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ABSTRAK 

 

Nama : Arni Afrinatama. An 

NIM : 90300118020 

Jurusan : Ilmu Ekonomi 

Judul Skripsi : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Ketimpangan 

Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Timur  

  Penelitian ini membahas mengenai Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan 

Timur Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan 

penelitian: 1) Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kesejahteraan 

masyarakat di Kawasan Timur Indonesia? 2) Apakah ketimpangan pendapatan 

berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia? 3) 

Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di 

Kawasan Timur Indonesia? 

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. 

Adapun data yang digunakan di dalam penelitian ini yakni data sekunder yang 

berupa data panel, yaitu gabungan dari data time series mulai tahun 2013-2021 (9 

tahun) dan data cross section dari 17 Provinsi yang ada di kawasan Timur 

Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data 

sekunder yang didapatkan melalui Badan Pusat Statistik serta sumber lain yang 

memiliki keterkaitan terhadap variabel penelitian. Adapun teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian adalah uji model regresi data panel, uji kesesuaian 

model, uji asumsi klasik, uji hipotesis dengan bantuan program Eviews 10. 

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa: 1) Pengeluaran Pemerintah tidak 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kawasan 

Timur Indonesia, 2) Ketimpangan Pendapatan tidak berpengaruh signifikan dan 

negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia, 3) 

pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap 

kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia. 

 

 

Kata Kunci: Belanja Modal, Rasio Gini, PDRB, dan IPM
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengalaman pembangunan dalam dasawarsa 1950-an dan 1960-an telah 

melahirkan pandangan ekonomi baru dalam pembangunan. Pembangunan ekonomi 

seharusnya dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai 

perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasonal, 

serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan dan penanggulangan 

kemiskinan. Pembangunan yang dilakukan setidaknya memiliki tiga tujuan yang 

diarahkan untuk masyarakat, yaitu meningkatkan ketersediaan dan perluasan 

distribusi barang-barang kebutuhan yang pokok, mendapatkan kehidupan yang 

layak, dan memperluas pilihan sosial ekonomi yang tersedia bagi masyarakat secara 

keseluruhan (Todaro, M. P., & Smith, 2011). Hakikatnya, pembangunan haruslah 

mencerminkan perubahan kondisi kehidupan dari yang dipandang tidak 

memuaskan menjadi lebih baik (Wicaksono, 2019). 

Pembangunan ekonomi dijadikan sebagai indikator utama bagi negara yang 

sedang berkembang. Pembangunan ekonomi secara sederhana bisa diartikan seperti 

proses atau usaha dalam melaksanakan transformasi menuju arah yang semakin 

lebih baik dibandingkan sebelumnya sekaligus memajukan taraf hidup menjadi 

lebih baik, agar ketentraman dan juga kemakmuran mampu meningkat. 

Denni dalam (Rahayu, 2019) dalam ekonomi Islam, pembangunan tidak 

hanya membangun perekonomian rakyat melainkan membangun sikap mental yang 

berarti membangun manusia secara utuh. Bukan hanya dari sisi jasmani, namun 

juga kebutuhan spiritual. Nurul Huda, et al dalam (Rahayu, 2019) menurut Al-

Ghazali, kesejahteraan manusia terletak pada perlindungan keimanan (ad-dien), 

jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasb) dan kekayaan (al-maal). Islam
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mengajarkan untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah baik 

secara ekonomi, agama, ilmu maupun pertahanan. Seperti yang terkandung dalam 

(QS. An-Nisa/4: 9): 

 

َ وَلْيَقوُْ  يَّةً ضِعٰفاً خَافوُْا عَليَْهِمْْۖ فَلْيتََّقوُا اللّٰه لوُْا قَوْلًً وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ ترََكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذرُ ِ

 سَدِيْداً
Terjemahnya: 

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka 

meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir 

terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada 

Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (QS. An-

Nisa/4: 9). 

Kalam Allah Swt di dalam QS. An-Nisa (4: 9) menerangkan bahwa demi 

memajukan suatu kesejahteraan dibutuhkan adanya sebuah kejujuran serta perlu 

meningkatkan taqwa pada Allah Swt dan juga menolong masyarakat yang lemah. 

Kesejahteraan merupakan istilah sederhana, namun sulit untuk 

direalisasikan. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dan cita-cita dari 

setiap negara. Tingkat kesejahteraan suatu negara merupakan salah satu tolak ukur 

untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di suatu Negara tersebut. 

Kesejahteraan dapat dikatakan sebagai suatu kondisi ketika seluruh kebutuhan 

manusia terpenuhi. Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari peran penduduk 

atau masyarakat, karena penduduk merupakan titik sentral dalam kesejahteraan 

masyarakat. Kegiatan pembangunan tidak semata-mata diartikan sebagai kegiatan 

yang menekankan pada aspek fisik saja, tetapi pembangunan di suatu negara harus 

bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya, dan pembangunan mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Budiarti, 2019). 

Manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan harus mampu 

meningkatkan kualitas hidupnya, untuk itu peran pemerintah dan masyarakat sangat 

dibutuhkan. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pengembangan 

sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna sebagai 
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peningkatan kemampuan dasar penduduk. Kemampuan dasar penduduk tersebut 

diperlukan untuk memperbesar kesempatan berpartisipasi dalam proses 

pembangunan. Peningkatan kemampuan dasar dapat pula dilakukan melalui 

peningkatan derajat kesehatan, pengetahuan dan keterampilan penduduk. Hal 

tersebut penting karena dapat direfleksikan dalam kegiatan ekonomi produktif, 

sosial budaya, dan politik (Yunita Mahrany, 2012). 

Dalam kesejahteraan masyarakat yang menjadi komponen dalam melihat 

status pembangunan manusia di suatu wilayah pasti diperlukan yang namanya 

pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah itu sendiri merupakan alat 

intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. 

Pengeluaran pemerintah merupakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan 

pemerintah sebagai salah satu langkah untuk kesejahteraan masyarakat. 

Pengalokasian Dana pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal 

diharapkan bisa menjadikan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. 

Menurut Halim dalam (Setiawan & Budiana, 2015) belanja modal adalah 

pengeluaran pemerintah yang akan menambah aset, belanja modal merupakan salah 

satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat meningkat dan mampu juga 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan menyediakan fasilitas 

penunjang pelayanan publik. Sebagian pengeluaran pemerintah untuk membiayai 

administrasi pemerintah dan sebagian lain untuk membiayai kegiatan-kegiatan 

dalam pembangunan infrastruktur suatu wilayah yang ada di Indonesia. 

Dari tabel 1.1 bisa dilihat pada pengeluaran pemerintah melalui belanja 

modal yang ada di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 sebesar Rp 1.829.259 

lalu naik pada tahun 2020 sebesar Rp 1.066.605, dibarengi dengan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) meningkat di tahun 2018 sebesar 75.83, kini menjadi 

76.24 pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2018, Provinsi Papua memiliki belanja 

modal yang besar yaitu Rp 1.918.505, akan tetapi menurun sebesar Rp 839.209 
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pada tahun 2020. Akan tetapi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami 

peningkatan dari 60.06 tahun 2018, berubah sebesar 60.44 pada tahun 2020. Jadi 

alasannya adalah kesinambungan dimana belanja modal meningkat begitu juga 

dengan indeks pembangunan manusia (IPM). 

 

Tabel 1.1 

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Belanja Modal (Juta 

Rupiah) Menurut Provinsi di Kawasan Timur Indonesia 

Tahun 2018 dan 2020 

PROVINSI 

Indeks Pembangunan 

Manusia 
Belanja Modal 

2018 2020 2018 2020 

Nusa Tenggara Barat 67.30  68.25 891.887.05 608.297.48 

Nusa Tenggara Timur 64.39 65.19 529.761.03 1.026.785.27 

Kalimantan Barat 66.98 67.66 676.487.48 759.257.92 

Kalimantan Tengah 70.42 71.05 1.060.394.09 1.108.301.88 

Kalimantan Selatan 70.17 70.91 1.117.196.74 778.100.75 

Kalimantan Timur 75.83 76.24 1.829.259.94 1.066.605.76 

Kalimantan Utara 70.56 70.63 637.663.35 665.170.89 

Sulawesi Utara 72.20  72.93 721.402.64 1.090.984.90 

Sulawesi Tengah 68.88 69.55 459.780.93 665.439.89 

Sulawesi Selatan 70.90  71.93 1.081.805.77 1.195.023.37 

Sulawesi Tenggara 70.61 71.45 795.197.26 1.048.329.03 

Gorontalo 67.71 68.68 280.499.51 199.795.68 

Sulawesi Barat 65.10  66.11 321.974.75 347.276.40 

Maluku 68.87 69.49 601.514.66 591.200.62 

Maluku Utara 67.76 68.49 513.352.29 571.751.20 

Papua Barat 63.74 65.09 1.539.271.67 1.543.170.85 

Papua 60.06 60.44 1.918.505.43 839.209.38 

Sumber: Simreg Bappenas (2022) 

Keterkaitan antara pengeluaran pemerintah yang di proksi menggunakan 

belanja modal dan kesejahteraan masyarakat di proksi melalui Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) telah dikemukakan oleh peneliti terdahulu dengan 

hasil yang berbeda. Antara lain, (Zakaria, 2018) memberikan kesimpulan bahwa 

pertumbuhan ekonomi serta belanja modal memilih dampak yang nyata atau 
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relevan kepada Indeks Pembangunan Manusia pada Provinsi Jawa Tengah dalam 

periode tahun 2010-2016. Kemudian, (Komariah et al., 2019) menyimpulkan 

bahwa pengeluaran pemerintah yang di proksi ke dalam belanja modal tidak 

berpengaruh signifikan kepada Indeks Pembangunan Manusia yang ada di 

Kabupaten Kotawaringin Timur dalam periode tahun 2009-2017. 

Tidak meratanya pembangunan di suatu daerah dapat menyebabkan 

ketimpangan distribusi pendapatan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor, seperti perbedaan geografis, perbedaan kualitas sumber daya manusia, 

pengalokasian belanja pemerintah yang belum efektif. Ketimpangan pendapatan 

sebenarnya telah terjadi di seluruh negara di dunia ini, baik negara yang sudah maju 

maupun negara yang sedang berkembang. Namun perbedaannya adalah 

ketimpangan pendapatan lebih besar terjadi di negara yang baru memulai 

pembangunannya, sedangkan bagi negara maju atau lebih tinggi tingkat 

pendapatannya cenderung lebih merata atau tingkat ketimpangan rendah. 

Terjadinya ketimpangan atau distribusi pendapatan yang tidak merata 

adalah ketika adanya perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh antar 

golongan masyarakat. Akibat dari perbedaan tersebut, maka akan terlihat 

ketimpangan yaitu di mana yang kaya akan semakin kaya, dan yang miskin akan 

semakin miskin (Tiara, 2016). 

Pada hakekatnya, kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi 

pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok 

berpendapatan rendah. Ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya 

dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keselarasan dan kesejahteraan 

dalam sistem tersebut terpelihara dalam proses pertumbuhannya. Pertumbuhan 

ekonomi sering dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat, karena pertumbuhan 

ekonomi menjadi sasaran dalam pembangunan. Pertumbuhan ekonomi juga 

digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu 
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perekonomian. Meskipun tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi maupun 

pendapatan per kapita di suatu provinsi tidak selalu sejalan dengan pemerataan 

pendapatannya. 

Menurut Alesina dan Rodric dalam (Sholihah & Kustanto, 2017) 

mengemukakan bahwa tidak meratanya distribusi pendapatan akan berpengaruh 

buruk terhadap pertumbuhan ekonomi kemudian kesejahteraan masyarakat suatu 

wilayah akan mengalami penurunan. Hipziwaty dalam (Primandani & Yasa, 2018) 

menyimpulkan bahwa disparitas distribusi pendapatan memiliki korelasi negatif 

terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya ketimpangan pendapatan antar 

daerah tentunya dapat memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang 

untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal 

dengan daerah sekitarnya sehingga masyarakat bisa mencapai kesejahteraan 

hidupnya. 

Keterkaitan antara ketimpangan pendapatan dengan kesejahteraan 

masyarakat telah dikemukakan dalam penelitian terdahulu. (Sholihah & Kustanto, 

2017) mengemukakan bahwa kesenjangan pendapatan berpengaruh positif tapi 

tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. 

Dalam konteks masyarakat sebagai objek pembangunan, diperlukan suatu 

indikator untuk mengukur besarnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator 

keberhasilan suatu negara atau daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi. 

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan output 

per kapita dalam jangka panjang. Menurut Budiono dalam (Olivia F Lamatenggo, 

Een N. Walewangko, 2019), pengertian pertumbuhan ekonomi adalah proses 

pertumbuhan output per kapita jangka panjang yang terjadi jika ada peningkatan 

output yang bersumber dari proses internal perekonomian itu sendiri dan bersifat 

sementara. Hal ini bahwa dalam jangka panjang, kesejahteraan tercermin pada 

peningkatan output per kapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam 
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mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang 

semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai salah satu indikator 

keberhasilan pembangunan di setiap negara. 

Dalam penelitian terdahulu di kemukakan hubungan antara pertumbuhan 

ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat. (Shavira et al., 2021) bahwa 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan 

masyarakat di Jawa Timur Tahun 2014-2018. 

Pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi Islam dapat diwujudkan jika tujuan 

sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

Konsep pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan dalam firman Allah (QS. Al-

A’raf/7: 96): 

 

نَ السَّمَاۤءِ وَالًْرَْضِ وَلٰكِنْ كَ  ى اٰمَنوُْا وَاتَّقَوْا لَفتَحَْناَ عَليَْهِمْ بَرَكٰتٍ م ِ ذَّبوُْا وَلَوْ انََّ اهَْلَ الْقرُٰٰٓ

 فاَخََذْنٰهُمْ بمَِا كَانوُْا يكَْسِبوُْنَ 
Terjemahnya: 

“Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan 

membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, 

mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa 

mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.” (QS. Al-A’raf/7: 96). 

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa kesejahteraan hidup akan 

kita raih selama kita senantiasa mengingat Allah serta mempercayai dan meyakini 

firman-Nya, dan Allah Swt akan membukakan pintu-pintu rezeki dari segala 

penjuru langit dan bumi, serta rasa aman dan keselamatan dari segala macam 

bencana serta kesejahteraan lahir dan batin selama kita beriman dan bertaqwa. 

Amri dalam (Aprida, 2009) bahwa upaya pemerintah meningkatkan tingkat 

kesejahteraan masyarakatnya tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai. 

Secara umum, untuk melihat tingkat kesejahteraan dari segi pertumbuhan ekonomi 

maka indikator yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat, karena 
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pertumbuhan ekonomi menjadi sasaran dalam pembangunan. Pertumbuhan 

ekonomi diartikan sebagai peningkatan barang dan jasa yang di produksi dalam 

masyarakat. Sehingga apabila banyak barang dan jasa yang di produksi maka 

kesejahteraan masyarakat akan meningkat (AL, 2017). 

 

Tabel 1.2 

Data Rasio Gini dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Ribu Rupiah) 

Menurut Provinsi di Kawasan Timur Indonesia 

Tahun 2018 dan 2020 

PROVINSI 
Rasio Gini Pertumbuhan Ekonomi 

2018 2020 2018 2020 

Nusa Tenggara Barat 0.39 0.38 18.020.50 17.583.11 

Nusa Tenggara Timur 0.35 0.35 12.273.85 12.960.95 

Kalimantan Barat 0.32 0.32 26.110.57 24.953.61 

Kalimantan Tengah 0.34 0.32 35.548.43 37.148.73 

Kalimantan Selatan 0.34 0.35 30.614.85 32.210.58 

Kalimantan Timur 0.34 0.33 127.354.19 125.807.52 

Kalimantan Utara 0.30 0.30  80.204.84 86.823.59 

Sulawesi Utara 0.37 0.36 33.911.61 33.670.44 

Sulawesi Tengah 0.31 0.32 39.049.35 45.052.32 

Sulawesi Selatan 0.38 0.38 35.243.64 36.246.26 

Sulawesi Tenggara 0.39 0.38 33.278.66 35.709.02 

Gorontalo 0.41 0.40 22.538.55 24.313.24 

Sulawesi Barat 0.36 0.35 22.953.08 22.652.43 

Maluku 0.32 0.32 16.607.02 16.687.79 

Maluku Utara 0.33 0.29 20.309.45 21.906.60 

Papua Barat 0.39 0.37 64.499.45 54.487.70 

Papua 0.39 0.39 48.069.41 32.108.51 

Sumber: Simreg Bappenas (2022) 

Berdasarkan data dari tabel 1.2 bahwa setiap Provinsi mengalami 

ketimpangan pendapatan serta laju pertumbuhan ekonomi melalui PDRB yang 

fluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2018 dibandingkan dengan Provinsi yang lain, 

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki rasio gini lebih kecil sebesar 0.31, di ikuti 

dengan laju pertumbuhan ekonomi melalui PDRB yang meningkat sebesar Rp 

39.049. Sedangkan pada tahun 2020, Provinsi Maluku Utara memiliki rasio gini 
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lebih kecil dibanding Provinsi yang lain sebesar 0.29 diikuti dengan pertumbuhan 

ekonomi melalui PDRB sebesar Rp 21.906. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi sejalan dengan berkurangnya tingkat 

ketimpangan pendapatan. 

Alasan penulis, meneliti mengenai kesejahteraan masyarakat di kawasan 

Timur Indonesia adalah karena rata-rata Indeks Pembangunan Manusia yang masih 

dalam kategori sedang pada beberapa tahun tertentu. Salah satunya dapat dilihat 

dari data pada tahun 2018 dan 2020 yang rata-rata hanya mencapai kategori nilai 

IPM 60 (sedang). Selain itu, penulis ingin melihat apakah pengeluaran pemerintah, 

ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan 

masyarakat di kawasan Timur Indonesia. 

Tujuan akhir dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat (Rimbawan, 2012). Banyak upaya yang direncanakan dan dilaksanakan 

oleh suatu negara pada masing-masing daerah yang diharapkan mampu memberi 

pengaruh positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 

Dari uraian latar belakang tersebut, sehingga peneliti tertarik dan bermaksud 

untuk melaksanakan penelitian yang berjudul tentang “Pengaruh Pengeluaran 

Pemerintah, Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Timur Indonesia.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

penelitian ini akan berusaha untuk mengetahui: 

1. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kesejahteraan 

masyarakat di Kawasan Timur Indonesia? 

2. Apakah ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap kesejahteraan 

masyarakat di Kawasan Timur Indonesia? 
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3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan 

masyarakat di Kawasan Timur Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Berlandaskan dari rumusan masalah yang telah diuraikan, sehingga tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di 

Kawasan Timur Indonesia. 

2. Pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat di 

Kawasan Timur Indonesia. 

3. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di 

Kawasan Timur Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Mengenai suatu manfaat yang ingin dicapai di dalam penelitian yang akan 

dilakukan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian atau pengkajian ini dimaksudkan mampu memberikan 

manfaat teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan 

pemikiran bagi dunia akademik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan mengenai faktor yang 

mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, mampu digunakan menjadi sumber rujukan 

pustaka acuan serta informasi bagi riset atau penelitian yang dilakukan 

berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pengeluaran Pemerintah 

a. Definisi Pengeluaran Pemerintah 

 Pengeluaran pemerintah adalah pembelanjaan barang-barang modal, barang 

konsumsi dan jasa-jasa. Pengeluaran pemerintah merupakan penggunaan uang dan 

sumber daya suatu negara untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakan negara atau pemerintah guna mewujudkan fungsinya dalam 

menciptakan kesejahteraan (Pujoalwanto, 2014). Menurut Marzuki dalam 

(Septiani, 2017) Pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk 

membiayai kegiatan-kegiatannya, pengeluaran tersebut bertujuan agar tercapai 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dapat disimpulkan bahwa 

pengeluaran pemerintah merupakan anggaran yang digunakan pemerintah dalam 

membiayai berbagai kegiatan dan pengeluaran lainnya guna menciptakan 

kesejahteraan kepada masyarakat secara keseluruhan. 

Di dunia Islam, pengeluaran pemerintah memegang posisi paling utama 

karena menyangkut pemenuhan kebutuhan setiap individu di dalamnya baik 

kebutuhan primer, sekunder maupun tersier (al-hajat al-kamaliyyah). Pemenuhan 

kebutuhan ini menurut para Fuqaha hukumnya adalah Fardhu Kifayah, sehingga 

konsentrasi ekonomi Islam adalah distribusi ekonomi yang merata agar setiap orang 

mendapatkan standar hidup yang manusiawi, terhormat dan sesuai dengan martabat 

manusia sebagai Khalifah Allah (Rahmawati, 2008). Seperti yang terkandung 

dalam (QS. Al-An’am/6: 165): 

 

ىِٕفَ الًْرَْضِ وَرَفعََ بعَْضَكُمْ فوَْقَ بعَْضٍ درََجٰتٍ ل ِيبَْلوَُكُمْ فيِْ مَآٰ 
ۤ
وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلكَُمْ خَلٰ

حِيْمٌ   اٰتٰىكُمْْۗ انَِّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقاَبِْۖ وَانَِّهٗ لغََفوُْرٌ رَّ
Terjemahnya: 
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“Dan Dia-lah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia 

mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk menguji kamu atas 

(karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat 

hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. 

Al-An’am/6: 165). 

Pada kalimat “khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) 

sebagian kamu di atas yang lain” ditujukan kepada para penguasa atau pemerintah 

dalam suatu Negara atau daerah atas amanah yang mereka emban untuk 

kepentingan rakyat. Ayat diatas menjelaskan tentang kemandirian keuangan (baik 

penerimaan atau pengeluaran) suatu daerah dapat diwujudkan dengan 

mengoptimalkan kemampuan para pengelolanya (penguasa suatu negeri atau 

daerah). 

Peran pemerintah sangatlah penting untuk mengatur jalannya perekonomian 

agar tercipta stabilitas pada sistem perekonomian. Secara umum peranan dan fungsi 

pemerintah dalam perekonomian dapat di bagi menjadi tiga kelompok, yaitu 

(Mangkoesubroto, 2002): 

1) Fungsi Alokasi, yaitu mengalokasikan sumber daya yang digunakan dalam 

memproduksi barang yang berasal dari barang swasta atau barang publik. 

Barang swasta merupakan barang yang ketersediaannya dapat dipenuhi oleh 

sistem pasar. Barang publik merupakan barang yang tidak dapat disediakan 

oleh pihak swasta seperti prasarana jalan, pertahanan dan sebagainya yang 

pengadaannya disediakan oleh pemerintah. 

2) Fungsi Distribusi, yaitu peran pemerintah dalam melakukan distribusi 

sumber daya bagi masyarakat. Pendistribusian pendapatan atau kekayaan 

yang dilakukan pemerintah dilakukan guna kesejahteraan rakyatnya. 

Melalui subsidi pemerintah dapat mempengaruhi distribusi pendapatan 

secara tidak langsung, yakni melalui kebijakan anggaran seperti subsidi 

pupuk untuk petani, atau subsidi BBM, serta subsidi listrik. 
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3) Fungsi Stabilisasi, peran pemerintah yang paling utama yaitu sebagai alat 

perekonomian. Pemerintah dapat menstabilkan keadaan ekonomi agar hal-

hal yang tidak diinginkan dapat dicegah sehingga tercipta perekonomian 

yang kondusif dimana inflasi akan terkendali, sistem keamanan akan 

terjamin, serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. 

John Maynard Keynes dalam (Tarigan, 2005) mengatakan bahwa untuk 

menjamin kebutuhan yang stabil, pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal 

(perpajakan dan belanja pemerintah), kebijakan moneter, dan pengawasan 

langsung. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal, di mana 

pada kebijakan fiskal ekonomi suatu negara diarahkan melalui pengeluaran dan 

pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Menurut Bastian dalam (Saputra, 2016) 

Pengeluaran Indonesia membagi pengeluaran pemerintah menjadi dua macam: 

a) Pengeluaran Rutin 

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang digunakan oleh pemerintah 

untuk kepentingan pemeliharaan dan penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-

hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi 

pembayaran angsuran dan bunga utang negara. Anggaran belanja rutin tersebut 

memiliki peran yang penting guna menjunjung jalannya pemerintahan, melalui 

pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga 

kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan 

aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan 

kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta menjaga stabilitas 

perekonomian. 

b) Pengeluaran Pembangunan 

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk 

membiayai proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja 

Negara dalam rangka pelaksanaan sasaran pembangunan nasional. Pengeluaran 
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pembangunan sendiri terdiri dari: pertama, pengeluaran pembangunan dalam 

bentuk pembiayaan rupiah yang dananya bersumber dari dalam negeri dan dari luar 

negeri dalam bentuk pinjaman program. Kedua, pengeluaran pembangunan dalam 

bentuk pembiayaan proyek yang dananya bersumber dari luar negeri dalam bentuk 

pinjaman proyek. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan yang telah 

diambil oleh pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan 

untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang 

harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesubroto, 

2001). 

Menurut jenis kegiatan berdasarkan Pemendageri No. 13 Tahun 2006 Pasal 

50, pengeluaran pemerintah daerah dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

1. Belanja Langsung 

Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan 

berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan 

pemerintah daerah. Jenis belanja langsung terdiri dari: 

a) Belanja pegawai, digunakan untuk pengeluaran honor atau upah 

dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. 

b) Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran dalam bentuk 

pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 

12 bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan 

kegiatan pemerintah daerah. 

c) Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam 

rangka pembelian atau pengadaan aset tetap terwujud yang 

mempunyai nilai manfaat untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan, seperti tanah, mesin, bangunan, jalan, irigasi dan aset 

tetap lainnya. 

2. Belanja Tidak Langsung 
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Belanja tidak langsung adalah belanja daerah yang dianggarkan dan tidak 

memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan 

kegiatan. Keberadaan belanja tidak langsung merupakan konsekuensi dari ada 

tidaknya suatu program atau kegiatan. Belanja jenis ini pada umumnya dibagi 

menjadi beberapa jenis, yaitu: 

a) Belanja pegawai, belanja pegawai tidak langsung merupakan belanja 

kompensasi yang diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta 

penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Belanja bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang 

yang dihitung atas kewajiban pokok utang, sesuai dengan perjanjian 

pinjaman berjangka yang terdiri dari jangka pendek, jangka menengah, dan 

jangka panjang. 

c) Belanja subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi 

kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa 

yang dihasilkan, dapat terjangkau oleh masyarakat luas. 

d) Belanja hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam 

bentuk uang, barang dan jasa kepada pemerintah maupun pemerintah daerah 

lainnya, dan kelompok masyarakat serta perorangan yang secara spesifik 

telah memiliki bagian yang jelas. 

e) Bantuan sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam 

bentuk uang dan barang kepada masyarakat, dengan tujuan untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

f) Belanja bagi hasil, digunakan untuk menganggarkan Dana bagi hasil yang 

bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten atau Kota kepada 

pemerintah Desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada 
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pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

g) Bantuan keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan 

yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kabupaten atau Kota, 

pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari 

pemerintah Kabupaten atau Kota kepada pemerintah desa dan pemerintah 

daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan 

keuangan daerah. 

h) Belanja tidak terduga, merupakan tindakan belanja untuk kegiatan yang 

bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan dapat terjadi seperti 

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan 

sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah 

tahun sebelumnya, yang telah ditutup. 

b. Teori Pengeluaran Pemerintah 

Teori Rostow dan Musgrave, menurut teori yang dikembangkan oleh 

Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran 

pemerintah dengan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap 

menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, rasio 

investasi pemerintah terhadap investasi total relatif besar. Sebab pada tahap ini 

pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana (Mangkoesubroto, 2000). 

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi investasi pemerintah tetaplah 

dibutuhkan, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin 

membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena 

peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar dan 

juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam 

jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. 
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Pada tahap lanjut, Rostow berpendapat bahwa pembangunan terjadi 

peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran 

untuk layanan sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, 

program pelayanan kesehatan masyarakat, infrastruktur dan sebagainya. 

c. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat 

dibedakan menjadi empat klasifikasi sebagai berikut (Suparmoko, 2003): 

1) Pengeluaran pemerintah merupakan investasi untuk menambah kekuatan 

dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang. 

2) Pengeluaran pemerintah langsung memberikan kesejahteraan bagi 

masyarakat. 

3) Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang akan datang. 

4) Pengeluaran pemerintah merupakan sarana penyediaan kesempatan kerja 

yang lebih banyak dan penyebaran daya beli yang lebih luas. 

 Oleh karena itu pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi beberapa 

golongan yaitu sebagai berikut: 

a) Pengeluaran yang self liquiditing sebagian atau seluruhnya, artinya 

pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat 

yang menerima barang atau jasa yang bersangkutan. 

b) Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-

keuntungan ekonomis bagi masyarakat, di mana dengan naiknya tingkatan 

penghasilan dan sasaran pajak yang lain pada akhirnya akan menaikkan 

penerimaan pemerintah. 

c) Pengeluaran yang tidak self liquiditing maupun yang tidak produktif, yaitu 

pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan 

masyarakat. 
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d) Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan 

pemborosan. 

e) Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. 

2. Ketimpangan Pendapatan 

a. Definisi Ketimpangan Pendapatan 

Wijayanto dalam (Zaki, 2019) ketimpangan pendapatan merupakan hal 

umum yang terjadi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan 

adalah suatu kondisi di mana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak 

merata. Ketimpangan ini awalnya disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam 

dan kondisi demografi yang terdapat di setiap di daerah masing-masing wilayah. 

Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap 

kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan ketimpangan menyebabkan 

kebijakan retribusi pendapatan yang tentunya akan mahal. 

Baldwin dalam (Febriantikaningrum, 2020) bahwa ketimpangan atas 

kesenjangan pendapatan diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara 

yang kaya dengan yang miskin di mana hal tersebut tercermin dari adanya 

perbedaan pendapatan. Todaro dan Smith dalam (Febriantikaningrum, 2020) 

menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan menyebabkan beberapa hal, 

yaitu ketimpangan yang ekstrim akan menyebabkan adanya efisiensi ekonomi, 

ketimpangan pendapatan yang ekstrim akan melemahkan stabilitas sosial dan 

solidaritas, serta ketimpangan pendapatan yang ekstrim umunya dianggap kurang 

adil. 

Dalam Islam, ketimpangan merupakan suatu permasalahan yang mendapat 

perhatian khusus terutama dalam ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini 

dikarenakan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu bentuk 

ketidakadilan, dimana prinsip Islam sangat mengutamakan masalah keadilan dan 

kesejahteraan rakyat selama tidak melanggar Norma agama. Oleh karena itu, setiap 
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warga Muslim sesungguhanya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk 

menolong sesama Muslim dan menghindari ketimpangan distribusi pendapatan 

(Nisa, 2020). Sebagaimana disebutkan dalam (QS. Al-Hasyr/59: 7): 

 

ُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اهَْلِ الْقرُٰى  سُوْلِ وَلِذِى الْقرُْبٰى وَالْيتَٰمٰى مَآٰ افَاَۤءَ اللّٰه فَلِلههِ وَلِلرَّ

سُوْ  لُ وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبيِْلِِۙ كَيْ لًَ يكَُوْنَ دوُْلةًَ ۢ بيَْنَ الًْغَْنيِاَۤءِ مِنْكُمْْۗ وَمَآٰ اٰتٰىكُمُ الرَّ

َ ْۗانَِّ  َ شَدِيْدُ الْعِقاَبِ  فَخُذوُْهُ وَمَا نهَٰىكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَُوْاۚ وَاتَّقوُا اللّٰه   اللّٰه
Terjemahnya: 

Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari 

penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, 

orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya 

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

kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka 

tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras 

hukuman-Nya. 

Arsyad dalam (Zaki, 2019) menyatakan bahwa faktor penyebab 

ketimpangan pendapatan di negara yang sedang berkembang adalah sebagai 

berikut: 

1) Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan turunnya 

pendapatan per kapita. 

2) Inflasi, di mana penerimaan pendapatan uang yang bertambah tetapi tidak 

diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang. 

3) Tidak meratanya pembangunan antar daerah. 

4) Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal 

(capital intensive), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan 

harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal 

dari kerja sehingga pengangguran bertambah dan rendahnya mobilitas 

sosial. 

5) Rendahnya mobilitas sosial. 
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6) Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang menyebabkan 

kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi golongan 

kapital. 

7) Memburuknya nilai tukar bagi mata uang negara sedang berkembang dalam 

perdagangan dengan negara maju sebagai akibat ketidakelastisan barang-

barang ekspor dari negara sedang berkembang. 

8) Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah 

tangga dan lain-lain. 

b. Teori Ketimpangan Pendapatan 

Teori ketimpangan distribusi pendapatan dimulai dari munculnya suatu 

hipotesis yang disebut sebagai hipotesis “U - terbalik” yang dikemukakan oleh 

Simon Kuznet pada tahun 1955. Simon Kuznet mengemukakan bahwa pada tahap 

awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan cenderung memburuk atau 

tidak merata, namun pada saat mencapai suatu titik tertentu, distribusi 

pendapatannya akan mulai membaik atau dapat dikatakan mulai merata. Beberapa 

tahapan dalam peningkatan Dana penurunan ketimpangan pendapatan yang 

dikemukakan oleh Simon Kuznet tidak dapat dihindari, namun semua tergantung 

pada proses pembangunan yang dijalankan oleh masing-masing negara (Todaro dan 

Smith, 2011). 

c. Indeks Gini atau Rasio Gini 

Indeks gini merupakan sebuah ukuran ketidakmerataan atas ketimpangan 

pendapatan atau kesejahteraan agregat (keseluruhan) yang angkanya berkisar antara 

nol hingga satu (Todaro, 2000). Arsyad dalam (Febriantikaningrum, 2020) 

menyatakan bahwa indeks gini diperoleh dengan cara menghitung luas daerah 

antara garis diagonal (kemerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan 

dengan luas total dari separuh bujur sangkar di mana kurva Lorenz tersebut berada. 

Koefisien gini adalah suatu koefisien yang berkisar antara 0 – 1 yang menjelaskan 
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persentase pemerataan pendapatan. Nilai koefisien yang semakin mendekati 0 maka 

distribusi pendapatan menunjukkan adanya kemerataan sempurna, dan sebaliknya 

nilai koefisien yang semakin mendekati 1 maka distribusi pendapatan menunjukkan 

ketidakmerataan sempurna. 

 

Tabel 2.1 

Kategori Nilai Indeks Gini 

 

 

 

 

 

 

Berikut rumus untuk mencari nilai indeks gini: 

Indeks Gini = 1 - ∑fi [Yi + Yi-1] 

Dimana: 

fi = jumlah persentase (%) penerima pendapatan kelas ke-I 

Yi = jumlah kumulatif (%) penerima pendapatan kelas ke-I 

Nilai indeks gini berkisar antara 0 – 1. 

Ketika indeks gini = 0, maka pendapatan merata sempurna, artinya setiap 

orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. 

Ketika indeks gini = 1, maka ketimpangan pendapatan sempurna atau 

pendapatan tersebut hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja. 

3. Pertumbuhan Ekonomi 

a. Definisi Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi dalam arti singkat adalah proses kenaikan output per 

kapita dalam jangka panjang. Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa 

Nilai Koefisien 
Distribusi 

Pendapatan 

< 0,4 Rendah 

0,4 - 0,5 Sedang 

> 0,5 Tinggi 
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yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemudian diiringi dengan 

kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga 

dapat diartikan sebagai kenaikan Gross Domestik Product (GDP) atau Gross 

National Product (GNP) tanpa melihat apakah kenaikan tersebut lebih besar atau 

lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi perubahan 

struktur ekonomi (Kuncoro, 2010). 

Dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah 

menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik 

(Ghazali, 1991). Dalam (QS. Hud/11: 61): 

 

نْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ْۗهُوَ انَْشَاكَُمْ  َ مَا لكَُمْ م ِ ۞ وَالِٰى ثمَُوْدَ اخََاهُمْ صٰلِحًا   قاَلَ يٰقَوْمِ اعْبدُوُا اللّٰه

ا  نَ الًَْرْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فيِْهَا فاَسْتغَْفِرُوْهُ ثمَُّ توُْبوُْٰٓ جِيْبٌ م ِ  الِيَْهِ ْۗانَِّ رَب يِْ قَرِيْبٌ مُّ
Terjemahnya: 

“Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Saleh berkata, 

“Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. 

Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. 

Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-

Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa 

hamba-Nya).” (QS. Hud/11: 61). 

Islam mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang 

terus menerus dari faktor produksi secara benar dan mampu memberikan kontribusi 

bagi kesejahteraan manusia (Sadeq, 1991). Dengan demikian, maka pertumbuhan 

ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang 

dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika 

produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan 

efek buruk dan membahayakan manusia (Gunadi, 2016). 

Suatu perekonomian dikatakan tumbuh apabila kenaikan output per kapita 

berada dalam jangka panjang atau dalam waktu yang cukup lama (10, 20, atau 50 

tahun, bahkan lebih lama lagi). Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai suatu 

ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam 



23 

 

 

satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 

2006). 

Pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat, 

karena pertumbuhan ekonomi menjadi sasaran dalam pembangunan. Pertumbuhan 

ekonomi dijadikan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu 

perekonomian. Indikator penting yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan 

ekonomi serta mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dapat menggunakan atas dasar harga 

berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam 

suatu wilayah atau jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 

seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah. 

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Terdapat beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh para 

ahli. Pertama, teori pertumbuhan ekonomi klasik oleh Adam Smith dan David 

Ricardo, dan yang kedua teori pertumbuhan ekonomi historis oleh Walt Whitman 

Rostow. 

1) Adam Smith 

Pandangan Adam Smith dituangkan dalam bukunya yang berjudul An 

Inqury into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776). Adam Smith 

merupakan tokoh yang mengemukakan semboyan “Laissez Faire, Laissez Passer”. 

Artinya, adanya kebebasan dalam kegiatan ekonomi (liberal) dan minimnya campur 

tangan pemerintah. Segala kegiatan ekonomi diserahkan ke pasar. Adam Smith 

menyatakan bahwa dengan menjalankan sistem ekonomi liberal, maka 

pertumbuhan ekonomi akan dapat dicapai secara maksimum. 

Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 5 tahapan 

yang berurutan, yaitu: 1) tahap perburuan, 2) tahap beternak, 3) tahap bercocok 
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tanam, 4) tahap perdagangan, dan 5) tahap perindustrian. Menurut teori ini, 

masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern 

kapitalis. Pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem 

pembagian kerja para pelaku ekonomi (Kuncoro, 2010). Pembagian kerja 

merupakan pembahasan utama dalam teori Adam Smith. Terciptanya pembagian 

kerja dan adanya spesialisasi dari tiap-tiap pelaku ekonomi ini didorong oleh 2 

faktor, yaitu: (1) peningkatan keterampilan pekerja, dan (2) penemuan mesin-mesin 

yang menghemat tenaga. Spesialisasi akan terjadi apabila tahap pembangunan 

ekonomi telah menuju pada sistem perekonomian modern yang kapitalistik. Adam 

Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong terjadinya 

pembangunan ekonomi. Meningkatnya jumlah penduduk akan memperluas pasar 

yang akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Perkembangan 

spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi 

karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan 

mendorong perkembangan teknologi (Sukirno, 2010). 

Secara garis besar, pemikiran Adam Smith bertumpu pada sistem produksi 

suatu negara. Sistem produksi suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu: 

a) Sumber alam yang tersedia (Faktor produksi tanah) 

Menurut Adam Smith, sumber daya alam merupakan wadah yang paling 

mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang 

tersedia merupkan batas atas atau batas maksimal bagi petumbuhan perekonomian 

tersebut. Selama sumber daya alam ini belum sepenuhnya dimanfaatkan maka 

pertumbuhan ekonomi masih tetap dapat ditingkatkan. Namun, jika sumber daya 

alam dimanfaatkan sepenuhnya atau batas daya dukung sumber alam telah dicapai 

maka pertumbuhan ekonomi akan terhenti. 

b) Sumber Daya Manusia (Jumlah Penduduk) 
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Unsur ini dianggap mempunyai peranan yang pasif, dalam arti bahwa 

jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja dimana 

berarti jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja di 

dalam suatu masyarakat. Maka dengan demikian, faktor tenaga kerja bukan kendala 

di dalam proses produksi nasional. Faktor kapital merupakan faktor aktif dalam 

pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, akumulasi kapital sangat berperan di dalam 

proses pertumbuhan ekonomi. 

c) Stok kapital yang ada 

Adam Smith memberikan peranan sentral kepada pertumbuhan stok kapital 

atau akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan output. Menurut Adam Smith, 

akumulasi kapital tidak dapat dilepaskan dari perluasan pasar. Cakupan pasar 

memiliki pengaruh yang luas bagi pemasaran hasil produksi. Dengan demikian, 

maka pasar berpengaruh pula terhadap perolehan laba, yang berarti kemungkinan 

dalam mengakumulasi kapital menjadi semakin besar. Berdasarkan arti pentingnya 

pasar dalam proses akumulasi kapital maka Adam Smith secara khusus menunjuk 

bahwa potensi pasar akan dapat dicapai secara maksimal apabila setiap masyarakat 

diberi kebebasan seluas-luasnya dalam kegiatan ekonominya (Boediono, 1992). 

Menurut Adam Smith, cara paling baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

adalah menghilangkan peraturan-peraturan dan undang-undang yang menjadi 

penghambat terhadap kebebasan berusaha dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, 

Adam Smith mencetuskan semboyan “Laissez Faire, Laissez Passer”. 

2) David Ricardo 

Garis besar dalam proses pertumbuhan ekonomi dan kesimpulan umum 

yang ditarik oleh David Ricardo tidak jauh berbeda dengan teori Adam Smith. 

Proses pertumbuhan ekonomi masih merupakan perpacuan antara laju pertumbuhan 

penduduk dan pertumbuhan output. David Ricardo juga menganggap bahwa jumlah 

faktor produksi tanah (sumber daya alam) tidak dapat bertambah sehingga akhirnya 
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bertindak sebagai faktor pembatas dalam proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan 

yang digambarkan David Ricardo ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) 

terbatasnya jumlah tanah, yang sangat susah untuk diperluas, 2) peningkatan atau 

penurunan ketersediaan tenaga kerja (penduduk) sesuai dengan tingkat upah, 

apakah di atas atau di bawah tingkat upah minimal, yang oleh Ricardo disebut 

tingkah upah alamiah (natural wage), 3) akumulasi kapital terjadi apabila 

keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi 

meningkat, 4) terjadi kemajuan teknologi, dan 5) masih dominannya sektor 

pertanian dalam ekonomi keseluruhan. 

3) Walt Whitman Rostow 

Tokoh ekonomi yang paling berpengaruh dalam model pembangunan 

tahapan pertumbuhan (stages-of-growth model of development) adalah WW. 

Rostow, seorang sejarawan ekonomi berkebangsaan Amerika. Menurut Rostow, 

transisi dari keterbelakangan menuju perekonomian maju dapat diuraikan dalam 

serangkaian langkah atau tahap yang harus dilalui oleh semua negara (Todaro, M. 

P., & Smith, 2011). Dalam bukunya yang berjudul The Stages of Economic Growth, 

Rostow mengemukakan 5 tahap pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut: 

a) Masyarakat Tradisional (The Traditional Society) 

Pada masa ini, masyarakat hidup secara tradisional dimana adat istiadat 

masih berperan kuat. Kegiatan produksi masih dilakukan dengan cara 

yang sederhana sehingga hasil produksinya juga masih terbatas. 

b) Prasyarat Untuk Lepas Landas (Precondition for Take Off) 

Pada masa ini, masyarakat mulai menyadari pentingnya perubahan 

hidup dan melakukan pembaruan. Masyarakat sudah tidak lagi terpaku 

pada adat istiadat dan mulai menerima inovasi-inovasi baru dalam cara-

cara berproduksi. Selanjutnya, terjadilah perubahan struktur sosial, 

struktur politik, dan struktur ekonomi. Kegiatan ekonomi pada masa ini 
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mengalami perubahan dari agraris menjadi industri dan perdagangan. 

Proses pertumbuhan ekonomi sudah mulai meningkat dan siap untuk 

lepas landas. 

c) Lepas Landas (Take Off) 

Pertumbuhan ekonomi terus meningkat pada masa ini. Pada permulaan 

masa lepas landas, dapat terjadi revolusi politik, muncul pasar baru yang 

sangat luas, dan banyaknya penemuan-penemuan baru. Selanjutnya, 

terjadi kegiatan penanaman modal yang sangat pesat, terjadi kemajuan 

dalam sektor industri, dan terbentuk kerangka dasar yang kuat untuk 

melanjutkan tahapan pertumbuhan ekonomi selanjutnya. 

c) Perekonomian yang Matang (Maturity of Economic) 

Pada tahap perekonomian yang matang, masyarakat mulai 

menggunakan teknologi modern secara selektif sehingga faktor-faktor 

produksi yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Peran 

sektor pertanian semakin menurun, namun sektor industri memiliki 

peranan penting dalam menunjang perekonomian. Mulai muncul lagi 

tenaga-tenaga profesional di bidang insdustri. Di tahap ini, negara juga 

mampu untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan ekonomi di dalam 

negaranya sendiri tanpa meminta bantuan negara lain. 

d) Konsumsi Tinggi (High Mass Consumption) 

Pada tahap ini, masyarakat telah mencapai kemakmuran. Masyarakat 

lebih memikirkan cara berkonsumsi untuk mengalokasikan 

pendapatannya yang melimpah, tingginya pendapatan per kapita riil 

digunakan untuk kepentingan konsumsi berbagai macam barang dan 

jasa termasuk barang mewah. Pada tahap ini, masyarakat hanya 

berupaya untuk mempertahankan kemakmurannya. 
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4. Kesejahteraan Masyarakat 

a. Definisi Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan masyarakat merupakan tingkat layak hidup masyarakat yang 

diindikasikan oleh kondisi ekonomi dan keadaan sosial. Fahmi dalam (Khuzairon, 

2015) kesejahteraan sosial adalah sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa 

untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, 

pendidikan, dan kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat terebut. 

Seseorang yang kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang 

rendah, kurangnya kemampuan mungkin dapat berarti kurang mampu untuk 

mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. 

Dalam Islam memiliki ukuran kesejahteraan yang berbeda. Ini dipahami 

dari ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang kesejahteraan salah satunya yaitu 

dalam (QS. Al-An’am/6: 82): 

 

هْتدَوُْنَ الَّذِيْنَ  ىِٕكَ لهَُمُ الًْمَْنُ وَهُمْ مُّ
ۤ
ا ايِْمَانهَُمْ بِظُلْمٍ اوُلٰ اٰمَنوُْا وَلمَْ يَلْبِسُوْٰٓ  

Terjemahnya: 

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan 

kezaliman (syirik), merekalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan 

mendapat petunjuk.” (QS.Al- An’am/6: 82) 

Ayat ini menjelaskan rasa aman sentosa dapat terwujud ketika seseorang 

benar-benar beriman dan bertaqwa lalu menjaga diri dari segala bentuk kezaliman. 

Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama dari 

kesejahteraan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan 

keimanan dan ketaqwaan. Masyarakat sejahtera atas dasar iman dan taqwa, menjadi 

tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini (Sukmasari, 2020). 

Hendarmin dalam (Asiri et al., 2016) menyatakan bahwa beberapa 

pandangan menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat terkait 

dengan tingkat kepuasan dan kesenangan yang dapat diraih dalam kehidupannya. 

Guna mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan, dibutuhkan perilaku yang 



29 

 

 

dapat memaksimalkan tingkat kepuasannya sesuai sumber daya yang tersedia. 

Tingkat kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari 

tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya 

kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi, dan peningkatan tingkat produktivitas masyarakat. Hal tersebut 

merupakan cermin dari perbaikan tingkat pendapatan masyarakat golongan 

menengah ke bawah. 

Grubel dalam (Khuzairon, 2015) menyatakan bahwa statistik pendapatan 

nasional yang mengukur kesejahteraan manusia tidaklah sempurna, hal itulah yang 

mendorong United Nations Development Programme (UNDP) untuk 

mempublikasikan setiap tahunnya indikator kesejahteraan sosial untuk negara-

negara. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia 

adalah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau yang dikenal dengan 

Human Development Index (HDI) yang dikeluarkan oleh United Nations 

development Programme (UNDP). 

b. Indeks Pembangunan Manusia 

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), pembangunan 

manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (a 

process of enlarging people’s choices). Dalam konsep pembangunan manusia, 

pembangunan ekonomi seharusnya juga dianalisis dari sudut manusianya, bukan 

hanya dari pertumbuhan ekonominya. Terdapat empat hal pokok yang perlu 

diperhatikan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, yaitu: 

1) Produktivitas 

Penduduk harus dapat meningkatkan produktivitas dan partisipasi penuh 

dalam proses memperoleh pendapatan. Sehingga pembangunan ekonomi 

merupakan bagian dari pembangunan manusia. 

2) Pemerataan 
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Masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan 

akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang 

dapat memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses sumber daya harus 

dihapuskan, sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat dan 

kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang 

dapat meningkatkan kualitas hidup. 

3) Kesinambungan 

Akses untuk memperoleh sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan 

tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan 

datang. Semua sumber daya harus selalu diperbaharui. 

4) Pemberdayaan 

Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam penentuan keputusan dan 

proses di dalam kehidupan mereka serta dalam proses pembangunan. 

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), dalam Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan 

untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, 

yaitu: (1) lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, (2) 

pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek 

huruf penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (3) standar hidup yang diukur dengan 

menggunakan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya 

beli. Nilai IPM ini berkisar antara 0-100. Jika nilai IPM mendekati angka 100 maka 

hal tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan manusia suatu negara atau 

wilayah ke dalam tiga kategori berdasarkan nilai IPM pada tabel 2.2 
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Tabel 2.2 

Kategori Nilai IPM 

Nilai IPM Keterangan 

IPM < 60 Rendah 

60 ≤ IPM < 70 Sedang / Menengah 

70 ≤ IPM < 80 Tinggi 

IPM ≥ 80 Sangat Tinggi 

   Sumber: BPS 

Rumus umum dalam menghitung indeks pembangunan manusia adalah 

sebagai berikut: 

IPM = 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3) 

Keterangan: 

X1 = Indeks harapan hidup 

X2 = Indeks pendidikan 

X3 = Indeks standar hidup layak 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index 

(HDI) merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan 

pembangunan manusia. Sejak tahun 1990, IPM mulai digunakan oleh United 

Nations Development Programme (UNDP) untuk mengukur upaya pencapaian 

pembangunan manusia di suatu negara. IPM mampu mengukur dimensi pokok 

dalam pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar 

(basic capabilities). IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan 

tiga komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka 

melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah untuk mengukur capaian 

pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli atau paritas daya 

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

pembangunan untuk hidup layak. 

B. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat 

Pengeluaran pemerintah merupakan nilai pembelanjaan yang dilakukan 

oleh pemerintah sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah dalam menjalankan 

perekonomian. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. 

Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan 

jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 

pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan yang dijalankan 

pemerintah dengan dialokasikannya pengeluaran dapat mendorong dan 

meningkatkan pembangunan manusia. Salah satu pengeluaran pemerintah adalah 

belanja modal yang memiliki pengertian pengeluaran anggaran untuk perolehan 

aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi 

(Halim, 2007a). 

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur melalui Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) dapat didefinisikan sebagai suatu indeks gabungan 

yang meliputi tiga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam upaya pembangunan 

manusia, yaitu indikator kesehatan, indikator pendidikan, indikator ekonomi. 

Ketiga indikator tersebut dianggap sangat mendasar dilihat dari kualitas fisik dan 

non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan 

kualitas non-fisik tercermin dari lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka 

melek huruf, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi yaitu pengeluaran riil 

per kapita (Arini Sita, 2017). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sumiyati dalam (I. G. A. A. Dewi & 

Supadmi, 2016) di Provinsi Jawa Barat mengenai Pengaruh Belanja Modal terhadap 
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Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menyatakan bahwa belanja modal 

memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan pada peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia. Hasil pengujian (Zebua & Adib, 2014) menyatakan bahwa 

belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Dan (Mirza, 2011) 

berkesimpulan bahwa pengaruh belanja modal terhadap IPM memiliki pengaruh 

positif dan signifikan. Sehingga peningkatan alokasi belanja modal semestinya juga 

meningkatkan kualitas pembangunan manusia atau kesejahteraan masyarakat yang 

diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

2. Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat 

Ketimpangan juga mempengaruhi kesejahteraan baik positif maupun 

negatif seperti yang dijelaskan oleh Subottina dalam (Rahmat, 2018) bahwa 

ketimpangan yang tinggi mengurangi golongan orang dengan akses kepada 

beberapa hal seperti tanah dan pendidikan sehingga mengurangi produktifitas yang 

selanjutnya akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi 

juga mengancam stabilitas sosial ekonomi masyarakat karena semakin banyak 

orang yang tidak puas dengan status ekonomi mereka, yang membuat sulitnya 

tercapai kesepakatan politik antar kelompok dengan penghasilan yang tinggi 

terhadap kelompok yang berpenghasilan rendah. 

Pengaruh positif ketimpangan terhadap kesejahteraan juga dijelaskan oleh 

Todaro dalam (Rahmat, 2018), dimana ada korelasi positif antara tingkat 

pendidikan seseorang dengan penghasilannya seumur hidup. Korelasi ini dapat 

dilihat terhadap lulusan sekolah tingkat atas (sekolah menengah atas dan 

universitas) dimana pendapatan mereka beberapa ratus persen lebih tinggi 

dibandingkan mereka yang hanya lulus sekolah dasar atau kurang dari itu. Hal ini 

disebabkan karena tingkat penghasilan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. 

Sehingga ketimpangan pendapatan akan bertambah buruk mengingat para pelajar 
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yang berasal dari keluarga yang berpenghasilan tinggi jauh lebih besar peluangnya 

untuk meneruskan pendidikannya sampai ke jenjang yang tertinggi. 

Alesina dan Rodric dalam (Yasa & Arka, 2015) mengemukakan bahwa 

ketidakmerataan distribusi pendapatan akan berpengaruh buruk terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan kemudian kesejahteraan masyarakat suatu wilayah juga 

akan mengalami penurunan. Sedangkan Patta dalam (Yasa & Arka, 2015) 

penelitiannya mengemukakan adanya hubungan negatif antara distribusi 

pendapatan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Selatan. 

Dalam penelitian yang dilakukan (Sholihah & Kustanto, 2017) menyimpulkan 

bahwa kesenjangan pendapatan berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap 

kesejahteraan masyarakat. 

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat 

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran keadaan suatu perekonomian 

dari suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, 

akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan terjadinya peningkatan 

pendapatan, maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya 

menjadi lebih baik (Sholihah & Kustanto, 2017). 

Dalam penelitian yang dilakukan (Annisa, 2017) menyimpulkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. Selanjutnya penelitian (Mirza, 2011) mengemukakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal ini berarti pertumbuhan ekonomi yang 

semakin tinggi maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. 
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C. Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian, memuat beberapa hasil penelitian terdahulu tentang 

kesejahteraan masyarakat dan yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian 

ini. Adapun beberapa hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 

Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 

No. Judul dan Nama Peneliti Variabel Hasil 

1. Pengaruh Tingkat Kemiskinan, 

Tingkat Pengangguran, Upah 

Minimum Kabupaten/Kota dan 
Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Provinsi Riau (Chalid 
& Yusuf, 2014). 

Kemiskinan, 

Pengangguran, Upah 

Minimum, Laju 
Pertumbuhan 

Ekonomi, dan IPM. 

Tingkat kemiskinan dan 

tingkat pengangguran 

berpengaruh negatif terhadap 
IPM. Sedangkan upah 

minimum dan laju 

pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh positif terhadap 
IPM. 

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Upah Minimum, dan Tingkat 

Pengangguran terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat di 
Jawa Timur Tahun 2014-2018 

(Shavira et al., 2021). 

Pertumbuhan 

Ekonomi, Upah 

Minimum, Tingkat 

Pengangguran, dan 
IPM. 

Pertumbuhan ekonomi, upah 

minimum, berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kesejahteraan masyarakat. 
Sedangkan tingkat 

pengangguran berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap 
kesejahteraan masyarakat. 

3. Pengaruh PDRB Per Kapita, 

Investasi, dan Ketimpangan 
Pendapatan Terhadap IPM Antar 

Daerah di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 
2011-2015 (Hartini, 2017). 

PDRB Per Kapita, 

Investasi, 
Ketimpangan 

Distribusi Pendapatan, 

dan IPM. 

Ketimpangan pendapatan, 

investasi berpengaruh 
signifikan terhadap IPM. Lalu 

PDRB berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap IPM. 
 
 

4. Analisis Pengaruh Distribusi 
Pendapatan, Tingkat 

pengangguran, dan Pengeluaran 

Pemerintah Sektor Pendidikan 
terhadap IPM di Indonesia 

(Meydiasari, 2017). 

Pendapatan, 
Pengangguran, 

pengeluaran 

Pemerintah, dan IPM. 

Distribusi pendapatan dan 
pengeluaran pemerintah 

berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap IPM. 
Sedangkan tingkat 

pengangguran berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap 
IPM. 
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No. Judul dan Nama Peneliti Variabel Hasil 

 5. 

 

 
 

 

 
 

Pengaruh Kemiskinan dan 

Pertumbuhan Ekonomi Terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia di 
Provinsi Riau (N. Dewi et al., 

2016). 

Kemiskinan, 

Pertumbuhan 

Ekonomi, dan IPM. 

Kemiskinan dan Pertumbuhan 

Ekonomi berpengaruh 
signifikan terhadap IPM. 

 6. Pengaruh Pengangguran, 

Pertumbuhan Ekonomi, dan 

Pengeluaran Pemerintah Terhadap 
Indeks Pembangunan Manusia 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2007-2011 (Baeti, 
2013) 

Pengangguran, 

Pertumbuhan 

Ekonomi, Pengeluaran 
Pemerintah Sektor 

Pendidikan dan Sektor 

Kesehatan, dan IPM. 

Pengangguran berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap 

IPM. Pertumbuhan ekonomi, 
Pengeluaran pemerintah dalam 

hal ini untuk sektor pendidikan 

dan kesehatan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap 
IPM. 

  7. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah 
Sektor Pendidikan, Kesehatan 

Dan Infrastuktur Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Dan 
Peningkatan Pembangunan 

Manusia Di Provinsi Kalimantan 

Timur (Suparno, 2015) 

Pengeluaran 
Pemerintah Sektor 

Pendidikan, Kesehatan 

dan Infrastruktur, 
PDRB, dan IPM. 

Terdapat pengaruh langsung 
antara pengeluaran pemerintah 

sektor pendidikan, kesehatan 

dan infrastuktur terhadap IPM 
dan pertumbuhan ekonomi. 

Terdapat pengaruh tidak 

langsung antara pengeluaran 

pemerintah sektor pendidikan, 
kesehatan dan infrastuktur 

terhadap IPM melalui 
pertumbuhan ekonomi. 

 8. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah 

Bidang Pendidikan dan Kesehatan 
Terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Indonesia (Mongan, 

2021). 

Belanja Pemerintah 

Pusat, Belanja 
Pemerintah Daerah, 

Belanja Pendidikan, 

Belanja Pemerintah 

Daerah, dan IPM. 

Pengeluaran belanja 

pemerintah pusat dalam 
pendidikan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap IPM. 

Pengeluaran pemerintah pusat 

dalam sektor kesehatan dan 
pengeluaran pemerintah daerah 

dalam pendidikan memberikan 

pengaruh positif dan signifikan 
terhadap IPM, sementara 

pengeluaran pemerintah daerah 

di sektor kesehatan memiliki 
efek negatif dan signifikan.  

 9. Analisis Pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi, Belanja Pemerintah, 
Disparitas Pendapatan, dan Inflasi 

Terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2013-2017 (Ramada, 
2019). 

Pertumbuhan 

Ekonomi, Belanja 
Pemerintah, Disparitas 

Pendapatan, Inflasi 

dan IPM. 

Pertumbuhan ekonomi, belanja 

pemerintah dan inflasi 
memiliki pengaruh signifikan 

terhadap IPM, sedangkan 

variabel disparitas pendapatan 

tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap IPM. 
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No. Judul dan Nama Peneliti Variabel Hasil 

10. Analisis Pengaruh Pengeluaran 

Pemerintah Kabupaten/Kota 

Sektor Kesehatan dan Pendidikan 
Terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Provinsi Aceh 

(Santoso, 2013) 

Pengeluaran 

Pemerintah, 

Pengeluaran 
Pemerintah Sektor 

Kesehatan, 

Pengeluaran 
Pemerintah Sektor 

Pendidikan, IPM. 

Pengeluaran pemerintah 

kabupaten/kota pada sektor 

kesehatan dan pendidikan 
berpengaruh terhadap IPM. 

11. Pengaruh Pengeluaran 

Pemerintah, Kemiskinan, 
Pengangguran, dan Pertumbuhan 

Ekonomi Terhadap IPM di 

Provinsi Sumatera Utara 
(Sinuraya, 2020) 

Pengeluaran 

Pemerintah (Bidang 
Pendidikan dan 

Kesehatan), 

Kemiskinan, 
Pertumbuhan 

Ekonomi, dan IPM. 

Pengeluaran pemerintah di 

bidang kesehatan dan 
pendidikan, kemiskinan, dan 

pengangguran berpengaruh 

signifikan terhadap IPM. 
Sedangkan Pertumbuhan 

ekonomi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap IPM. 

12. Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran 

Non Makanan Per Kapita, Belanja 

Daerah dan Laju Pertumbuhan 
Ekonomi Pada Indeks 

Pembangunan Manusia 

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 

Periode 2004-2012 (Rustariyuni, 
2014) 

Gini Ratio, 

Pengeluaran Non 

Makanan Per Kapita, 
Belanja Daerah, 

Pertumbuhan 

Ekonomi, dan IPM. 

Gini ratio, pengeluaran non 

makanan, belanja daerah, dan 

pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap IPM. 

13.  Beyond GDP : The Need for New 

Measures of Progress (Costanza et 
al., 2009) 

Gross Domestic 

Product (GDP), 
Human Development 

Index. 

We need indicators that 

promote truly sustainable 
development, development 

that improves the quality of 

human life while living within 

the carrying capacity of the 
supporting ecosystems and a 

call for consensus on 

appropriate new measures of 
progress toward this new 
social goal. 

14. Analyzing The Effects Of 
Sectoral Public Spending On 

Human Development In Nigeria: 

Evidence From Panel Data 
(Edeme, 2014) 

Total, recurring and 
capital public 

expenditures on 

education, health, 
agriculture, rural 

development, energy, 

housing, 
environmental 

protection and portable 

water resources and 

human development. 

There is a positive functional 
relationship between 

education, health, agriculture, 

rural development, energy, 
housing, environmental 

protection and the expenditure 

of portable water resources 
with human development, 

recurring expenditure and 
capital expenditure having  
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   positive and negative effects 
on human development. 

15. Distributional impact of public 

expenditure on human 

development in Nigeria 
(Richardson Kojo Edeme, 

Chigozie Nelson Nkalu, 2017) 

Public expenditure, 

Human development, 

rural development and 
environmental 

protection. 

Expenditures on education, 

health, agriculture, rural 

development and water 
resources have a positive 

influence. Meanwhile, the 

impact of energy, housing and 

environmental protection is 
negative on human 
development. 

16. A Panel Approach: How Does 

Government Expenditure 

Influence Human Development 

Index? (Fadilah et al., 2018) 

Government Spending, 

Human Development 

Index, Education 

Index. 

Government spending on 

education, health, and the 

economy has a significant 

positive effect on the Human 
Development Index. 

Government spending on 

infrastructure has a significant 
effect on the education index 

and income index. However, it 

has no significant effect on the 
health index. 

17. Social Spending, Human Capital, 

and Growth in Developing 
Countries (Baldacci et al., 2008) 

Economic growth, 

human capital, social 
spending, MDGs. 

Education and health spending 

has a positive and significant 
impact on education and health 

capital, and thus supports 
higher growth. 

18. Fertility, Economic Growth, and 

Human Development Causal 

Determinants Of The Developed 
Lifestyle (Hafner & Mayer-

Foulkes, 2013) 

Fertility, Economic 

growth, Human 
development. 

There is a long-run causal 

relationship between income 

high, high human development 
and low fertility. In developed 

countries, only changes in 

human development and 
income are important. In 

developing countries, fertility 

is negatively related to human 

development, but positively 
related to income. 

19. Effects of Fiscal Health on 
Human Development Index in 

Indonesia: Regional Government 

Performance Mediating Role 
(Syam & Chandrarin, 2019) 

Regional Financial 
Health, Regional 

Government 

Performance, Human 
Development Index,  

There is a significant influence 
between regional fiscal health 

on the Human Development 

Index, fiscal health on local 
government performance, local  
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  New Public 
Management 

I government performance on 

the Human Development 

Index, and the partial 
mediating role of local 

government performance 

between the regional fiscal 
health relationship. 

 

D. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan rancangan atau pola pikir yang menjelaskan 

hubungan antara variabel atau permasalahan yang disusun dari berbagai teori dan 

dukungan dari penelitian terdahulu yang dideskripsikan untuk dianalisis dan 

dipecahkan sehingga dapat dirumuskan sebuah hipotesis. Penelitian ini 

menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, ketimpangan pendapatan, dan 

pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur 

Indonesia. Adapun variabel bebas (X) adalah pengeluaran pemerintah (X1), 

ketimpangan pendapatan (X2), dan pertumbuhan ekonomi (X3). Sedangkan variabel 

terikat (Y) adalah Kesejahteraan Masyarakat. 

Secara garis besar, kerangka berfikir dari penelitian ini sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ketimpangan Pendapatan 

(X2) 

Pertumbuhan Ekonomi (X3) 

Kesejahteraan Masyarakat 

(Y) 

Pengeluaran Pemerintah 

(X1) 
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E. Hipotesis 

Suatu hipotesis penelitian disampaikan untuk mengarahkan hasil penelitian. 

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang dikemukakan yang masih lemah 

kebenarannya. Hipotesis disebut sebagai konklusi yang sifatnya sementara. 

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang telah diajukan sebelumnya, 

maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut (Febriantikaningrum, 2020): 

H1 : Diduga pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia. 

H2 : Diduga ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia. 

H3 : Diduga pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Metode 

penelitian kuantitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab 

masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik 

(Dr. Wahidmurni, 2017). Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan 

menggunakan model-model matematis, teori-teori dan menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini yaitu berada di Kawasan Timur Indonesia, yang terdiri 

dari 17 Provinsi. Yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan 

Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan 

Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, 

Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua. Data dari 

penelitian ini diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS). 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang berupa data panel, yaitu gabungan dari data time series mulai tahun 2013-

2021 (9 tahun) dan data cross section dari 17 Provinsi yang ada di kawasan Timur 

Indonesia. 
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2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh peneliti secara langsung 

di lapangan, melainkan dari pihak atau lembaga yang bertugas mengumpulkan data. 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu, 

buku-buku, aartikel, serta data BPS, yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengeluaran 

pemerintah, ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan 

masyarakat (IPM) yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik). 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

metode dokumentasi yang bersumber dari Kantor Badan Pusat Statistik (BPS), 

dimana data yang diperoleh mengenai data pengeluaran pemerintah, ketimpangan 

pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat melalui 

indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

D. Teknik Analisis Data 

1. Model Regresi Data Panel 

Dalam penelitian ini digunakan model regresi data panel. Karena jenis data 

yang digunakan data panel, metode ini memberikan lebih banyak kelebihan antara 

lain menyediakan data yang lebih banyak karena merupakan penggabungan dari 

dua jenis data time series dan cross section sehingga memperoleh derajat kebebasan 

yang lebih besar. Analisis ini menjelaskan hubungan antara variabel dependen yaitu 

kesejahteraan masyarakat dan variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah, 

ketimpangan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Model yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen dan variabel dependen adalah sebagai 

berikut: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 
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Keterangan: 

Y   = Kesejahteraan masyarakat 

X1   = Pengeluaran Pemerintah 

X2   = Ketimpangan Pendapatan 

X3   = Pertumbuhan ekonomi 

β1, β2, β = Koefisien Regresi 

e  = Tern of Error / Kesalahan penggangu 

Selanjutnya persamaan regresi dianalisis menggunakan data variabel 

dependen dan variabel independen menggunakan 3 metode, yaitu: 

a. Common Effect Model (CEM) 

Merupakan metode utama yang digunakan dengan mengestimasi data panel 

dengan cara menggabungkan data Cross section dan time series tanpa melihat 

perbedaan antar waktu dan individu yang akan menghasilkan banyaknya observasi. 

Persamaan metode Common Effect sebagai berikut: 

Yit = β0 + ∑ = 1𝑛
0  βkXkit + Ɛit 

Dimana: 

i = banyaknya observasi (1, 2, … , n) 

t = banyaknya waktu (1, 2, … , t) 

n x t = banyaknya data panel 

Ɛ = residual 

Asumsi dasar pada pendekatan PLS adalah nilai intersep dan nilai slope 

antar unit cross section dan unit time series adalah sama. 

b. Fixed Effect Model (FEM) 

Metode Fixed Effect merupakan metode sederhana untuk mengetahui 

adanya perbedaan antara obyek dengan konstanta antar obyek. Diasumsikan 

intercept antar individu (cross section) berbeda namun slopenya tetap sama antar 

individu. Persamaan regresi metode Fixed Effect adalah sebagai berikut: 
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Yit = β0i + ∑ = 1𝑛
0  βkXkit + Ɛit 

Keterangan: 

i = banyaknya observasi (1, 2, … , n) 

t = banyaknya waktu (1, 2, … , t) 

n = banyaknya variabel bebas 

n x t = banyaknya data panel 

Ɛ = residual 

c. Random Effect Model (REM) 

Widarjono dalam (Fatimah, 2018) menjelaskan bahwa variabel dummy 

yang termasuk dalam model Fixed Effect dimaksudkan untuk mewakili 

ketidaktahuan kita tentang model sebenarnya. Namun, ini juga menyebabkan 

berkurangnya derajat kebebasan, yang mengurangi kemampuan parameter. 

Masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan variabel gangguan atau yang 

disebut metode Random Effect. Adapun persamaan dari model Random Effect yaitu: 

Yit = β0i + ∑  𝑚
𝑖=1       ∑  𝑛

𝑘=1  βkXkit + Ɛit 

Keterangan: 

m       = banyaknya observasi (1, 2, … , n) 

t = banyaknya waktu (1, 2, … , t) 

n = banyaknya variabel bebas 

n x t = banyaknya data panel 

Ɛ = residual 

2. Uji Kesesuaian Model 

Untuk menguji kesesuaian atau kebaikan model dari ketiga model pada 

teknik estimasi model dengan data panel digunakan Chow Test dan Hausman Test. 

Uji Chow Test sebagai pengujian F-statistik yang merupakan pengujian 

untuk memilih model yang digunakan untuk membandingkan model common effect 

dengan Fixed effect, ketika nilai Chow statistik (F-stat) hasil pengujian lebih besar 
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dari F-tabel, maka cukup untuk melakukan penolakan terhadap Hipotesis Nol 

sehingga model yang digunakan adalah model Fixed Effect. 

Sedangkan uji hausman test digunakan untuk memilih model yang paling 

tepat. Apakah model yang paling tepat menggunakan Fixed Effect atau random 

Effect. Hipotesis yang ada yaitu, jika nilai statistik Hausman test lebih besar dari 

nilai kritisnya, maka H0 ditolak dan model yang digunakan adalah model Fixed 

effect. Jika nilai statistik Hausman test lebih kecil dari nilai kritisnya, maka H0 

diterima dan model yang digunakan adalah random effect (Fatimah, 2018). 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. 

Penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistic parametic, asumsi yang 

harus dimiliki oleh data tersebut harus terdistribusi secara normal. Maksud data 

terditribusi secara normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi 

normal. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan 

berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. 

b. Uji multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antarvariabel 

independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen, maka 

multikolinearitas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (yang terdiri 

atas satu variabel dependen dan satu variabel independen) (Winarno, 2015). Pada 

intinya uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Hasil uji multikolinearitas 

dilihat pada tabel kolom Centered VIF, jika nilai FIV variabel independen tidak 

lebih besar dari 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas, dan 

sebaliknya (Febriantikaningrum, 2020). 
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c. Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asmusi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji 

heteroskedastisitas dapat dilakukan antara lain dengan melakukan uji Glejser. Jika 

nilai Prob. F-statistic (F hitung) > 0.05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas, dan sebaliknya. 

4. Pengujian Hipotesis 

a. Uji simultan (Uji-F) 

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah variabel-variabel 

independen yang telah dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Apabila probability 

value dalam pengujian < 0.05 maka model regresi yang digunakan telah layak. 

Apabila probability value dalam pengujian > 0.05 maka model regresi yang 

digunakan tidak layak. Hipotesisnya yaitu H0 = variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan H1 = variabel independen 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dimana jika F-hitung < 

F tabel, maka H0 diterima yang berarti secara bersama-sama variabel dependen 

secara signifikan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan jika F-hitung 

> F tabel, maka H1 di tolak yang berarti secara bersama-sama variabel independen 

secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

b. Uji koefisien determinasi (R2) 

Koefisien determinasi bertujuan mengukur kesetaraan hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai R2 (koefisien determinasi) dilakukan 

untuk melihat seberapa besar variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Nilai R2 yang berkisar antara 0 – 1. Nilai R2 yang mendekati 0 maka 

semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, kecil. Dan 
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ketika R2 mendekati nilai 1 maka pengaruh semua variabel independen terhadap 

variabel dependen, besar. 

c. Uji signifikansi parsial (Uji-t) 

Uji t bertujuan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen 

secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain 

bersifat konstan. Dengan ketentuan jika t-hitung > t-tabel maka H0 ditolak, artinya 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Jika t-

hitung < t-tabel H0 diterima, artinya variabel independen tidak mempengaruhi 

variabel dependen secara signifikan. 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan pengertian dari masing-masing variabel 

terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Dalam penelitian ini terdiri atas 

variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah (X1), ketimpangan pendapatan 

(X2), dan pertumbuhan ekonomi (X3). Sedangkan variabel dependen adalah 

Kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia (Y). 

1. Pengeluaran pemerintah adalah pembelanjaan barang-barang modal, barang 

konsumsi dan jasa-jasa. Pengeluaran pemerintah merupakan penggunaan 

uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai kegiatan-kegiatan 

yang yang diselenggarakan negara atau pemerintah guna mewujudkan 

fungsinya dalam mencipatakan kesejahteraan (Pujoalwanto, 2014). Salah 

satu indikator yang digunakan untuk mengetahui pengeluaran pemerintah 

adalah belanja modal. 

2. Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi dimana distribusi 

pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata (Istiqamah et al., 2018). 

Untuk mengetahui ketimpangan pendapatan digunakan indikator yaitu rasio 

gini atau indeks gini. 
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3. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Rahayu, 

2019). 

4. Kesejahteraan masyarakat adalah upaya yang dilakukan secara individu 

ataupun lembaga dalam memberikan suatu kontribusi dari segi materi 

maupun tindakan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk 

mengetahui kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM).  



 

49 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Wilayah Indonesia 

Negara Indonesia merupakan suatu negara kepulauan terbesar di seluruh 

dunia, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Di mana Indonesia memiliki 

17.508 pulau di dalamnya. Dengan luas wilayah Indonesia sekitar 7.81 juta 

kilometer persegi (km2). Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua 

yakni Asia dan Australia serta dua samudera yakni samudera Hindia dan Samudera 

pasifik. Batas wilayah negara Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yaitu: 

a. Wilayah Indonesia bagian Timur berbatasan langsung dengan Papua 

Nugini dan Samudera Pasifik. 

b. Wilayah Indonesia bagian Barat berbatasan langsung dengan samudera 

Hindia. 

c. Wilayah Indonesia bagian Utara berbatasan langsung dengan Malaysia, 

Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. 

d. Wilayah Indonesia bagian Selatan berbatasan langsung dengan 

Australia dan samudera Hindia. 

Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6˚LU-11˚LS dan 95˚BT-

141˚BT. Indonesia memiliki luas daerah sebesar 1.910.931.32 km2 dengan jumlah 

penduduk 273.879.750. Indonesia terdiri dari 81.626 Desa, 7.024 Kecamatan, 98 

Kota, serta 34 Provinsi yang memiliki 5 pulau besar. Adapun lima pulau besar yang 

dimiliki oleh Indonesia adalah Sumatera dengan luas wilayah 480.793,28 km2, Jawa 

dengan luas wilayah 129.438,28 km2, Kalimantan dengan luas wilayah 544.150,07 

km2, Sulawesi dengan luas wilayah 188.522,36 km2, dan terakhir yaitu Papua 

dengan luas wilayah 416.060,32 km2. 
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B. Statistik Deskriptif Data Variabel 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa 

data panel yaitu gabungan dari data time series dan data cross section. Dimana 

penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesejahteraan masyarakat di kawasan 

Timur Indonesia yang meliputi 17 Provinsi. Yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa 

Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, 

Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi 

Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, 

Papua Barat, Papua. Yang termasuk dalam variabel dalam penelitian ini yaitu 

kesejahteraan masyarakat sebagai variabel dependen. Sedangkan pengeluaran 

pemerintah, ketimpangan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel 

independennya. 

1. Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran pemerintah merupakan anggaran dan sumber daya suatu 

negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dengan tujuan 

untuk mewujudkan fungsinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat per 

tahunnya. Nilai pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam variabel penelitian 

ini adalah belanja langsung yakni belanja modal. 

Belanja modal sendiri dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap 

pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap 

lainnya. Menurut (Halim, 2007b) belanja modal adalah belanja yang manfaatnya 

melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta 

akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan (biaya 

perawatan mesin-mesin pabrik, alat-alat berat, gedung asrama karyawan). 

Adapun data pengeluaran pemerintah untuk setiap provinsi yang ada di 

wilayah Indonesia bagian Timur tahun 2013-2021 sebagai berikut.
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Tabel 4.1 

Belanja Modal (Juta/Rupiah) Menurut Provinsi di Kawasan Timur Indonesia 

Tahun 2013-2021 

 

PROVINSI 
TAHUN 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nusa Tenggara Barat 450.279.19 422.797.43 834.584.08 696.681.65 1.153.481.27 891.887.05 669.705.15 608.297.48 774.061.41 

Nusa Tenggara Timur 225.180.38 407.600.79 606.702.22 602.299.05 482.924.91 529.761.03 798.224.25 1.026.785.27 1.858.994.30 

Kalimantan Barat 490.511.46 490.219.41 368.542.21 474.804.66 954.917.38 676.487.48 871.609.74 759.257.92 1.670.429.05 

Kalimantan Tengah 940.602.63 814.507.82 959.141.54 783.864.79 565.245.26 1.060.394.09 1.293.574.79 1.108.301.88 1.070.904.37 

Kalimantan Selatan 1.339.858.65 1.266.883.99 1.221.732.39 1.348.396.27 1.388.008.91 1.117.196.74 1.495.677.79 778.100.75 717.861.34 

Kalimantan Timur 3.651.131.82 2.211.317.32 2.010.917.82 1.571.814.63 938.335.39 1.829.259.94 1.207.815.52 1.066.605.76 1.984.395.17 

Kalimantan Utara 0 224.639.16 668.609.69 797.282.26 654.364.11 637.663.35 567.371.72 665.170.89 487.623.92 

Sulawesi Utara 387.136.39 506.723.32 757.277.05 745.899.59 757.829.99 721.402.64 898.365.93 1.090.984.90 562.085.67 

Sulawesi Tengah 355.519.05 276.831.81 442.524.33 503.973.01 465.120.61 459.780.93 836.619.82 665.439.89 526.504.61 

Sulawesi Selatan 490.213.95 676.237.21 849.305.06 856.863.74 1.051.187.33 1.081.805.77 969.490.76 1.195.023.37 3.168.392.96 

Sulawesi Tenggara 430.716.88 553.493.13 683.508.53 751.917.12 903.121.91 795.197.26 1.194.738.48 1.048.329.03 1.699.941.76 

Gorontalo 184.959.34 232.424.74 344.244.08 296.922.96 254.842.23 280.499.51 280.120.72 199.795.68 149.095.15 

Sulawesi Barat 183.451.34 267.018.26 445.228.02 498.735.45 459.836.46 321.974.75 364.249.41 347.276.40 358.346.81 

Maluku 193.590.99 369.329.91 542.785.44 832.064.35 545.780.53 601.514.66 543.819.80 591.200.62 1.239.150.83 

Maluku Utara 389.731.15 427.964.70 423.492.34 592.691.07 561.613.74 513.352.29 671.267.23 571.751.20 1.338.205.54 

Papua Barat 833.669.08 1.191.788.08 1.677.004.07 1.446.543.65 770.102.99 1.539.271.67 1.757.983.37 1.543.170.85 2.351.922.85 

Papua 1.220.744.85 1.689.302.79 2.865.461.76 2.490.333.44 2.328.012.67 1.918.505.43 2.236.551.42 839.209.38 1.244.687.95 

Sumber: Simreg Bappenas (2022)
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Dari tabel 4.1 dapat diketahui perkembangan kontribusi belanja modal 

setiap provinsi yang berbeda-beda dan berfluktuatif setiap tahunnya. Jika dilihat 

dari tahun 2013, di mana yang memiliki kontribusi belanja modal terbesar berada 

pada Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 3.651.131 dibandingkan dengan 

Provinsi yang lainnya. Pada tahun 2018, Provinsi Papua memperoleh belanja modal 

terbesar yaitu sebesar Rp 1.918.505. Selanjutnya pada tahun 2020, kontribusi 

belanja modal yang terbesar berada di Provinsi Papua Barat sebesar Rp 1.543.170. 

Sedangkan pada tahun 2021, Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan kontribusi 

belanja modal yang paling besar di antara Provinsi yang lain sebesar Rp. 3.168.392. 

2. Ketimpangan Pendapatan 

Ketimpangan pendapatan adalah perbandingan jumlah pendapatan yang 

diterima oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan pendapatan 

yang lebih besar antara golongan dalam masyarakat tersebut. Ketimpangan 

pendapatan mutlak adalah presentasi jumlah penduduk yang pendapatannya 

mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang. Ketimpangan pendapatan 

yang terlalu tinggi dapat menyebabkan beberapa permasalahan sosial dan ekonomi 

pada suatu negara. 

Ketimpangan pendapatan yang tinggi menyebabkan tidak adanya 

peningkatan atau rendahnya nilai output jika dibandingkan dengan input (biaya 

produksi). Ketimpangan dapat menyebabkan alokasi aset yang tidak efisiem. 

Ketimpangan yang tinggi menyebabkan penekanan terlalu tinggi pada pendidikan 

tinggi dengan mengorbankan kulitas universal pendidikan dasar, dalam hal ini akan 

mengakibatkan kesenjangan pendapatan yang semakin lebar lagi. 

Berdasarkan dari tabel 4.2 bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antar 

Provinsi di kawasan Timur Indonesia berbeda dan mengalami fluktuasi. Pada tahun 

2013 dan 2014, Provinsi Kalimantan Utara menjadi provinsi yang memiliki rasio 

gini sebesar 0, di mana apabila rasio gini = 0, maka pendapatan merata sempurna, 
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artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. 

Sedangkan pada tahun 2017, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi daerah yang 

memiliki rasio gini cukup tinggi sebesar 0.42, dan yang terendah berada pada 

Provinsi Kalimantan Utara yaitu hanya 0.31. Pada tahun 2018, Provinsi Sulawesi 

Tengah memiliki rasio gini yang rendah sebesar 0.31, dibandingkan dengan 

Provinsi Gorontalo sebesar 0.41. Kemudian Provinsi Maluku Utara dengan rasio 

gini yang paling rendah di antara provinsi lainnya, yaitu pada tahun 2020 sebesar 

0.29 lalu menurun sebesar 0.27 pada tahun 2021. 

 

Tabel 4.2 

Rasio Gini Menurut Provinsi di Kawasan Timur Indonesia 

Tahun 2013-2021 

PROVINSI 
TAHUN 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nusa Tenggara Barat 0.34 0.39 0.36 0.36 0.37 0.39 0.37 0.38 0.38 

Nusa Tenggara Timur 0.34 0.35 0.34 0.36 0.35 0.35 0.35 0.35 0.33 

Kalimantan Barat 0.38 0.40 0.33 0.33 0.32 0.32 0.31 0.32 0.31 

Kalimantan Tengah 0.35 0.36 0.30 0.34 0.32 0.34 0.33 0.32 0.32 

Kalimantan Selatan 0.35 0.32 0.33 0.35 0.34 0.34 0.33 0.35 0.32 

Kalimantan Timur 0.36 0.36 0.31 0.32 0.33 0.34 0.33 0.33 0.33 

Kalimantan Utara 0 0 0.31 0.30 0.31 0.30 0.29 0.30 0.28 

Sulawesi Utara 0.44 0.43 0.36 0.37 0.39 0.37 0.37 0.36 0.35 

Sulawesi Tengah 0.39 0.35 0.37 0.34 0.34 0.31 0.33 0.32 0.32 

Sulawesi Selatan 0.43 0.44 0.40 0.40 0.42 0.38 0.39 0.38 0.37 

Sulawesi Tenggara 0.39 0.39 0.38 0.38 0.40 0.39 0.39 0.38 0.39 

Gorontalo 0.44 0.45 0.40 0.41 0.40 0.41 0.41 0.40 0.40 

Sulawesi Barat 0.32 0.37 0.36 0.37 0.33 0.36 0.36 0.35 0.36 

Maluku 0.34 0.33 0.33 0.34 0.32 0.32 0.32 0.32 0.31 

Maluku Utara 0.32 0.32 0.28 0.30 0.33 0.33 0.31 0.29 0.27 

Papua Barat 0.41 0.40 0.42 0.40 0.38 0.39 0.38 0.37 0.37 

Papua 0.44 0.45 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 

Sumber: Simreg Bappenas (2022) 
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3. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dimana meningkatnya 

pendapatan karena terjadi peningkatan produksi barang dan jasa sehingga kondisi 

perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih 

baik selama periode tertentu. Selain itu, dapat juga diartikan ketika proses kenaikan 

kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan 

pendapatan nasional. Hal tersebut dimaksudkan agar mampu memberikan indikasi 

keberhasilan pembangunan dalam kehidupan masyarakat. 

Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa besar kegiatan 

ekonomi meningkatkan pendapatan masyarakat selama periode waktu tertentu. 

Suatu perekonomian tumbuh ketika semua pembayaran riil untuk input produksi 

dalam satu tahun lebih besar dari pendapatan riil masyarakat pada tahun 

sebelumnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan 

ekonomi dalam kurun waktu tertentu adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) riil daerah tersebut. 

Sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 4.3 dimana Laju Pertumbuhan 

PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 (Ribu Rupiah) antara Provinsi di kawasan Timur 

Indonesia berfluktuasi setiap tahunnya. Terdapat beberapa Provinsi yang setiap 

tahun Laju PDRB nya selalu mengalami peningkatan. Pertama yaitu Provinsi 

Sulawesi Tenggara dengan laju PDRB tahun 2013 sebesar Rp 26.815. Kemudian 

pada tahun 2018 sebesar Rp 33.278. Lalu tahun 2020 mengalami peningkatan 

sebesar Rp 35.709, selanjutnya di tahun 2021 naik sebesar Rp 36.581. 
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Tabel 4.3 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Ribu/Rupiah) 

Menurut Provinsi di Kawasan Timur Indonesia tahun 2013-2021 

PROVINSI 
TAHUN 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

NusaTenggara Barat 14.809.84 15.369.94 18.475.14 19.305.79 19.091.26 18.020.5 18.219.11 17.583.11 17.706.29 

Nusa Tenggara Timur 10.396.76 10.742.32 11.087.91 11.468.79 11.863.41 12.273.85 12.761.98 12.960.95 13.092.38 

Kalimantan Barat 21.971.93 22.712.65 23.456.52 24.308.85 25.198.01 26.110.57 27.199.78 24.953.61 25.807.40 

Kalimantan Tengah 29.106.40 30.216.73 31.619.18 32.899.58 34.370.63 35.548.43 37.870.47 37.148.73 37.856.42 

Kalimantan Selatan 26.423.90 27.220.27 27.786.68 28.540.05 29.578.79 30.614.85 31.611.46 32.210.58 32.846.66 

Kalimantan Timur 133.868.68 133.086.11 128.603.13 125.385.50 126.625.19 127.354.19 134.410.55 125.807.52 127.171.08 

Kalimantan Utara 74.106.93 77.152.60 76.823.46 76.635.46 78.918.57 80.204.84 88.299.52 86.823.59 88.510.41 

Sulawesi Utara 26.445.86 27.805.52 29.196.47 30.679.97 32.297.08 33.911.61 35.687.44 33.670.44 34.787.33 

Sulawesi Tengah 24.490.98 25.316.27 28.778.64 31.151.08 32.860.48 39.049.35 42.054.50 45.052.32 49.588.29 

Sulawesi Selatan 26.083.42 27.749.47 29.435.92 31.0302.53 33.234.11 35.243.64 37.474.29 36.246.26 37.573.32 

Sulawesi Tenggara 26.815.36 27.896.05 29.202.70 30.476.39 31.894.42 33.278.66 35.309.90 35.709.02 36.581.89 

Gorontalo 17.639.12 18.622.44 19.474.13 20.427.46 21.477.78 22.538.55 24.167.56 24.313.24 24.649.65 

Sulawesi Barat 18.008.81 19.232.05 20.250.51 21.067.91 22.001.01 22.953.08 24.163.56 22.652.43 22.879.78 

Maluku 13.572.07 14.219.62 14.740.38 15.321.18 15.942.45 16.607.02 17.556.86 16.687.79 17.019.39 

Maluku Utara 16.332.22 16.869.52 17.533.78 18.177.30 19.192.97 20.309.45 21.524.99 21.906.60 25.104.43 

Papua Barat 57.581.36 59.142.59 60.064.13 61.242.01 62.169.96 64.499.45 64.418.52 54.487.70 52.979.33 

Papua 38.621.36 39.271.88 41.376.97 44.342.14 45.577.05 48.069.41 40.203.42 32.108.51 36.416.72 

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2022) 
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4. Kesejahteraan Masyarakat 

Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi adalah 

kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah upaya yang dilakukan 

secara individu ataupun lembaga dalam memberikan suatu kontribusi dari segi 

materi maupun tindakan yang diindikasikan oleh kondisi ekonomi dan keadaan 

sosial sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat yang baik. 

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM). IPM menjadi sangat penting, karena ditekankan pada manusia sebagai agen 

perubahan dalam proses pembangunan suatu negara. 

 

Tabel 4.4 

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Kawasan Timur 

Indonesia Tahun 2013-2021 

 

PROVINSI 
TAHUN 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nusa Tenggara Barat 63.76 64.31 65.19 65.81 66.58 67.30 68.14 68.25 68.65 

Nusa Tenggara Timur 61.68 62.26 62.67 63.13 63.73 64.39 65.23 65.19 65.28 

Kalimantan Barat 64.30 64.89 65.59 65.88 66.26 66.98 67.65 67.66 67.90 

Kalimantan Tengah 67.41 67.77 68.53 69.13 69.79 70.42 70.91 71.05 71.25 

Kalimantan Selatan 67.17 67.63 68.38 69.05 69.65 70.17 70.72 70.91 71.28 

Kalimantan Timur 73.21 73.82 74.17 74.59 75.12 75.83 76.61 76.24 76.88 

Kalimantan Utara 67.99 68.64 68.76 69.20 69.84 70.56 71.15 70.63 71.19 

Sulawesi Utara 69.49 69.96 70.39 71.05 71.66 72.20 72.99 72.93 73.30 

Sulawesi Tengah 65.79 66.43 66.76 67.47 68.11 68.88 69.50 69.55 69.79 

Sulawesi Selatan 67.92 68.49 69.15 69.76 70.34 70.90 71.66 71.93 72.24 

Sulawesi Tenggara 67.55 68.07 68.75 69.31 69.86 70.61 71.20 71.45 71.66 

Gorontalo 64.70 65.17 65.86 66.29 67.01 67.71 68.49 68.68 69.00 

Sulawesi Barat 61.53 62.24 62.96 63.60 64.30 65.10 65.73 66.11 66.36 

Maluku 66.09 66.74 67.05 67.60 68.19 68.87 69.45 69.49 69.71 

Maluku Utara 64.78 65.18 65.91 66.63 67.20 67.76 68.70 68.49 68.76 

Papua Barat 60.91 61.28 61.73 62.21 62.99 63.74 64.70 65.09 65.26 

Papua 56.25 56.75 57.25 58.05 59.09 60.06 60.84 60.44 60.62 

Sumber: Simreg Bappenas (2022) 
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Dari tabel 4.4 dilihat bahwa rata-rata Indeks Pembangunan Manusia antar 

Provinsi yang ada di Kawasan Timur Indonesia masuk ke dalam nilai kategori IPM 

yang rendah dan juga kategori sedang. Mulai tahun 2013-2021, rata-rata nilai IPM 

yang meningkat secara menyeluruh terhadap Provinsi yang ada di kawasan Timur 

Indonesia berada pada tahun 2021, dengan nilai rata-rata IPM 69.36 yang dimana 

masing-masing Provinsi memiliki kategori IPM yang sedang dan tinggi. Di tahun 

2021, Provinsi Kalimantan memiliki nilai IPM yang tinggi sebesar 76.88, 

sedangkan nilai IPM yang rendah berada di Provinsi Papua sebesar 60.62. 

C. Hasil Olah Data 

1. Penentuan Model Pendekatan Regresi Data Panel 

Data panel adalah data gabungan antara data time series dan data cross 

section. Sehingga, data panel memiliki kombinasi karakteristik yakni data yang 

terdiri dari beberapa objek dan juga meliputi beberapa waktu. Uji regresi data panel 

digunakan bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen yang 

terdiri dari pengeluaran pemerintah (X1), ketimpangan pendapatan (X2), dan 

pertumbuhan ekonomi (X3) terhadap variabel dependen yaitu kesejahteraan 

masyarakat (Y). 

Regresi data panel dilakukan melalui tiga jenis model pendekatan, yaitu: 

Coommon Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect 

Model (REM). Uji pemilihan model terbaik dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui model regresi data panel yang paling cocok digunakan untuk menguji 

hipotesis model-model penelitian yang telah dikembangkan. Kemudian, dalam 

memilih model mana yang terbaik diantara ketiga model tersebut, maka 

dilakukanlah pemilihan model pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian 

ini yaitu Uji Chow dan Uji Hausman. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu 

menentukan model pendekatan yang akan digunakan. 

a. Common Effect Model (CEM) 
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Tabel 4.5 

Hasil Regresi Data Panel Menggunakan Pendekatan Common Effect Model 

(CEM) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 68.53580 1.972139 34.75201 0.0000 

X1 -1.13E-06 5.38E-07 -2.099372 0.0375 

X2 -7.212034 5.303335 -1.359905 0.1759 

X3 6.92E-05 1.17E-05 5.940550 0.0000 

     
     R-squared 0.243407     Mean dependent var 67.55627 

Adjusted R-squared 0.228174     S.D. dependent var 3.916752 

S.E. of regression 3.441010     Akaike info criterion 5.335203 

Sum squared resid 1764.242     Schwarz criterion 5.414430 

Log likelihood -404.1430     Hannan-Quinn criter. 5.367386 

F-statistic 15.97849     Durbin-Watson stat 0.048253 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Sumber: Output pengolahan data dengan Eviews 10 

b. Fixed Effect Model (FEM) 

Tabel 4.6 

Hasil Regresi Data Panel Menggunakan Pendekatan Fixed Effect Model 

(FEM) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 60.72391 1.468231 41.35856 0.0000 

X1 2.20E-07 2.69E-07 0.819493 0.4140 

X2 -4.574018 2.767798 -1.652583 0.1008 

X3 0.000220 2.96E-05 7.453370 0.0000 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section Fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.915543     Mean dependent var 67.55627 

Adjusted R-squared 0.903478     S.D. dependent var 3.916752 

S.E. of regression 1.216859     Akaike info criterion 3.351772 

Sum squared resid 196.9392     Schwarz criterion 3.747908 

Log likelihood -236.4106     Hannan-Quinn criter. 3.512689 

F-statistic 75.88228     Durbin-Watson stat 0.271515 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

c. Random Effect Model (REM) 
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Tabel 4.7 

Hasil Regresi Data Panel Menggunakan Pendekatan Random Effect Model 

(REM) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 63.72377 1.510509 42.18695 0.0000 

X1 4.05E-07 2.61E-07 1.553292 0.1225 

X2 -4.804392 2.741520 -1.752455 0.0818 

X3 0.000138 2.12E-05 6.528112 0.0000 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 3.368254 0.8846 

Idiosyncratic random 1.216859 0.1154 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.275228     Mean dependent var 8.077062 

Adjusted R-squared 0.260635     S.D. dependent var 1.490076 

S.E. of regression 1.281262     Sum squared resid 244.6033 

F-statistic 18.86059     Durbin-Watson stat 0.183946 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared -0.168939     Mean dependent var 67.55627 

Sum squared resid 2725.761     Durbin-Watson stat 0.016507 

     
     Sumber: Output pengolahan data dengan Eviews 10 

2. Pemilihan Model Regresi Data Panel 

Langkah untuk menentukan model yang terbaik antara tiga model 

persamaan yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan 

Random Effect Model (REM), perlu adanya pengujian pada masing-masing model 

tersebut dengan menggunakan uji-uji sebagai berikut: 

a. Uji Chow 

Uji Chow digunakan untuk memilih pendekatan yang lebih baik antara 

model Common Effect Model (CEM) dengan Fixed Effect Model (FEM) dengan 

kriteria, sebagai berikut: 
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a) Jika nilai probabilitas P-value cross section F > 0.05, maka H0 diterima 

sehingga model yang tepat digunakan adalah Common Effect Model 

(CEM). 

b) Jika probabilitas P-value cross section F < 0.05, maka H0 ditolak 

sehingga model yang tepat digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). 

Hipotesis yang digunakan Uji Chow adalah sebagai berikut: 

H0: Common Effect Model (CEM) 

H1: Fixed Effect Model (FEM) 

Berikut adalah hasil dari Uji Chow: 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Chow 

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 66.153423 (16,133) 0.0000 

Cross-section Chi-square 335.464925 16 0.0000 

     
Sumber: Output pengolahan data dengan Eviews 10 

Berdasarkan tabel 4.8, hasil dari uji Chow menunjukkan bahwa diperoleh 

nilai probabilitas (P-value) Cross section F sebesar 0.00 < 0.05. Sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya model yang 

dipilih berdasarkan hasil Uji Chow adalah Fixed Effect Model (FEM) sebagai model 

yang lebih tepat digunakan. 

b. Uji Hausman 

Uji Hausman adalah pengujian yang dilakukan untuk membandingkan 

antara Random Effect Model (REM) dengan Fixed Effect Model (FEM). Hasil 

pengujian ini untuk mengetahui metode mana yang sebaiknya dipilih dengan 

kriteria sebagai berikut: 

a) Jika probabilitas Chi-Square > 0.05, maka H0 diterima, sehingga model 

yang tepat digunakan yaitu Random Effect Model (REM). 
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b) Jika probabilitas Chi-Square < 0.05, maka H0 ditolak, sehingga model 

yang tepat digunakan yaitu Fixed Effect Model (FEM). 

Hipotesis yang digunakan dalam uji Hausman yaitu: 

H0: Random Effect Model (REM) 

H1: Fixed Effect Model (FEM) 

Berikut adalah hasil Uji Hausman: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Hausman 

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

     
     Cross-section random 19.189251 3 0.0002 

     
Sumber: Output pengolahan data dengan Eviews 10 

Berdasarakan tabel 4.9, bahwa hasil Uji Hausman menunjukkan bahwa nilai 

probabilitas Cross section random adalah 0.00, maka nilai probabilitas sebesar 0.00 

< 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, atau model 

yang terpilih berdasarkan hasil Uji Hausman adalah Fixed Effect Model (FEM). 

Berdasarkan hasil pemilihan model regresi data panel yang dilakukan 

melalui Uji Chow, dan Uji Hausman. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 

data panel yang tepat untuk digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM) untuk 

menganalisis data dalam penelitian. 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi untuk variabel 

terikat dan variabel bebas berdistribusi normal. Pengujian ini dilakukan dengan 

melihat probabilitas Jarque Bera. Bila nilai probabilitas > 0.05, maka data 

berdistribusi normal. Sedangkan bila nilai probabilitas < 0.05, maka data tidak 

berdistribusi normal. 
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Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 
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Mean       5.81e-17

Median  -0.016973

Maximum  3.677824

Minimum -3.269177

Std. Dev.   1.138267

Skewness   0.318767

Kurtosis   3.547000

Jarque-Bera  4.498568

Probability  0.105475

 

Sumber: Output pengolahan data dengan Eviews 10 

Pada gambar 4.1, berdasarkan hasil uji normalitas dapat disimpulkan bahwa 

nilai Jarque-Bera sebesar 4.498568 dengan nilai Probability sebesar 0.10. Sehingga 

dapat diartikan 0.10 > 0.05 bahwa data tersebut berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 X1 X2 X3 

X1  1.000000  0.150278  0.453608 

X2  0.150278  1.000000 -0.222588 

X3  0.453608 -0.222588  1.000000 

Sumber: Output pengolahan data dengan Eviews 10 

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji model regresi 

untuk menemukan ada atau tidak adanya korelasi atau hubungan kuat antar variabel 

independen. Jika nilai korelasi > 0.80 maka artinya terjadi masalah 

multikolinearitas. Sedangkan jika nilai korelasi < 0.80 maka artinya tidak terjadi 

multikolinearitas. 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui nilai korelasi antara pengeluaran 

pemerintah (X1), ketimpangan pendapatan (X2), dan pertumbuhan ekonomi (X3) 

maka diperoleh nilai dari hubungan antara variabel bebas masing-masing. Korelasi 

X1 dengan X2 0.15 < 0.80. Dan korelasi X1 dengan X3 0.45 < 0.80. Dan korelasi X2 
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dengan X3 yaitu -0.22 < 0.80. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terbebas dari 

multikolinearitas, artinya tidak terdapat korelasi atau hubungan kuat antar variabel.  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji terjadinya ketidaksamaan 

varians dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. 

Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homokedastisitas. Akan tetapi jika mengalami perubahan, maka disebut 

heteroskedastisitas. Dan model yang baik adalah homokedastisitas. Berikut adalah 

hasil dari uji heteroskedastisitas. 

 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 3.470153 0.667569 5.198192 0.0000 

X1 2.38E-07 1.22E-07 1.944658 0.0539 

X2 -2.193016 1.258451 -1.742631 0.0837 

X3 -5.33E-05 1.34E-05 -3.963471 0.0001 

     
Sumber: Output pengolahan data dengan Eviews 10 

Berdasarkan tabel 4.11, dapat dilihat bahwa nilai probability X1 (0.05), X2 

(0.08), X3 (0.00). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa seluruh nilai variabel 

memiliki nilai probabilitas > 0.05. Sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas. 

4. Pengujian Statistik Analisis Regresi Data Panel 

Setelah dilakukan uji estimasi model, melalu uji Chow dan uji Hausman, 

sehingga diperoleh model yang terbaik yaitu Fixed Effect Model (FEM). Maka 

langkah selanjutnya akan dilakukan pengujian statistik yang terdiri dari uji parsial 

(uji T)), uji simultan (uji F), dan uji determinasi (Uji R). Berikut hasil regresi dari 

Random Effect Model (REM). 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Regresi Fixed Effect Model (FEM) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 60.72391 1.468231 41.35856 0.0000 

X1 2.20E-07 2.69E-07 0.819493 0.4140 

X2 -4.574018 2.767798 -1.652583 0.1008 

X3 0.000220 2.96E-05 7.453370 0.0000 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section Fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.915543     Mean dependent var 67.55627 

Adjusted R-squared 0.903478     S.D. dependent var 3.916752 

S.E. of regression 1.216859     Akaike info criterion 3.351772 

Sum squared resid 196.9392     Schwarz criterion 3.747908 

Log likelihood -236.4106     Hannan-Quinn criter. 3.512689 

F-statistic 75.88228     Durbin-Watson stat 0.271515 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Sumber: Output pengolahan data dengan Eviews 10 

Berdasarkan tabel 4.12, dapat dituliskan nilai persamaan sebagai berikut: 

Y = 60.72391 + 2.200000X1 – 4.574018X2 + 0.000220X3 

1) Nilai konstanta sebesar 60.72, menunjukkan bahwa apabila nilai variabel 

independen yaitu pengeluaran pemerintah, ketimpangan pendapatan, dan 

pertumbuhan ekonomi nilainya 0, maka angka kesejahteraan masyarakat 

sebesar 60.72% 

2) Nilai koefisien pengeluaran pemerintah (X1) sebesar 2.20, menunjukkan 

bahwa jika variabel independen lain tetap dan pengeluaran pemerintah naik 

sebesar 1%, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 

2.20%. 

3) Nilai koefisien ketimpangan pendapatan (X2) sebesar –4.57, menunjukkan 

bahwa jika variabel independen lain tetap sedangkan ketimpangan 

pendapatan naik 1%, maka kesejahteraan masyarakat akan menurun sebesar 

4.57%. Koefisien bernilai negatif, artinya ketimpangan pendapatan 
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berhubungan negatif dengan kesejahteraan masyarakat. Sehingga apabila 

tingkat ketimpangan pendapatan turun maka kesejahteraan masyarakat akan 

naik, demikian pula sebaliknya. 

4) Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi (X3) sebesar 0.02, menunjukkan 

bahwa jika variabel independen lain tetap sedangkan pertumbuhan ekonomi 

naik 1% maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat sebesar 0.02%. 

Koefisien bernilai positif, artinya pertumbuhan ekonomi berhubungan 

positif dengan kesejahteraan masyarakat, sehingga apabila pertumbuhan 

ekonomi naik maka angka kesejahteraan masyarakat akan naik, demikian 

pula sebaliknya. 

a. Uji Signifikasi Parsial (Uji T) 

Uji siginfikasi parsial atau uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh 

pengaruh variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah, ketimpangan 

pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap variabel dependen yaitu 

kesejahteraan masyarakat secara parsial. Pengujian dilakukan pada tingkat alpha 

(α) sebesar 5% (0.05). Jika nilai probabilitasnya > 0.05 maka variabel independen 

secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai 

probabilitasnya < 0.05 maka pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen tidak signifikan secara parsial. 

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Parsial Model Fixed 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 60.72391 1.468231 41.35856 0.0000 

X1 2.20E-07 2.69E-07 0.819493 0.4140 

X2 -4.574018 2.767798 -1.652583 0.1008 

X3 0.000220 2.96E-05 7.453370 0.0000 

     
     Sumber: Output pengolahan data dengan Eviews 10 
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Dari hasil uji hipotesis yang telah dilakukan pada tabel 4.13, masing-masing 

penelitian dengan tingkat signfikasi alpha 0.05 (α = 5%). Dijelaskan bahwa variabel 

pengeluaran pemerintah (X1), diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.41. Nilai 

probabilitas tersebut lebih besar dari 0.05 (0.41 > 0.05). Jadi dapat disimpulkan 

bahwa, hipotesis pertama ditolak. Dengan demikian, bahwa pengeluaran 

pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Dengan nilai koefisien dari variabel pengeluaran bertanda positif sebesar 2.20, yang 

artinya ketika pengeluaran pemerintah naik sebesar 1%, maka akan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sebesar 2.20%.  

Variabel ketimpangan pendapatan (X2), diperoleh nilai probabilitas sebesar 

0.10. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0.05 (0.10 > 0.05). Oleh karena itu, 

hipotesis kedua juga ditolak. Artinya ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun nilai koefisien dari variabel 

ketimpangan pendapatan bertanda negatif sebesar -4.57, berarti ketika ketimpangan 

pendapatan naik 1%, maka kesejahteraan masyarakat akan menurun sebesar 4.57%. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel pertumbuhan ekonomi (X3) 

memperoleh nilai probabilitas sebesar 0.00. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil 

dari 0.05 (0.00 < 0.05) yang berarti bahwa, hipotesis ketiga diterima. Dengan 

demikian, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan 

masyarakat. 

b. Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 

Uji f bertujuan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen yaitu 

pengeluaran pemerintah, ketimpangan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi 

terhadap variabel dependen yaitu kesejahteraan masyarakat secara simultan atau 

berlaku pada waktu yang bersamaan. Dalam pengambilan keputusan, apabila 

probabilitas (F-statistik) < 0.05 maka hipotesis nol (H0) ditolak, artinya dapat 

diindikasikan terdapat pengaruh yang signifikan (Ha). 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Simultan Model Fixed 

     
     R-squared 0.915543     Mean dependent var 67.55627 

Adjusted R-squared 0.903478     S.D. dependent var 3.916752 

S.E. of regression 1.216859     Akaike info criterion 3.351772 

Sum squared resid 196.9392     Schwarz criterion 3.747908 

Log likelihood -236.4106     Hannan-Quinn criter. 3.512689 

F-statistic 75.88228     Durbin-Watson stat 0.271515 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Sumber: Output pengolahan data dengan Eviews 10 

Dapat kita lihat pada tabel 4.14, hasil uji hipotesis F statistik diperoleh nilai 

F hitung sebesar 75.88228 dengan probabilitas (Prob. F-statistic) sebesar 0.00. 

Artinya 0.00 < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah, 

ketimpangan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen 

berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat sebagai variabel 

dependen. 

c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi (R2) pada dasarnya mengukur kemampuan model 

dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi yang kecil 

berarti kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel 

dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 100 berarti bahwa variabel 

independen menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Determinasi (R2) Model Fixed 

     
     R-squared 0.915543     Mean dependent var 67.55627 

Adjusted R-squared 0.903478     S.D. dependent var 3.916752 

S.E. of regression 1.216859     Akaike info criterion 3.351772 

Sum squared resid 196.9392     Schwarz criterion 3.747908 

Log likelihood -236.4106     Hannan-Quinn criter. 3.512689 

F-statistic 75.88228     Durbin-Watson stat 0.271515 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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     Sumber: Output pengolahan data dengan Eviews 10 

Berdasarkan pada tabel 4.15, bahwa hasil dari analisis regresi data panel 

model Fixed Effect Model (FEM) yang didapatkan dari nilai R-squared adalah 0.91 

atau 91%. Maka dapat diartikan bahwa persentase pengaruh variabel independen 

yaitu pengeluaran pemerintah, ketimpangan pendapatan, dan pertumbuhan 

ekonomi mampu menjelaskan kesejahteraan masyarakat sebesar 91%. Sedangkan 

sisanya sebesar 9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

D. Pembahasan 

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat 

Hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel pengeluaran 

pemerintah (X1), diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.41. Nilai probabilitas 

tersebut lebih besar dari 0.05 (0.41 > 0.05). Jadi dapat disimpulkan bahwa, hipotesis 

pertama ditolak. Dengan demikian, bahwa pengeluaran pemerintah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Pengeluaran pemerintah melalui indikator belanja modal terhadap 

kesejahteraan masyarakat dengan indikator IPM tidak berpengaruh signifikan. 

Perhitungan IPM yang berbeda pada indeks pendidikan, dimana pada data IPM 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data metode baru, 

sehingga indikator IPM dari indeks pendidikan yang sebelumnya menggunakan 

Angka Melek Huruf (AMH) pada metode lama, kini menggunakan Harapan Lama 

Sekolah (HLS) pada metode baru. 

Belanja modal yang terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia pada 

urusan pendidikan melalui pengalokasian belanja modal seperti pembangunan 

gedung sekolah. Pembangunan gedung sekolah baru biasanya tidak diikuti dengan 

peningkatan jumlah siswa baru pada tahun bersangkutan dikarenakan 
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pembangunan gedung sekolah yang belum selesai pada waktu yang cukup lama. 

Hal tersebut mengakibatkan belanja modal yang telah dialokasikan untuk 

membangun sekolah pada tahun anggaran saat ini, manfaatnya akan dapat dirasakan 

pada tahun anggaran berikutnya saat penerimaan siswa baru. Peningkatan belanja 

modal yang dialokasikan untuk pembangunan gedung sekolah tidak secara serta 

merta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersekolah pada tahun anggaran 

belanja modal dikeluarkan. Hal tersebutlah yang juga bisa mengakibatkan 

pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Tidak berpengaruhnya pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan 

masyarakat juga disebabkan oleh proporsi belanja modal yang rendah selama tahun 

2013-2021 pada beberapa provinsi yang ada di kawasan Timur Indonesia. 

Rendahnya proporsi realisasi belanja modal tersebut yang tidak mampu 

memberikan peningkatan kesejahteraan yang optimal bagi masyarakat. 

Nilai koefisien dari variabel pengeluaran bertanda positif sebesar 2.20, yang 

artinya ketika pengeluaran pemerintah naik sebesar 1%, maka akan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sebesar 2.20%. Seperti halnya pengeluaran pemerintah 

yang direalisasikan kepada setiap provinsi yang ada di kawasan Timur Indonesia 

setiap tahun yang belum secara merata mengalami peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di setiap provinsi. Kebijakan distribusi pengeluaran pemerintah yang 

tepat sasaran, besarnya jumlah pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk 

kepentingan publik, kesehatan, dan pendidikan, mampu memberikan banyak 

pilihan kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan dapat 

memajukan suatu daerah, maka hal tersebut akan berdampak pada kesejahteraan 

masyarakat.  

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh (Sasti & 

Latrini, 2019) menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi 
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Bali. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Pramartha & Dwirandra, 2018) 

juga menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap IPM, hal ini 

juga disebabkan oleh adanya proyek pemerintah yang tersendat bahkan gagal, serta 

proyek belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah saat ini tetapi manfaatnya 

baru akan dapat dirasakan oleh masyarakat ketika beberapa tahun ke depan. 

Penelitian serupa juga dilakukan (I. G. A. A. Dewi & Supadmi, 2016) bahwa 

belanja modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 

Selanjutnya sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dwirandra, 2015) yang 

menyatakan bahwa belaja modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia. Dan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan (Putri, 2019) yang 

memiliki hasil bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia baik secara parsial maupun simultan. Selanjutnya penelitian 

yang dilakukan (Jahtu Widya Ningrum, 2020) dengan hasil penelitian bahwa 

pengeluaran modal dalam hal ini belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia tahun 2014-2018. Hal 

ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah secara keseluruhan belum 

menjangkau sektor seperti kesehatan dan pendidikan yang mana menjadi sektor 

penting dalam pembangunan manusia. 

Kegagalan pengeluaran pemerintah melalui indikator belanja modal 

mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam hal ini IPM terjadi, karena 

disebabkan tidak hanya oleh rendahnya tingkat investasi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, tetapi juga karena alokasi investasi tidak dilakukan 

secara tepat sasaran, dan karena belanja modal terhenti di tengah jalan konstruksi. 

Keuntungannya baru akan terasa dalam beberapa tahun ke depan, bahkan karena 

belanja modal yang terus berlangsung, tidak sejalan dengan kebutuhan akan 

kesejahteraan masyarakat yang lebih besar. 
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2. Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat 

Hasil uji diperoleh ketimpangan pendapatan memiliki nilai probabilitas 

sebesar 0.10. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0.05 (0.10 > 0.05).   Oleh 

karena itu, hipotesis kedua juga ditolak. Artinya ketimpangan pendapatan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun nilai koefisien 

dari variabel ketimpangan pendapatan bertanda negatif sebesar -4.57, berarti ketika 

ketimpangan pendapatan naik 1%, maka kesejahteraan masyarakat akan menurun 

sebesar 4.57%. 

Ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan 

masyarakat melalui indikator IPM di kawasan Timur Indonesia. Hal ini, sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pamungkas, 2021) yang menyatakan bahwa 

ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Jawa Timur dalam kurun waktu 2015-2019, artinya bahwa pada saat 

ketimpangan pendapatan naik, maka tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga dapat dikatakan bahwa ketimpangan 

pendapatan bukan merupakan faktor pendorong kesejahteraan masyarakat di 

kawasan Timur Indonesia. 

Selain itu, hasil penelitian dari (Arief Hakiki, Yulmardi, 2020) 

menyimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh sigifikan 

terhadap kesejahteraan masyarakat atau Indeks Pembangunan Manusia. Artinya, 

secara spesifik hal ini merupakan indikasi bahwa pada kondisi Cateris Paribus, bila 

Gini ratio turun sebesar 1%, maka secara rata-rata kesejahteraan masyarakat atau 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan naik sekitar 1%. Selain itu, hal ini terjadi 

akibat angka ketimpangan pendapatan relatif tidak berbeda jauh, akan tetapi jika 

dihubungkan dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang antar provinsi 

mempunyai perbedaan yang relatif tinggi, hal ini dapat menunjukkan bahwa hasil 
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regresi ketimpangan pendapatan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia. 

Berkurangnya ketimpangan pendapatan di suatu wilayah merupakan inti 

dari suatu pembangunan. Akan tetapi ketimpangan pendapatan masih menjadi suatu 

permasalahan. Karena dampak yang terjadi bukan hanya dari segi ekonomi, 

melainkan juga dari segi sosial. 

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat 

Dapat dibuktikan bahwa berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel 

pertumbuhan ekonomi (X3) memperoleh nilai probabilitas sebesar 0.00. Nilai 

probabilitas tersebut lebih kecil dari 0.05 (0.00 < 0.05) yang berarti bahwa, 

hipotesis ketiga diterima. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi selalu 

dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi menjadi 

salah satu sasaran di dalam pembangunan. Sehingga dari hasil tersebut sesuai 

dengan teori yang mengatakan bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang 

meningkat maka pembangunan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia 

atau kesejahteraan masyarakat juga meningkat. 

Hal ini sejalan dengan penelitian (Sari et al., 2019) menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan 

masyarakat di pulau Jawa. Selanjutnya penelitian (Oka & Yasa, 2012) mengatakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kesejahteraan masyarakat. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka 

semakin tinggi pertumbuhan output perkapita dan meningkatkan daya beli 

masyarakat. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (P. Dewi & Sutrisna, 2015) 

juga memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan 

terhadap Indeks Pembangunan  Manusia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan 
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meningkatkan pendapatan penduduk dan selanjutnya taraf hidup, akhirnya 

menjamin kemakmuran masyarakat, keharmonisan serta kesejahteraan yang 

berkelanjutan yang akan dapat melangsungkan pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan 

manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas 

dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Tingkat 

pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan 

ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan 

produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan 

kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumber daya yang 

penting bagi pertumbuhan ekonomi.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengeluaran pemerintah, 

ketimpangan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan 

masyarakat. Dari hasil uji statistik yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel pengeluaran pemerintah tidak mempunyai pengaruh signifikan dan 

berhubungan positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur 

Indonesia. Artinya bahwa kegagalan pengeluaran pemerintah melalui 

indikator belanja modal mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam hal 

ini melalui indikator IPM terjadi, disamping karena masih rendahnya 

jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, juga dikarenakan pengalokasian belanja modal 

belum dilaksanakan secara tepat sasaran, selain itu akibat dari adanya 

belanja modal yang terhenti di tengah proses pengerjaan, tidak sesuai 

dengan kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau bahkan 

karena belanja modal yang dilakukan saat ini baru bisa dirasakan 

manfaatnya beberapa tahun ke depan. 

2. Variabel ketimpangan pendapatan tidak mempunyai pengaruh signifikan 

dan berhubungan negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kawasan 

Timur Indonesia. Sehingga hal ini menandakan bahwa pada saat 

ketimpangan pendapatan naik, maka tidak memiliki pengaruh terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga dapat dikatakan bahwa 

ketimpangan pendapatan bukan merupakan faktor pendorong kesejahteraan 

masyarakat di kawasan Timur Indonesia. 
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3. Variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan serta 

berhubungan positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur 

Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pertumbuhan 

ekonomi yang meningkat maka pembangunan serta peningkatan kualitas 

sumber daya manusia atau kesejahteraan masyarakat juga meningkat. 

B. Saran 

Berdasarkan dari penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, 

maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah berusaha membuat suatu kebijakan, dimana kebijakan tersebut 

dilakukan dengan tujuan agar mampu meningkatkan atau menaikkan 

pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh, dibarengi dengan memfokuskan 

pada pemerataan pembangunan dari segala aspek masyarakat. 

2. Ketimpangan pendapatan memang secara tidak langsung berpengaruh 

terhadap kesejahteraan masyarakat di dalam konteks masyarakat Indonesia, 

akan tetapi hal tersebut mampu menjadi perhatian pemerintah agar tetap 

berusaha untuk mengurangi munculnya ketimpangan pendapatan agar bisa 

tercipta pembangunan nasional yang merata di seluruh Indonesia. 

3. Setiap pengeluaran pemerintah harus diberikan atau direalisasikan secara 

merata untuk kepentingan publik, sehingga mampu meningkatkan kualitas 

hidup yang lebih baik lagi kedepannya. 

4. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti mengharapkan agar mampu meneliti 

variabel lain yang memiliki kaitan terhadap pengaruh kesejahteraan 

masyarakat.
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Lampiran 1 

Data Penelitian 

 

DAERAH PERIODE Y (IPM) 

X1 (BELANJA 

MODAL) 

X2 (RASIO 

GINI) X3 (PDRB) 

NusaTenggara Barat 2013 63.76 450,279.190 0.349 14809.84 

NusaTenggara Barat 2014 64.31 422,797.430 0.391 15369.94 

NusaTenggara Barat 2015 65.19 834,584.080 0.36 18475.14 

NusaTenggara Barat 2016 65.81 696,681.650 0.365 19305.79 

NusaTenggara Barat 2017 66.58 1,153,481.270 0.378 19091.26 

NusaTenggara Barat 2018 67.3 891,887.050 0.391 18020.50 

NusaTenggara Barat 2019 68.14 669,705.154 0.374 18219.11 

NusaTenggara Barat 2020 68.25 608,297.483 0.386 17583.11 

NusaTenggara Barat 2021 68.65 774,061.414 0.384 17706.29 

Nusa Tenggara Timur 2013 61.68 225,180.380 0.344 10396.76 

Nusa Tenggara Timur 2014 62.26 407,600.790 0.355 10742.32 

Nusa Tenggara Timur 2015 62.67 606,702.220 0.348 11087.91 

Nusa Tenggara Timur 2016 63.13 602,299.050 0.362 11468.79 

Nusa Tenggara Timur 2017 63.73 482,924.910 0.359 11863.41 

Nusa Tenggara Timur 2018 64.39 529,761.030 0.359 12273.85 

Nusa Tenggara Timur 2019 65.23 798,224.256 0.355 12761.98 

Nusa Tenggara Timur 2020 65.19 1,026,785.279 0.356 12960.95 

Nusa Tenggara Timur 2021 65.28 1,858,994.304 0.339 13092.38 

Kalimantan Barat 2013 64.3 490,511.460 0.384 21971.93 

Kalimantan Barat 2014 64.89 490,219.410 0.402 22712.65 

Kalimantan Barat 2015 65.59 368,542.210 0.33 23456.52 

Kalimantan Barat 2016 65.88 474,804.660 0.331 24308.85 

Kalimantan Barat 2017 66.26 954,917.380 0.329 25198.01 

Kalimantan Barat 2018 66.98 676,487.480 0.325 26110.57 

Kalimantan Barat 2019 67.65 871,609.747 0.318 27199.78 

Kalimantan Barat 2020 67.66 759,257.929 0.325 24953.61 

Kalimantan Barat 2021 67.9 1,670,429.057 0.315 25807.40 

Kalimantan Tengah 2013 67.41 940,602.630 0.358 29106.40 

Kalimantan Tengah 2014 67.77 814,507.820 0.365 30216.73 

Kalimantan Tengah 2015 68.53 959,141.540 0.3 31619.18 

Kalimantan Tengah 2016 69.13 783,864.790 0.347 32899.58 

Kalimantan Tengah 2017 69.79 565,245.260 0.327 34370.63 

Kalimantan Tengah 2018 70.42 1,060,394.090 0.344 35548.43 

Kalimantan Tengah 2019 70.91 1,293,574.793 0.335 37870.47 

Kalimantan Tengah 2020 71.05 1,108,301.881 0.32 37148.73 
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Kalimantan Tengah 2021 71.25 1,070,904.375 0.32 37856.42 

Kalimantan Selatan 2013 67.17 1,339,858.650 0.356 26423.90 

Kalimantan Selatan 2014 67.63 1,266,883.990 0.326 27220.27 

Kalimantan Selatan 2015 68.38 1,221,732.390 0.334 27786.68 

Kalimantan Selatan 2016 69.05 1,348,396.270 0.351 28540.05 

Kalimantan Selatan 2017 69.65 1,388,008.910 0.347 29578.79 

Kalimantan Selatan 2018 70.17 1,117,196.740 0.34 30614.85 

Kalimantan Selatan 2019 70.72 1,495,677.795 0.334 31611.46 

Kalimantan Selatan 2020 70.91 778,100.757 0.351 32210.58 

Kalimantan Selatan 2021 71.28 717,861.345 0.325 32846.66 

Kalimantan Timur 2013 73.21 3,651,131.820 0.366 133868.68 

Kalimantan Timur 2014 73.82 2,211,317.320 0.361 133086.11 

Kalimantan Timur 2015 74.17 2,010,917.820 0.315 128603.13 

Kalimantan Timur 2016 74.59 1,571,814.630 0.328 125385.50 

Kalimantan Timur 2017 75.12 938,335.390 0.333 126625.19 

Kalimantan Timur 2018 75.83 1,829,259.940 0.342 127354.19 

Kalimantan Timur 2019 76.61 1,207,815.522 0.335 134410.55 

Kalimantan Timur 2020 76.24 1,066,605.763 0.335 125807.52 

Kalimantan Timur 2021 76.88 1,984,395.176 0.331 127171.08 

Kalimantan Utara 2013 67.99 0.000 0 74106.93 

Kalimantan Utara 2014 68.64 224,639.160 0 77152.60 

Kalimantan Utara 2015 68.76 668,609.690 0.314 76823.46 

Kalimantan Utara 2016 69.2 797,282.260 0.305 76635.46 

Kalimantan Utara 2017 69.84 654,364.110 0.313 78918.57 

Kalimantan Utara 2018 70.56 637,663.350 0.304 80204.84 

Kalimantan Utara 2019 71.15 567,371.724 0.292 88299.52 

Kalimantan Utara 2020 70.63 665,170.894 0.3 86823.59 

Kalimantan Utara 2021 71.19 487,623.927 0.285 88510.41 

Sulawesi Utara 2013 69.49 387,136.390 0.446 26445.86 

Sulawesi Utara 2014 69.96 506,723.320 0.436 27805.52 

Sulawesi Utara 2015 70.39 757,277.050 0.366 29196.47 

Sulawesi Utara 2016 71.05 745,899.590 0.379 30679.97 

Sulawesi Utara 2017 71.66 757,829.990 0.394 32297.08 

Sulawesi Utara 2018 72.2 721,402.640 0.372 33911.61 

Sulawesi Utara 2019 72.99 898,365.937 0.376 35687.44 

Sulawesi Utara 2020 72.93 1,090,984.905 0.368 33670.44 

Sulawesi Utara 2021 73.3 562,085.672 0.359 34787.33 

Sulawesi Tengah 2013 65.79 355,519.050 0.391 24490.98 

Sulawesi Tengah 2014 66.43 276,831.810 0.352 25316.27 

Sulawesi Tengah 2015 66.76 442,524.330 0.37 28778.64 

Sulawesi Tengah 2016 67.47 503,973.010 0.347 31151.08 
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Sulawesi Tengah 2017 68.11 465,120.610 0.345 32860.48 

Sulawesi Tengah 2018 68.88 459,780.930 0.317 39049.35 

Sulawesi Tengah 2019 69.5 836,619.827 0.33 42054.50 

Sulawesi Tengah 2020 69.55 665,439.891 0.321 45052.32 

Sulawesi Tengah 2021 69.79 526,504.612 0.326 49588.29 

Sulawesi Selatan 2013 67.92 490,213.950 0.432 26083.42 

Sulawesi Selatan 2014 68.49 676,237.210 0.448 27749.47 

Sulawesi Selatan 2015 69.15 849,305.060 0.404 29435.92 

Sulawesi Selatan 2016 69.76 856,863.740 0.4 31302.53 

Sulawesi Selatan 2017 70.34 1,051,187.330 0.429 33234.11 

Sulawesi Selatan 2018 70.9 1,081,805.770 0.388 35243.64 

Sulawesi Selatan 2019 71.66 969,490.769 0.391 37474.29 

Sulawesi Selatan 2020 71.93 1,195,023.370 0.382 36246.26 

Sulawesi Selatan 2021 72.24 3,168,392.964 0.377 37573.32 

Sulawesi Tenggara 2013 67.55 430,716.880 0.391 26815.36 

Sulawesi Tenggara 2014 68.07 553,493.130 0.399 27896.05 

Sulawesi Tenggara 2015 68.75 683,508.530 0.381 29202.70 

Sulawesi Tenggara 2016 69.31 751,917.120 0.388 30476.39 

Sulawesi Tenggara 2017 69.86 903,121.910 0.404 31894.42 

Sulawesi Tenggara 2018 70.61 795,197.260 0.392 33278.66 

Sulawesi Tenggara 2019 71.2 1,194,738.482 0.393 35309.90 

Sulawesi Tenggara 2020 71.45 1,048,329.030 0.388 35709.02 

Sulawesi Tenggara 2021 71.66 1,699,941.766 0.394 36581.89 

Gorontalo 2013 64.7 184,959.340 0.445 17639.12 

Gorontalo 2014 65.17 232,424.740 0.453 18622.44 

Gorontalo 2015 65.86 344,244.080 0.401 19474.13 

Gorontalo 2016 66.29 296,922.960 0.41 20427.46 

Gorontalo 2017 67.01 254,842.230 0.405 21477.78 

Gorontalo 2018 67.71 280,499.510 0.417 22538.55 

Gorontalo 2019 68.49 280,120.728 0.41 24167.56 

Gorontalo 2020 68.68 199,795.685 0.406 24313.24 

Gorontalo 2021 69.00 149,095.156 0.409 24649.65 

Sulawesi Barat 2013 61.53 183,451.340 0.324 18008.81 

Sulawesi Barat 2014 62.24 267,018.260 0.378 19232.05 

Sulawesi Barat 2015 62.96 445,228.020 0.362 20250.51 

Sulawesi Barat 2016 63.6 498,735.450 0.371 21067.91 

Sulawesi Barat 2017 64.3 459,836.460 0.339 22001.01 

Sulawesi Barat 2018 65.1 321,974.750 0.366 22953.08 

Sulawesi Barat 2019 65.73 364,249.411 0.365 24163.56 

Sulawesi Barat 2020 66.11 347,276.409 0.356 22652.43 

Sulawesi Barat 2021 66.36 358,346.815 0.366 22879.78 
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Maluku 2013 66.09 193,590.990 0.347 13572.07 

Maluku 2014 66.74 369,329.910 0.33 14219.62 

Maluku 2015 67.05 542,785.440 0.338 14740.38 

Maluku 2016 67.6 832,064.350 0.344 15321.18 

Maluku 2017 68.19 545,780.530 0.321 15942.45 

Maluku 2018 68.87 601,514.660 0.326 16607.02 

Maluku 2019 69.45 543,819.808 0.32 17556.86 

Maluku 2020 69.49 591,200.622 0.326 16687.79 

Maluku 2021 69.71 1,239,150.831 0.316 17019.39 

Maluku Utara 2013 64.78 389,731.150 0.32 16332.22 

Maluku Utara 2014 65.18 427,964.700 0.322 16869.52 

Maluku Utara 2015 65.91 423,492.340 0.286 17533.78 

Maluku Utara 2016 66.63 592,691.070 0.309 18177.30 

Maluku Utara 2017 67.2 561,613.740 0.33 19192.97 

Maluku Utara 2018 67.76 513,352.290 0.336 20309.45 

Maluku Utara 2019 68.7 671,267.235 0.31 21524.99 

Maluku Utara 2020 68.49 571,751.202 0.29 21906.60 

Maluku Utara 2021 68.76 1,338,205.540 0.278 25104.43 

Papua Barat 2013 60.91 833,669.080 0.418 57581.36 

Papua Barat 2014 61.28 1,191,788.080 0.405 59142.59 

Papua Barat 2015 61.73 1,677,004.070 0.428 60064.13 

Papua Barat 2016 62.21 1,446,543.650 0.401 61242.01 

Papua Barat 2017 62.99 770,102.990 0.387 62169.96 

Papua Barat 2018 63.74 1,539,271.670 0.391 64499.45 

Papua Barat 2019 64.7 1,757,983.374 0.381 64418.52 

Papua Barat 2020 65.09 1,543,170.851 0.376 54487.70 

Papua Barat 2021 65.26 2,351,922.858 0.374 52979.33 

Papua 2013 56.25 1,220,744.850 0.441 38621.36 

Papua 2014 56.75 1,689,302.790 0.459 39271.88 

Papua 2015 57.25 2,865,461.760 0.392 41376.97 

Papua 2016 58.05 2,490,333.440 0.399 44342.14 

Papua 2017 59.09 2,328,012.670 0.398 45577.05 

Papua 2018 60.06 1,918,505.430 0.398 48069.41 

Papua 2019 60.84 2,236,551.423 0.391 40203.42 

Papua 2020 60.44 839,209.380 0.395 32108.51 

Papua 2021 60.62 1,244,687.958 0.396 36416.72 

 

 

 



89 

 

 
 

Lampiran 2 

Estimasi Data Panel 

A. Common Effect Model (CEM) 

Dependent Variable: Y   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/29/22   Time: 10:25   
Sample: 2013 2021   
Periods included: 9   
Cross-sections included: 17   
Total panel (balanced) observations: 153  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 68.53580 1.972139 34.75201 0.0000 

X1 -1.13E-06 5.38E-07 -2.099372 0.0375 
X2 -7.212034 5.303335 -1.359905 0.1759 
X3 6.92E-05 1.17E-05 5.940550 0.0000 

     
     R-squared 0.243407     Mean dependent var 67.55627 

Adjusted R-squared 0.228174     S.D. dependent var 3.916752 
S.E. of regression 3.441010     Akaike info criterion 5.335203 
Sum squared resid 1764.242     Schwarz criterion 5.414430 
Log likelihood -404.1430     Hannan-Quinn criter. 5.367386 
F-statistic 15.97849     Durbin-Watson stat 0.048253 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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B. Fixed Effect Model (FEM) 

Dependent Variable: Y   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/29/22   Time: 10:30   
Sample: 2013 2021   
Periods included: 9   
Cross-sections included: 17   
Total panel (balanced) observations: 153  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 60.72391 1.468231 41.35856 0.0000 

X1 2.20E-07 2.69E-07 0.819493 0.4140 
X2 -4.574018 2.767798 -1.652583 0.1008 
X3 0.000220 2.96E-05 7.453370 0.0000 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.915543     Mean dependent var 67.55627 

Adjusted R-squared 0.903478     S.D. dependent var 3.916752 
S.E. of regression 1.216859     Akaike info criterion 3.351772 
Sum squared resid 196.9392     Schwarz criterion 3.747908 
Log likelihood -236.4106     Hannan-Quinn criter. 3.512689 
F-statistic 75.88228     Durbin-Watson stat 0.271515 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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C. Random Effect Model (REM) 

Dependent Variable: Y   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 09/29/22   Time: 10:35   
Sample: 2013 2021   
Periods included: 9   
Cross-sections included: 17   
Total panel (balanced) observations: 153  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 63.72377 1.510509 42.18695 0.0000 

X1 4.05E-07 2.61E-07 1.553292 0.1225 
X2 -4.804392 2.741520 -1.752455 0.0818 
X3 0.000138 2.12E-05 6.528112 0.0000 

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 3.368254 0.8846 

Idiosyncratic random 1.216859 0.1154 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.275228     Mean dependent var 8.077062 

Adjusted R-squared 0.260635     S.D. dependent var 1.490076 
S.E. of regression 1.281262     Sum squared resid 244.6033 
F-statistic 18.86059     Durbin-Watson stat 0.183946 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared -0.168939     Mean dependent var 67.55627 

Sum squared resid 2725.761     Durbin-Watson stat 0.016507 
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D. Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 66.153423 (16,133) 0.0000 

Cross-section Chi-square 335.464925 16 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: Y   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/29/22   Time: 10:33   
Sample: 2013 2021   
Periods included: 9   
Cross-sections included: 17   
Total panel (balanced) observations: 153  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 68.53580 1.972139 34.75201 0.0000 

X1 -1.13E-06 5.38E-07 -2.099372 0.0375 
X2 -7.212034 5.303335 -1.359905 0.1759 
X3 6.92E-05 1.17E-05 5.940550 0.0000 

     
     R-squared 0.243407     Mean dependent var 67.55627 

Adjusted R-squared 0.228174     S.D. dependent var 3.916752 
S.E. of regression 3.441010     Akaike info criterion 5.335203 
Sum squared resid 1764.242     Schwarz criterion 5.414430 
Log likelihood -404.1430     Hannan-Quinn criter. 5.367386 
F-statistic 15.97849     Durbin-Watson stat 0.048253 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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E. Uji Hausman 

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 19.189251 3 0.0002 

     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     X1 0.000000 0.000000 0.000000 0.0053 

X2 -4.574018 -4.804392 0.144774 0.5449 

X3 0.000220 0.000138 0.000000 0.0001 

     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: Y   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/29/22   Time: 10:37   

Sample: 2013 2021   

Periods included: 9   

Cross-sections included: 17   

Total panel (balanced) observations: 153  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 60.72391 1.468231 41.35856 0.0000 

X1 2.20E-07 2.69E-07 0.819493 0.4140 

X2 -4.574018 2.767798 -1.652583 0.1008 

X3 0.000220 2.96E-05 7.453370 0.0000 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.915543     Mean dependent var 67.55627 

Adjusted R-squared 0.903478     S.D. dependent var 3.916752 

S.E. of regression 1.216859     Akaike info criterion 3.351772 

Sum squared resid 196.9392     Schwarz criterion 3.747908 

Log likelihood -236.4106     Hannan-Quinn criter. 3.512689 

F-statistic 75.88228     Durbin-Watson stat 0.271515 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 3 

Uji Asumsi Klasik 

 

Uji Normalitas 

0

4
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12

16

20

-3 -2 -1 0 1 2 3

Series: Standardized Residuals

Sample 2013 2021

Observations 153

Mean       5.81e-17

Median  -0.016973

Maximum  3.677824

Minimum -3.269177

Std. Dev.   1.138267

Skewness   0.318767

Kurtosis   3.547000

Jarque-Bera  4.498568

Probability  0.105475

 

 

Uji Multikolinearitas 

 

 X1 X2 X3 

X1  1.000000  0.150278  0.453608 

X2  0.150278  1.000000 -0.222588 

X3  0.453608 -0.222588  1.000000 
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Uji Heteroskedastisitas 

 

Dependent Variable: ABSRES   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/29/22   Time: 11:22   

Sample: 2013 2021   

Periods included: 9   

Cross-sections included: 17   

Total panel (balanced) observations: 153  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 3.470153 0.667569 5.198192 0.0000 

X1 2.38E-07 1.22E-07 1.944658 0.0539 

X2 -2.193016 1.258451 -1.742631 0.0837 

X3 -5.33E-05 1.34E-05 -3.963471 0.0001 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.442707     Mean dependent var 0.899832 

Adjusted R-squared 0.363094     S.D. dependent var 0.693273 

S.E. of regression 0.553276     Akaike info criterion 1.775431 

Sum squared resid 40.71328     Schwarz criterion 2.171567 

Log likelihood -115.8205     Hannan-Quinn criter. 1.936348 

F-statistic 5.560720     Durbin-Watson stat 0.884199 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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