipuryanti, N. L. P. Y., & Sudibia, I. K. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah 

Penduduk yang Bekerja dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi 

Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. 

Piramida, 11(1), 20–28. 

Agil, C. R. (2019). Pengaruh Belanja Modal, Investasi Swasta dan Pertumbuhan 

Ekonomi Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan 

Barat Tahun 2010-2019. Curvanomic, 1-36. 

Al-Quran dan Terjemahan. (2019). Kementerian Agama RI. Pustaka Agung 

Harapan 

Almizan. (2016). Pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam. 

Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 1(2), 203–222. 

http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/maqdis/article/view/46 

Ambar, A., Walewangko, E. N., & Tumangkeng, S. Y. I. (2021). Analisis Disparitas 

Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten / Kota Di Provinsi Maluku 

Utara Tahun 2015-2019. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 21(01), 1–12. 

Andriani, N. N. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM), dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jambi.(Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021) 

Anggina, D., & Artaningtyas, W. D. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Investasi, Dan Indeks Pembangunan 

Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2007-2014. Buletin Ekonomi, 15(1), 1–154. 

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

Terhadap Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jambi. Khazanah Intelektual, 

5(2), 1142–1160. 

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

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. Jurnal Samudra 

Ekonomika, 2(5), 12. 

Astuti, N. (2019). Analisis Disparitas Prekonomian Antar Provinsi di Indonesia. 

Jurnal Progresif Manjamen Bismis (JPMB), 6(2), 22–38. 

Aswar (2018). Analisis Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2002-2016. (Tesis Magister, Universitas Hasnuddin, 2018). 

Banowati, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan 

Manusia, dan Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan 

di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019. (Skripsi STIE 

YKPN Yogyakarta, 2021) 



 
101 

 
 

Bayhaqi, R. (2018) Analisis Ketimpangan Pendapatan Penduduk di Kalimantan 

Barat Tahun 2010-2015. (Skripsi, UII Yogyakarta) 

Bukhari, A. (2018). Islam dan Pembangunan Manusia Di Era Globalisasi. 

Transformatif, 2(1), 289. https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.919 

Dahliah, & Fajriani, D. (2019). Analisis Disparitas Pendapatan di kawasan 

Mamminasata. Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi, 2(1), 241–251. 

Damanik, A. M., Zulgani, & Rosmeli. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. 

E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 7(1), 15-25.  

Darma, B. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten Tebo Tahun 2016-2020. Citra Ekonomi, 5(1), 90–100. 

Didia, K. A. (2016). Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kawasan 

Kedungsepur. Economic Development Analysis Journal, 5(1), 101-108. 

Dondo, T. C. (2019) Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten 

Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. (Fakultas Pertanian, Umiversitas Sam 

Ratulangi, Manado). 

Effendy, C. A. & Djohan, S. (2021). Pengaruh jumlah penduduk yang bekerja dan 

investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan 

antar kabupaten/kota. Kinerja, 18(4), 680-688. 

Fahrizal, Sarfiah, S. N., & Juliprijanto, W. (2019). Analisis ketimpangan ekonomi 

provinsi jawa tengah tahun 2008-2017. DINAMIC: Directory Journal of 

Economic, 1(4), 399–417. 

 http://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/view/803/459 

Farhan, M., & Sugianto, (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa. Sibatik Journal, 1(4), 243-

258. 

Fauzia, A. A., &Suseno, D. A. (2017). Analisis Determinan Disparitas Pendapatan 

di Kawasan Purwomanggung Tahun 2009-2015. Economic Development 

Analysis Journal, 6(4), 436-444. 

Febriyani, A. & Anis, A. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan 

Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan 

di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 

Hadju, I. I., Masinambow, V. A. ., & Maramis, M. T. . (2021). Analisis 

Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal 

Berkala Ilmiah Efisiensi, 21(01), 110–120. 

 



 
102 

 
 

Hasibuan, L. S. (2014). Pengaruh faktor-faktor kependudukan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di kota medan. Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi 

Pembangunan, 14(4), 26–37. 

Iskandar, A., & Saragih, R. (2018). Analisis Kondisi Kesenjangan Ekonomi 

Daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan. Info Artha, 2(1), 

37–52. https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.232 

Istiqomah, R. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Ipm Dan 

Investasi (PMA) Terhadap Pembangunan Antar Provinsi (Studi Kasus di 

Pulau Jawa). (Skripsi, Universitsa Brawijaya Malang 2018). 

Izzah, N. (2015). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan 

Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Riau Tahun 1994-2013. 

At-Tijaroh, 1(2), 156–172. 

Jhingan, M. L. (2018). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Rajawali Pers. 

Mallarangang, I. (2018). Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor Di Provinsi 

Sulawesi Selatan Pada Tahun 2011-2015. Jurnal Kritis, 2(1), 1–38. 

Mankiw, G. (2006). Pengantar Ekonomi Makro (Ketiga). Jakarta: Salemba Empat 

Mansyur, K., Nursini, & Hamrullah (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi , Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan 

Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Development Policy and 

Management Review (DPMR), 1(2), 79–107. 

Manulang, R. R. (2019). Analisis Disparitas Perekonomian Antar Pulau Besar Di 

Indonesia Tahun 2013-2017. Jurnal Progresif Manajemen Bisnis (JPMB), 

6(2), 1–11. 

Menajang, H. (2019). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhdap Pertumbuhan 

Ekonomi Kota Manado. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi. 

Michael, D. R. (2020). Analisis PPengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks 

Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran 

Terbuka Terhadap Kesenjangan Regional Antar Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2010-2018. (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2020) 

Mintarti, S. (2017). Pengaruh investasi dan tenaga kerja serta pengeluaran 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja. Inovasi, 

13(1), 28–38. 

Mopangga, H. (2011). Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi Gorontalo. Trikonomika, 10(1), 40–51. 

Muqorrobin, M., & Soejoto, A. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia ( 

Ipm ) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. Pendidikan 

Ekonomi, 5(3). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/20602 



 
103 

 
 

Muttaqin, R. (2018). Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam. Maro: Jurnal 

Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 1(2), 117–122. 

https://doi.org/10.31949/mr.v1i2.1134 

Naibaho, G. O., Mandei, J. R., & Pangemanan, L. R. J. (2020). Analisis 

Ketimpangan Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. Agri-Sosioekonomi, 16(3), 369. 

https://doi.org/10.35791/agrsosek.16.3.2020.31093 

Ningtyas, N. P. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, 

investasi dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kot 

di Provinsi Kalimantan Barat. (Skripsi, Universitas Jember, 2018) 

Nuraini, E. (2020). Pengaruh Pertumbhan Ekonomi dan Tingkat Pendidikan 

Terhdap Disparitas Pendapatan di Wilayah Gerbangkertosusila. Jurnal 

Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan, 5(3), 248–253. 

Nurman, M.Si., P. D. (2015). Strategi Pembangunan Ekonomi. Rajawali Pers. 

Nursaid, A. (2020). Ketimpangan Pembangunan Antar Provinsi Di Pulau Sulawesi 

Periode 2010 – 2018. (Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta 1441 H / 2020 M). 

Pamiati, B. A., & Woyanti, N. (2021).Analisis Pengaruh Populasi, Pertumuhan 

Ekonomi, TPAK dan IPM Terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kawasan 

Barlingmascakeb. Bisecer (Business Economic Enterpreneurship), 4(1), 17–

28. 

Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan 

Teoritis dan Empiris. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 337–373. 

https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920 

Pauzi, A., & Budiana, D. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Secara 

Langsung Maupun Tidak Langsung Ketimpangan Distribusi Pendapatan. E-

Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 5(6), 668–691. 

Pradnyadewi, D. & Purbadharmaja, I. B. P. (2015). Pengarauh IPM, Biaya 

Infrstruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan 

Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan 

Universitas Udayana, 6(2), 255-285. 

Pratiwi, M. C. Y. (2018). Disparitas & Transformasi Struktural Antar 

Kabpuaten/Kota Di Kalimantan. Inovasi Pembangunan-Jurnal Kelitbangan, 

6(3), 239-260. 

Primandani, N. P. I., & Yasa, I. N. M. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah 

dan Investasi Terhadap Disparitas distribusi pendpatan dan Kesejateraan 

Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan 



 
104 

 
 

Universitas Udayana, 10 (5). 2070–2100. 

Putra, F. P. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap 

Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sulawesi. (Skripsi, Universitas asanuddin 

2019). 

Raharja, M. C., & Lestari, U. (2022). Analisis Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah 

di Provinsi Jawa Tengah Sebelum Omnibus Law Cipta Kerja. Oeconomicus : 

Journal Of Economics, 6(2), 86-101. 

Ratih, I. S. T. (2021). Indeks Pembangunan Manusia dalam Islam. Journal of 

Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. 

Rifqah, N. (2017). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Ecosains, 6(2), 91-102. 

Safitri, E. (2021). Analisis disparitas pembangunan antar Kabupaten / Kota di 

Provinsi Jambi ( segi ekonomi dan non ekonomi ). Jurnal Paradigma 

Ekonomika, 16(1), 141–150. 

Sahida, N. & Ahmad, S. (2013). Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Satu 

Analisis Awalan (Development from Islamic Perspective: An Interim 

Analysis). Prosiding Perkem, 8(1), 355-370. 

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

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

Septera, M. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pengangguran 

Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam Tahun 2009-2018. 1–113. (Skripsi UIN Raden Intan 

Lampung) 

Sjafrizal. (2015). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. 

Rajawali Pers. 

Sjafrizal. (2018). Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia. 

Rajawali Pers. 

Sugiyono, P. D. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. 

Alfabeta. 

Sukirno, S. (2006). Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan Dasar 

Kebijakan (Kedua). Kencana. 

Sukirno, S. (2019). Mikro Ekonomi: Teori Pengantar. Rajawali Pers. 

Sulistyo, R. A. (2017). Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten di 

Provinsi Yogyakarta (tahun 2012-2016). Dspace UII. 

Syita, S. (2017) Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Ketimpangan 



 
105 

 
 

Distribusi Pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta Periode Tahun 2008-2014. 

(Skripsi, UII Yogykarta 2017) 

Tarigan, R. (2007). Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Jakarta: Erlangga. 

Taryono (2014). Analisis Disparitas Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. 

Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan 4(11), 194–214. 

Todaro, M. P. & Smith, S. C. (2011). Pembangunan Ekonomi (Kesebelas). Penerbit 

Erlangga. 

Wahyuni, I. G. A. P., Sukarsa, M., & Yuliarmi, N. (2014). Pengaruh Pengeluaran 

Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan 

Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 

Universitas Udayana, 3(8), 458–477. 

Wiagustini, N. L. P., Mustanda, I. K., Meydianawathi, L. G., & Abundanti, N. 

(2015). Kata kunci : investasi, ekonomi kreatif, analisis potensi investasi, 

analisis iklim usaha. 1, 155–173. 

Yeniwati, Y. (2013). Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi Di Sumatera. Jurnal 

Kajian Ekonomi, 2(03), 7083. 

Yusica, L. V., Malik, N., & Arifin, Z. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhn 

Ekonomi, Aglomerasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan 

Antar Wilaya Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ilmu 

Ekonomi, 2(2), 230-240. 

Zainuri, A., & Jamal, A. (2017). Disparitas Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. 

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, 2(1), 1–10. 

http://jim.unsyiah.ac.id/EKP/article/view/2442 

 

 

 

  



 
106 

 
 

LAMPIRAN  

Lampiran 1 : Data Penelitian 

Kabupaten/Kota Tahun 
IW 

(Y1) 

PE/PDRB 

(Y2) 

 Investasi 

(X1)  

Jumlah 

Penduduk 

(X2) 

IPM 

(X3) 

Kep. Selayar 

2016 0.0075 35.46 90.570 85582 64.95 

2017 0.0056 39.27 49.420 86441 65.39 

2018 0.0037 43.62 56.010 87349 66.04 

2019 0.0015 47.99 25.730 88265 66.91 

2020 0.0013 46.73 39.200 93749 67.38 

2021 0.0027 49.54 63.510 94649 67.76 

Bulukumba 

2016 0.0678 26.06 9.340 285095 66.46 

2017 0.0644 29.03 16.100 287334 67.08 

2018 0.0652 31.55 15.990 289360 67.7 

2019 0.0656 33.96 26.490 291174 68.28 

2020 0.0640 33.34 33.350 306891 68.99 

2021 0.0625 36.06 42.340 309611 69.62 

Bantaeng 

2016 0.0140 34.13 1181.000 130752 66.59 

2017 0.0132 37.41 282.000 131967 67.27 

2018 0.0109 41.63 1311.090 133088 67.76 

2019 0.0053 46.84 38.940 134104 68.3 

2020 0.0048 45.68 499.040 139398 68.73 

2021 0.0009 50.95 766.940 140675 68.99 

Jeneponto  

2016 0.0854 21.94 391.590 247881 61.81 

2017 0.0851 23.94 2563.970 249988 62.67 

2018 0.0857 26.03 2714.340 251909 63.33 

2019 0.0872 27.74 68.700 253596 64 

2020 0.0922 25.7 104.930 278802 64.26 

2021 0.0935 27.26 43.710 282460 64.56 

Takalar 

2016 0.0536 26.73 0.200 200572 64.96 

2017 0.0532 29.21 128.000 202470 65.48 

2018 0.0548 31.51 37.000 204289 66.07 

2019 0.0534 34.42 9.770 205969 66.94 

2020 0.0513 34.03 327.100 205592 67.31 

2021 0.0501 36.76 170.200 207598 67.72 

Gowa 

2016 0.1294 21.04 37.610 505586 67.7 

2017 0.1295 22.98 426.980 513263 68.33 

2018 0.1298 25.07 127.440 520767 68.87 
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2019 0.1276 27.5 575.640 528101 69.66 

2020 0.1194 28.2 224.730 528534 70.14 

2021 0.1178 30.44 842.030 535616 70.29 

Sinjai 

2016 0.0138 34.61 15.700 161201 65.36 

2017 0.0132 37.89 34.600 162838 65.8 

2018 0.0115 41.88 288.400 164339 66.24 

2019 0.0121 45.05 42.800 165688 67.05 

2020 0.0122 43.74 19.600 178408 67.6 

2021 0.0118 47.05 128.000 180288 67.75 

Maros 

2016 0.0759 52.09 529.400 234178 67.76 

2017 0.0727 56.12 94.200 236337 68.42 

2018 0.0707 60.92 1179.400 238389 68.94 

2019 0.0658 64.6 557.100 240373 69.5 

2020 0.0021 47.73 152.600 267593 69.86 

2021 0.0109 47.88 132.700 272127 70.41 

Pangkep 

2016 0.1300 62.92 144.248 223896 66.86 

2017 0.1253 67.6 11.778 226099 67.25 

2018 0.1169 71.98 24.802 228195 67.71 

2019 0.1166 77.68 134.541 230219 68.29 

2020 0.1119 74.38 337.043 233994 68.72 

2021 0.1097 79.19 198.266 236485 69.21 

Barru 

2016 0.0224 31.75 216.000 117140 69.07 

2017 0.0227 34.51 83.800 117804 69.56 

2018 0.0216 38.09 5.100 118337 70.05 

2019 0.0196 41.8 31.900 118754 70.6 

2020 0.0204 40.36 361.500 124025 71 

2021 0.0199 43.43 386.200 125103 71.13 

Bone 

2016 0.0202 35.15 17.700 507697 63.86 

2017 0.0150 39.04 17.700 510529 64.16 

2018 0.0073 43.87 3.100 513050 65.04 

2019 0.0047 47.81 46.700 515194 65.67 

2020 0.0096 45.68 52.500 549233 66.06 

2021 0.0106 48.8 667.300 554121 66.4 

Soppeng 

2016 0.0123 34.89 0.010 156510 65.95 

2017 0.0077 39.19 0.010 157145 66.67 

2018 0.0031 44.12 14.530 157622 67.6 

2019 0.0025 47.83 14.320 157929 68.26 

2020 0.0040 48.42 54.230 161744 68.67 

2021 0.0066 52.75 38.960 162284 68.99 



 
108 

 
 

Wajo 

2016 0.0238 41.94 424.100 279563 67.52 

2017 0.0204 45.08 675.100 281099 68.18 

2018 0.0103 47.15 81.300 282571 68.57 

2019 0.0031 49.31 295.000 283926 69.05 

2020 0.0221 52.16 10.400 262467 69.15 

2021 0.0344 58.83 134.600 263445 69.62 

Sidrap 

2016 0.0053 36.66 174.500 201628 69.39 

2017 0.0040 40.24 958.800 203496 69.84 

2018 0.0071 43.25 1025.600 205272 70.6 

2019 0.0080 46.49 16.200 206951 71.05 

2020 0.0122 44.12 177.600 216911 71.21 

2021 0.0126 47.19 10.500 219725 71.54 

Pinrang 

2016 0.0112 39.78 1481.100 248455 69.42 

2017 0.0141 43.95 334.200 250761 69.9 

2018 0.0152 48.29 220.900 252867 70.62 

2019 0.0149 52.1 97.100 254796 71.12 

2020 0.0114 49.84 34.100 274419 71.26 

2021 0.0112 53.41 190.800 277680 71.45 

Enrekang 

2016 0.0346 29.22 4.169 128805 70.79 

2017 0.0367 31.28 14.576 130460 71.44 

2018 0.0415 32.81 33.438 132007 72.15 

2019 0.0420 35.28 5.110 133439 72.66 

2020 0.0442 33.54 1.466 151388 72.76 

2021 0.0441 36.06 8.253 153491 72.91 

Luwu 

2016 0.0225 33.55 990.200 233434 68.71 

2017 0.0225 36.56 796.600 236222 69.02 

2018 0.0216 40.2 98.500 238792 69.6 

2019 0.0232 43.04 98.400 241211 70.39 

2020 0.0142 43.91 357.600 246438 70.51 

2021 0.0084 48.55 336.600 248568 70.85 

Tana Toraja 

2016 0.0608 23.72 458.000 146566 66.25 

2017 0.0595 26.15 59.000 148149 66.82 

2018 0.0571 29.31 609.107 149623 67.66 

2019 0.0570 31.66 736.000 151007 68.25 

2020 0.0692 27.1 1589.000 193194 68.75 

2021 0.0720 28.36 696.000 196729 69.49 

Luwu Utara 

2016 0.0286 32.02 20.100 205047 67.81 

2017 0.0280 35.02 37.890 207571 68.35 

2018 0.0265 38.65 50.790 209915 68.79 
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2019 0.0269 41.65 241.230 212117 69.46 

2020 0.0245 41.07 136.300 222407 69.57 

2021 0.0235 44.33 144.000 224674 70.02 

Luwu Timur 

2016 0.1150 61.72 845.800 187378 70.95 

2017 0.0999 63.71 967.700 190690 71.46 

2018 0.0988 69.41 1413.800 193978 72.16 

2019 0.0855 71.34 2539.700 197302 72.8 

2020 0.1004 72.85 2268.500 198756 73.22 

2021 0.1015 78.58 2707.800 202085 73.34 

Toraja Utara 

2016 0.0337 29.91 0.696 141481 67.49 

2017 0.0289 33.8 76.808 143027 67.9 

2018 0.0259 37.84 66.621 144400 68.49 

2019 0.0252 41.08 67.700 145624 69.23 

2020 0.0337 37.37 142.900 167933 69.33 

2021 0.0369 39.16 332.774 170501 69.75 

Makassar 

2016 0.5407 87.13 1320.000 1041324 80.53 

2017 0.5487 95.67 3832.000 1050101 81.13 

2018 0.5644 106.23 2196.000 1059367 81.73 

2019 0.5871 117.3 4520.000 1069115 82.25 

2020 0.6880 125.32 5466.000 989048 82.25 

2021 0.6800 133.31 8305.000 995400 82.66 

Pare-Pare 

2016 0.0054 39.35 81.010 97171 76.48 

2017 0.0054 42.88 6.650 98214 76.68 

2018 0.0027 45.94 0.590 99221 77.19 

2019 0.0039 50.06 11.010 100184 77.62 

2020 0.0035 48.5 93.750 103604 77.86 

2021 0.0013 51.18 130.950 105008 78.21 

Palopo 

2016 0.0139 34.04 0.010 118660 76.45 

2017 0.0149 36.83 3.457 120455 76.71 

2018 0.0148 40.32 5.340 122244 77.3 

2019 0.0142 43.79 13.406 124036 77.98 

2020 0.0110 43.66 59.192 127096 78.06 

2021 0.0118 46.52 124.335 129377 78.38 

Sulawesi Selatan 

2016 0.61 43.82 8429.000 5885602 69.76 

2017 0.61 47.82 11472.000 5942460 70.34 

2018 0.62 52.64 11551.000 5996951 70.9 

2019 0.64 57.18 10209.000 6049074 71.66 

2020 0.73 55.68 12539.000 6221624 71.93 

2021 0.72 59.66 16605.000 6287700 72.24 
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Lampiran 2 : Perhitungan nilai Indeks Williamson Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2016-2021 

2016 

Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah 

Pendudu

k (Fi) 

PDRB 

Perkapita 

(Yi) 

Proporsi 

Penduduk 

(fi/n) 

Yi-Y (Yi-Y)² 
(Yi-

Y)²(fi/n) 

Kepulauan 

Selayar 131,605 35.46 0.015292 -2.2821 5.2079 0.0796 

Bulukumba 413,229 26.06 0.048014 -11.6821 136.4711 6.5526 

Bantaeng 184,517 34.13 0.021440 -3.6121 13.0471 0.2797 

Jeneponto 357,807 21.94 0.041575 -15.8021 249.7058 10.3814 

Takalar 289,978 26.73 0.033693 -11.0121 121.2660 4.0859 

Gowa 735,493 21.04 0.085459 -16.7021 278.9596 23.8396 

Sinjai 239,689 34.61 0.027850 -3.1321 9.8099 0.2732 

Maros 342,890 52.09 0.039841 14.3479 205.8627 8.2019 

Pangkep 326,700 62.92 0.037960 25.1779 633.9275 24.0640 

Barru 171,906 31.75 0.019974 -5.9921 35.9051 0.7172 

Bone 746,973 35.15 0.086793 -2.5921 6.7189 0.5832 

Soppeng 226,305 34.89 0.026295 -2.8521 8.1344 0.2139 

Wajo 394,495 41.94 0.045838 4.1979 17.6225 0.8078 

Sidrap 292,985 36.66 0.034043 -1.0821 1.1709 0.0399 

Pinrang 369,595 39.78 0.042944 2.0379 4.1531 0.1784 

Enrekang 201,614 29.22 0.023426 -8.5221 72.6259 1.7013 

Luwu 353,277 33.55 0.041048 -4.1921 17.5736 0.7214 

Tana Toraja 230,195 23.72 0.026747 -14.0221 196.6188 5.2590 

Luwu Utara 305,372 32.02 0.035482 -5.7221 32.7422 1.1618 

Luwu Timur 281,822 61.72 0.032746 23.9779 574.9405 18.8268 

Toraja Utara 226,988 29.91 0.026374 -7.8321 61.3415 1.6178 

Makassar 1,469,601 87.13 0.170757 49.3879 

2439.166

3 

416.505

4 

Parepare 140,423 39.35 0.016316 1.6079 2.5854 0.0422 

Palopo 172,916 34.04 0.020092 -3.7021 13.7054 0.2754 

Jumlah(n)/ 

Avg(Y) 8,606,375 37.742       526.409 

            22.9436 

          IW 0.6079 
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2017 

Kabupaten/Kota 

Jumlah 

Penduduk 

(Fi) 

PDRB 

Perkapita 

(Yi) 

Proporsi 

Penduduk 

(fi/n) 

Yi-Y (Yi-Y)² 
(Yi-

Y)²(fi/n) 

Kep. Selayar 133,003 39.27 0.015305 -1.8700 3.4969 0.0535 

Bulukumba 415,713 29.03 0.047836 -12.110 146.6521 7.0153 

Bantaeng 185,581 37.41 0.021355 -3.7300 13.9129 0.2971 

Jeneponto 359,787 23.94 0.041401 -17.200 295.8400 12.2481 

Takalar 292,983 29.21 0.033714 -11.930 142.3249 4.7983 

Gowa 748,200 22.98 0.086096 -18.160 329.7856 28.3932 

Sinjai 241,208 37.89 0.027756 -3.2500 10.5625 0.2932 

Maros 346,383 56.12 0.039859 14.9800 224.4004 8.9443 

Pangkep 329,791 67.6 0.037949 26.4600 700.1316 26.5695 

Barru 172,767 34.51 0.019880 -6.6300 43.9569 0.8739 

Bone 751,026 39.04 0.086421 -2.1000 4.4100 0.3811 

Soppeng 226,466 39.19 0.026060 -1.9500 3.8025 0.0991 

Wajo 395,583 45.08 0.045520 3.9400 15.5236 0.7066 

Sidrap 296,125 40.24 0.034075 -0.9000 0.8100 0.0276 

Pinrang 372,230 43.95 0.042833 2.8100 7.8961 0.3382 

Enrekang 203,320 31.28 0.023396 -9.8600 97.2196 2.2746 

Luwu 356,305 36.56 0.041000 -4.5800 20.9764 0.8600 

Tana Toraja 231,519 26.15 0.026641 -14.990 224.7001 5.9863 

Luwu Utara 308,001 35.02 0.035442 -6.1200 37.4544 1.3275 

Luwu Timur 287,874 63.71 0.033126 22.5700 509.4049 16.8745 

Toraja Utara 228,414 33.8 0.026284 -7.3400 53.8756 1.4161 

Makassar 1,489,011 95.67 0.171342 54.5300 2973.5209 509.4886 

Parepare 142,097 42.88 0.016351 1.7400 3.0276 0.0495 

Palopo 176,907 36.83 0.020357 -4.3100 18.5761 0.3782 

Jumlah(n)/ 

Avg(Y) 8,690,294 41.140       629.6942 

            25.0937 

          IW 0.6100 
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2018 

Kabupaten/Kota 

Jumlah 

Penduduk 

(Fi) 

PDRB 

Perkapita 

(Yi) 

Proporsi 

Penduduk 

(fi/n) 

Yi-Y (Yi-Y)² 
(Yi-

Y)²(fi/n) 

Kep. Selayar 133,315 43.62 0.015239 -1.3662 1.8666 0.0284 

Bulukumba 416,773 31.55 0.047642 -13.436 180.5328 8.6009 

Bantaeng 186,525 41.63 0.021322 -3.3562 11.2644 0.2402 

Jeneponto 361,892 26.03 0.041368 -18.956 359.3394 14.8653 

Takalar 293,136 31.51 0.033509 -13.476 181.6093 6.0855 

Gowa 751,981 25.07 0.085960 -19.916 396.6570 34.0966 

Sinjai 242,127 41.88 0.027678 -3.1062 9.6488 0.2671 

Maros 348,682 60.92 0.039858 15.9338 253.8844 10.1194 

Pangkep 331,979 71.98 0.037949 26.9938 728.6625 27.6519 

Barru 173,357 38.09 0.019817 -6.8962 47.5583 0.9424 

Bone 751,323 43.87 0.085885 -1.1162 1.2460 0.1070 

Soppeng 228,153 44.12 0.026080 -0.8662 0.7504 0.0196 

Wajo 400,262 47.15 0.045754 2.1638 4.6818 0.2142 

Sidrap 296,684 43.25 0.033914 -1.7362 3.0146 0.1022 

Pinrang 374,460 48.29 0.042805 3.3038 10.9148 0.4672 

Enrekang 205,254 32.81 0.023463 -12.176 148.2611 3.4786 

Luwu 360,537 40.2 0.041213 -4.7862 22.9082 0.9441 

Tana Toraja 234,529 29.31 0.026809 -15.676 245.7448 6.5882 

Luwu Utara 310,744 38.65 0.035522 -6.3362 40.1481 1.4261 

Luwu Timur 289,661 69.41 0.033111 24.4238 596.5196 19.7516 

Toraja Utara 231,686 37.84 0.026484 -7.1462 51.0689 1.3525 

Makassar 1,503,664 106.23 0.171886 61.2438 3750.7969 644.7079 

Parepare 143,075 45.94 0.016355 0.9538 0.9096 0.0149 

Palopo 178,253 40.32 0.020376 -4.6662 21.7739 0.4437 

Jumlah(n)/ 

Avg(Y) 8,748,052 44.986       782.5157 

            27.9735 

          IW 0.6218 
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2019 

Kabupaten/Kota 

Jumlah 

Penduduk 

(Fi) 

PDRB 

Perkapita 

(Yi) 

Proporsi 

Penduduk 

(fi/n) 

Yi-Y (Yi-Y)² 
(Yi-

Y)²(fi/n) 

Kep. Selayar 134,286 47.99 0.015226 -0.6067 0.3680 0.0056 

Bulukumba 418,627 33.96 0.047466 -14.636 214.2320 10.1687 

Bantaeng 187,472 46.84 0.021256 -1.7567 3.0859 0.0656 

Jeneponto 363,755 27.74 0.041244 -20.856 435.0005 17.9412 

Takalar 295,078 34.42 0.033457 -14.176 200.9779 6.7242 

Gowa 761,491 27.5 0.086341 -21.096 445.0693 38.4278 

Sinjai 243,323 45.05 0.027589 -3.5467 12.5788 0.3470 

Maros 351,649 64.6 0.039872 16.0033 256.1067 10.2114 

Pangkep 334,597 77.68 0.037938 29.0833 845.8403 32.0896 

Barru 173,965 41.8 0.019725 -6.7967 46.1947 0.9112 

Bone 753,694 47.81 0.085457 -0.7867 0.6188 0.0529 

Soppeng 228,686 47.83 0.025929 -0.7667 0.5878 0.0152 

Wajo 402,323 49.31 0.045617 0.7133 0.5088 0.0232 

Sidrap 298,842 46.49 0.033884 -2.1067 4.4380 0.1504 

Pinrang 376,784 52.1 0.042721 3.5033 12.2733 0.5243 

Enrekang 206,881 35.28 0.023457 -13.316 177.3336 4.1597 

Luwu 363,754 43.04 0.041244 -5.5567 30.8765 1.2735 

Tana Toraja 236,255 31.66 0.026788 -16.936 286.8507 7.6841 

Luwu Utara 313,264 41.65 0.035519 -6.9467 48.2562 1.7140 

Luwu Timur 294,288 71.34 0.033368 22.7433 517.2592 17.2597 

Toraja Utara 233,603 41.08 0.026487 -7.5167 56.5003 1.4965 

Makassar 1,521,091 117.3 0.172468 68.7033 4720.1480 814.0750 

Parepare 144,446 50.06 0.016378 1.4633 2.1413 0.0351 

Palopo 181,395 43.79 0.020567 -4.8067 23.1040 0.4752 

Jumlah(n)/ 

Avg(Y) 8,819,549 48.597       965.8312 

            31.0778 

          IW 0.6395 
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2020 

Kabupaten/Kota 

Jumlah 

Penduduk 

(Fi) 

PDRB 

Perkapita 

(Yi) 

Proporsi 

Penduduk 

(fi/n) 

Yi-Y (Yi-Y)² 
(Yi-

Y)²(fi/n) 

Kep. Selayar 136,871 46.73 0.015331 -0.4963 0.2463 0.0038 

Bulukumba 423,012 33.34 0.047380 -13.886 192.8279 9.1363 

Bantaeng 188,495 45.68 0.021113 -1.5463 2.3909 0.0505 

Jeneponto 365,610 25.7 0.040951 -21.526 463.3794 18.9758 

Takalar 301,424 34.03 0.033762 -13.196 174.1410 5.8793 

Gowa 784,511 28.2 0.087871 -19.026 361.9982 31.8091 

Sinjai 245,389 43.74 0.027485 -3.4863 12.1539 0.3341 

Maros 356,195 47.73 0.039896 0.5037 0.2538 0.0101 

Pangkep 338,219 74.38 0.037883 27.1538 737.3261 27.9321 

Barru 174,989 40.36 0.019600 -6.8663 47.1454 0.9241 

Bone 762,073 45.68 0.085358 -1.5463 2.3909 0.2041 

Soppeng 227,208 48.42 0.025449 1.1938 1.4250 0.0363 

Wajo 398,784 52.16 0.044667 4.9338 24.3419 1.0873 

Sidrap 304,826 44.12 0.034143 -3.1063 9.6488 0.3294 

Pinrang 379,402 49.84 0.042496 2.6138 6.8317 0.2903 

Enrekang 207,800 33.54 0.023275 -13.686 187.3134 4.3597 

Luwu 364,680 43.91 0.040847 -3.3163 10.9975 0.4492 

Tana Toraja 235,103 27.1 0.026333 -20.126 405.0659 10.6667 

Luwu Utara 315,202 41.07 0.035305 -6.1563 37.8994 1.3380 

Luwu Timur 305,407 72.85 0.034208 25.6238 656.5766 22.4600 

Toraja Utara 232,394 37.37 0.026030 -9.8563 97.1457 2.5287 

Makassar 1,545,373 125.32 0.173093 78.0938 6098.6338 1055.6295 

Parepare 146,714 48.5 0.016433 1.2738 1.6224 0.0267 

Palopo 188,323 43.66 0.021094 -3.5663 12.7181 0.2683 

Jumlah(n)/ 

Avg(Y) 8,928,004 47.226       1194.7291 

            34.5649 

          IW 0.7319 
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2021 

Kabupaten/Kota 

Jumlah 

Penduduk 

(Fi) 

PDRB 

Perkapita 

(Yi) 

Proporsi 

Penduduk 

(fi/n) 

Yi-Y (Yi-Y)² 
(Yi-

Y)²(fi/n) 

Kep. Selayar 136,118 49.54 0.015198 -1.1096 1.2312 0.0187 

Bulukumba 421,959 36.06 0.047114 -14.589 212.8559 10.0284 

Bantaeng 189,202 50.95 0.021125 0.3004 0.0903 0.0019 

Jeneponto 367,160 27.26 0.040995 -23.389 547.0726 22.4273 

Takalar 298,717 36.76 0.033353 -13.889 192.9205 6.4345 

Gowa 780,138 30.44 0.087106 -20.209 408.4273 35.5765 

Sinjai 245,501 47.05 0.027411 -3.5996 12.9570 0.3552 

Maros 357,320 47.88 0.039896 -2.7696 7.6706 0.3060 

Pangkep 339,575 79.19 0.037915 28.5404 814.5554 30.8840 

Barru 175,023 43.43 0.019542 -7.2196 52.1224 1.0186 

Bone 757,741 48.8 0.084605 -1.8496 3.4210 0.2894 

Soppeng 229,539 52.75 0.025629 2.1004 4.4118 0.1131 

Wajo 406,091 58.83 0.045342 8.1804 66.9192 3.0342 

Sidrap 302,918 47.19 0.033822 -3.4596 11.9687 0.4048 

Pinrang 381,114 53.41 0.042553 2.7604 7.6199 0.3243 

Enrekang 209,974 36.06 0.023445 -14.589 212.8559 4.9903 

Luwu 369,924 48.55 0.041304 -2.0996 4.4083 0.1821 

Tana Toraja 239,516 28.36 0.026743 -22.289 496.8255 13.2867 

Luwu Utara 318,064 44.33 0.035513 -6.3196 39.9371 1.4183 

Luwu Timur 303,479 78.58 0.033885 27.9304 780.1082 26.4339 

Toraja Utara 237,259 39.16 0.026491 -11.489 132.0105 3.4971 

Makassar 1,555,088 133.31 0.173633 82.6604 6832.7445 1186.3895 

Parepare 147,090 51.18 0.016423 0.5304 0.2813 0.0046 

Palopo 187,671 46.52 0.020954 -4.1296 17.0535 0.3573 

Jumlah(n)/ 

Avg(Y) 8,956,181 50.650       1347.7767 

            36.7121 

          IW 0.7248 
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Lampiran 3 : Hasil Estimasi Data Panel 

A. Model Regresi Data Panel 

1. Common Effect Model 

Persamaan 1 : 

Dependent Variable: Y2PDRB   

Method: Panel Least Squares   

Date: 12/25/22   Time: 18:16   

Sample: 2016 2021   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 24   

Total panel (balanced) observations: 144  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -72.64452 18.76084 -3.872135 0.0002 

X1INV 0.007037 0.001260 5.583660 0.0000 

X2JP 1.87E-05 6.56E-06 2.841247 0.0052 

X3IPM 1.569678 0.273348 5.742422 0.0000 
     
     Root MSE 11.80705     R-squared 0.595707 

Mean dependent var 45.05681     Adjusted R-squared 0.587043 

S.D. dependent var 18.63402     S.E. of regression 11.97454 

Akaike info criterion 7.830827     Sum squared resid 20074.53 

Schwarz criterion 7.913321     Log likelihood -559.8195 

Hannan-Quinn criter. 7.864348     F-statistic 68.76112 

Durbin-Watson stat 0.193820     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     
     

Persamaan 2 : 

Dependent Variable: Y1IW   

Method: Panel Least Squares   

Date: 12/25/22   Time: 19:22   

Sample: 2016 2021   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 24   

Total panel (balanced) observations: 144  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.295336 0.073970 -3.992654 0.0001 

X1INV 3.42E-05 5.22E-06 6.557796 0.0000 

X2JP 0.000326 2.53E-05 12.86724 0.0000 

X3IPM 0.003088 0.001139 2.712099 0.0075 

Y2PDRB 0.000961 0.000317 3.033790 0.0029 
     
     

Root MSE 0.044085     R-squared 0.862522 

Mean dependent var 0.062505     Adjusted R-squared 0.858565 

S.D. dependent var 0.119314     S.E. of regression 0.044871 

Akaike info criterion -3.335934     Sum squared resid 0.279867 

Schwarz criterion -3.232816     Log likelihood 245.1873 

Hannan-Quinn criter. -3.294033     F-statistic 218.0168 

Durbin-Watson stat 0.342253     Prob(F-statistic) 0.000000 
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2. Fixed Effect Model 

Persamaan 1 : 

Dependent Variable: Y2PDRB   

Method: Panel Least Squares   

Date: 12/25/22   Time: 18:17   

Sample: 2016 2021   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 24   

Total panel (balanced) observations: 144  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -325.2230 19.64418 -16.55569 0.0000 

X1INV 0.001904 0.000420 4.531143 0.0000 

X2JP -0.000208 2.55E-05 -8.167214 0.0000 

X3IPM 6.046691 0.327842 18.44390 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     Root MSE 2.442443     R-squared 0.982699 

Mean dependent var 45.05681     Adjusted R-squared 0.978855 

S.D. dependent var 18.63402     S.E. of regression 2.709647 

Akaike info criterion 4.998874     Sum squared resid 859.0357 

Schwarz criterion 5.555714     Log likelihood -332.9189 

Hannan-Quinn criter. 5.225143     F-statistic 255.6060 

Durbin-Watson stat 1.243107     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 

Persamaan 2 : 

Dependent Variable: Y1IW   

Method: Panel Least Squares   

Date: 12/25/22   Time: 19:22   

Sample: 2016 2021   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 24   

Total panel (balanced) observations: 144  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.582380 0.137018 4.250379 0.0000 

X1INV 5.94E-06 1.74E-06 3.419098 0.0009 

X2JP -0.000283 0.000122 -2.326622 0.0217 

X3IPM -0.007653 0.002472 -3.095293 0.0025 

Y2PDRB 0.001837 0.000353 5.209093 0.0000 
     
     
 Effects Specification   
     
     

Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     

Root MSE 0.009278     R-squared 0.993911 

Mean dependent var 0.062505     Adjusted R-squared 0.992493 

S.D. dependent var 0.119314     S.E. of regression 0.010337 
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Akaike info criterion -6.133430     Sum squared resid 0.012396 

Schwarz criterion -5.555967     Log likelihood 469.6070 

Hannan-Quinn criter. -5.898782     F-statistic 701.2567 

Durbin-Watson stat 1.207732     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 

3. Random Effect Model 

Persamaan 1 : 

Dependent Variable: Y2PDRB   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 12/25/22   Time: 18:18   

Sample: 2016 2021   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 24   

Total panel (balanced) observations: 144  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -250.7907 17.51178 -14.32126 0.0000 

X1INV 0.003321 0.000383 8.670537 0.0000 

X2JP -2.55E-05 1.14E-05 -2.243678 0.0264 

X3IPM 4.308724 0.262561 16.41035 0.0000 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 11.67747 0.9489 

Idiosyncratic random 2.709647 0.0511 
     
      Weighted Statistics   
     
     Root MSE 3.339886     R-squared 0.660244 

Mean dependent var 4.249216     Adjusted R-squared 0.652963 

S.D. dependent var 5.749911     S.E. of regression 3.387263 

Sum squared resid 1606.297     F-statistic 90.68670 

Durbin-Watson stat 0.950072     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.164271     Mean dependent var 45.05681 

Sum squared resid 41496.77     Durbin-Watson stat 0.036776 
     
     

 

Persamaan 2 : 

Dependent Variable: Y1IW   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 12/25/22   Time: 19:23   

Sample: 2016 2021   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 24   

Total panel (balanced) observations: 144  

Swamy and Arora estimator of component variances 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.612820 0.089540 6.844066 0.0000 

X1INV 9.49E-06 1.69E-06 5.626980 0.0000 

X2JP 0.000312 3.99E-05 7.805596 0.0000 

X3IPM -0.010494 0.001434 -7.318394 0.0000 

Y2PDRB 0.002187 0.000252 8.693911 0.0000 
     
     
 Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     

Cross-section random 0.039905 0.9371 

Idiosyncratic random 0.010337 0.0629 
     
     
 Weighted Statistics   
     
     

Root MSE 0.013240     R-squared 0.517306 

Mean dependent var 0.006574     Adjusted R-squared 0.503415 

S.D. dependent var 0.019123     S.E. of regression 0.013476 

Sum squared resid 0.025241     F-statistic 37.24172 

Durbin-Watson stat 1.051050     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     
 Unweighted Statistics   
     
     

R-squared 0.618444     Mean dependent var 0.062505 

Sum squared resid 0.776739     Durbin-Watson stat 0.034155 
     
     

 

B. Uji Penentuan Model 

1. Uji Chow 

Persamaan 1 : 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 113.788527 (23,117) 0.0000 

Cross-section Chi-square 453.801150 23 0.0000 
     

     

Persamaan 2 : 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     

Cross-section F 108.824153 (23,116) 0.0000 

Cross-section Chi-square 448.839456 23 0.0000 
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2. Uji Hausman 

Persamaan 1 : 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

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

     
     

Cross-section random 81.776389 3 0.0000 
     
     

 

Persamaan 2 : 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

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

     
     

Cross-section random 101.201688 4 0.0000 
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Lampiran 4 : Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji Heteroskedastisitas 

Persamaan 1 : 

 

Persamaan 2 : 

Dependent Variable: RESABS   

Method: Panel Least Squares   

Date: 12/25/22   Time: 20:39   

Sample: 2016 2021   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 24   

Total panel (balanced) observations: 144  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.043130 0.070643 -0.610534 0.5427 

X1INV 6.73E-05 0.000296 0.227440 0.8205 

X2JP -2.39E-06 6.35E-05 -0.037549 0.9701 

X3IPM 0.000772 0.001279 0.603919 0.5471 

Y2PDRB -8.75E-05 0.000170 -0.513198 0.6088 
     
     

Uji Multikolinearitas : 

Persamaan 1 : 

 X1INV X2JP X3IPM 

X1INV  1.000000  0.621795  0.449825 

X2JP  0.621795  1.000000  0.363309 

X3IPM  0.449825  0.363309  1.000000 

Persamaan 2 : 

 X1INV X2JP X3IPM Y2PDRB 

X1INV  1.000000  0.354546  0.131862  0.373776 

X2JP  0.354546  1.000000  0.363309  0.573102 

X3IPM  0.131862  0.363309  1.000000  0.600430 

Y2PDRB  0.373776  0.573102  0.600430  1.000000 

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Date: 12/17/22   Time: 21:31

Sample: 2016 2021

Periods included: 6

Cross-sections included: 24

Total panel (balanced) observations: 144

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.051426 0.036735 -1.399911 0.1642

X1_INV 0.001102 0.000767 1.437021 0.1534

X2_JP -9.25E-08 4.76E-08 -1.941421 0.0546

X3_IPM 0.001152 0.000609 1.891927 0.0610
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Lampiran 5 : Hasil Turnitin Skripsi Validasi 
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