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ABSTRAK 

 

Nama  : Nirsyah Nur Afia 

Nim  : 90300119035 

Judul  : Analisis Konvergensi Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan Era  

  Otonomi Daerah  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi terjadinya konvergensi serta 

menganalisis pengaruh dana perimbangan dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB 

per kapita pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini adalah 

adalah jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu dana 

perimbangan dan pengeluaran pemerintah sebagai variabel independen dan PDRB per 

kapita sebagai variabel dependen.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dari 

lembaga institusi pemerintah yaitu Badan Pusat Statistik Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah penghitungan konvergensi sigma 

yang diukur melalui standar deviasi logaritma pertumbuhan PDRB per kapita antar 

kabupaten/kota, sementara penghitungan konvergensi beta menggunakan analisis 

regresi data panel dengan pendekatan fixed effect model melalui bantuan program eviews 

sebagai alat untuk mengolah data penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi konvergensi sigma selama 

tahun 2012-2019 dan terjadi konvergensi beta baik konvergensi absolut maupun 

konvergensi kondisional setelah pelaksanaan otonomi daerah tahun 2012-2021. Dana 

perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita di Provinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2012-2021. Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap 

PDRB per kapita di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2021. 

 

 

Kata Kunci: Konvergensi, PDRB Per Kapita, Dana Perimbangan, Pengeluaran 

Pemerintah
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ketimpangan pembangunan adalah kondisi yang menggambarkan adanya 

kualitas dan kondisi wilayah yang berbeda jauh antara daerah maju dengan daerah 

terbelakang. Kurang optimalnya pengelolaan potensi dalam daerah serta sumber 

daya yang terbatas menyebabkan terjadinya perbedaan di antara wilayah yang 

kemudian akan mendorong proses pembangunan yang berbeda. Sehingga terdapat 

daerah yang pembangunannya relatif lebih meningkat dan daerah yang 

pembangunannya relatif stagnan (Ginting, 2015). Dalam hal ini, maka ketimpangan 

pembangunan akan menimbulkan kemiskinan akibat dari pembangunan yang 

terkonsentrasi di suatu daerah tertentu sehingga mengabaikan daerah-daerah lain 

untuk peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan di semua daerah. 

Pentingnya pemerataan pembangunan di tiap daerah akan membantu dalam 

peningkatan pendapatan daerah serta kualitas kesejahteraan masyarakat. Sehingga 

perlu perencaanaan dan strategi yang tepat untuk membuat daerah-daerah tertinggal 

dapat mengejar dan menyelaraskan kondisi perekonomian dengan daerah maju agar 

kesenjangan antar pembangunan dapat berkurang. Adanya ketidakmerataan dalam 

persebaran tenaga kerja, perbedaan kualitas kesejahteraan masyarakat, serta 

perbedaan proses pertumbuhan pekonomian masing-masing daerah memberikan 

tanda bahwa adanya ketimpangan pembangunan daerah dan menjadi penyebab dari 

terjadinya ketimpangan pembangunan (Nurmalasari, 2018). 
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Salah satu cara untuk meminimalisir masalah pembangunan tersebut, 

Indonesia menerapkan otonomi daerah yang memiliki struktur yang dimulai dari 

provinsi berlanjut pada kabupaten/kota dan terakhir ada di desa (Aritenang, 2009). 

Implementasi otonomi daerah diatur dalam undang-undang yang membahas 

tentang pemerintah daerah yaitu UU Nomor. 32 Tahun 2004 serta UU Nomor 33 

Tahun 2004 yang mengatur terkait hak dan kewenangan pemerintah daerah dalam 

mengatur jalannya pemerintah daerah tanpa adanya intervensi dari pemerintah 

pusat. Hal ini disebut sebagai otonomi daerah yang menjadikan pemerintah daerah 

memiliki peluang untuk mengelola kekayaan alam yang dimiliki di daerah dengan 

optimal untuk meningkatkan standar hidup masyarakat (Basri, 2002). 

Berdasarkan UU Nomor. 33 Tahun 2004, terkait pelaksanaan otonomi 

daerah mewajibkan pemerintah pusat untuk memberikan transfer anggaran ke 

pemerintah daerah melalui dana perimbangan. Dana perimbangan berperan  dalam 

meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah, peningkatan serta 

pemerataan kualitas pelayanan di tiap-tiap daerah serta mewujudkan kolaborasi 

yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Tambunan, 2001).  

Berdasarkan data perbandingan dana perimbangan pada tabel 1.1 

menunjukkan bahwa selama empat tahun berturut-turut, dana transfer tertinggi 

berada pada daerah Kota Makassar, Kabupaten Bone, serta Kabupaten Gowa 

sedangkan dana transfer terendah ada dalam wilayah Kota Pare-Pare dengan 

Kabupaten Barru. Berikut ini ditampilkan data dana perimbangan yang diterima 

oleh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2018-2021. 
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Tabel 1.1 

Perbandingan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021 (Ribu Rupiah)  

No Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 

1 Kepulauan Selayar 784,863,362  760,088,690  806,065,488  

2 Bulukumba 1,023,703,426  980,797,899  1,017,908,568  

3 Bantaeng 777,067,004  666,573,177  723,589,831  

4 Jeneponto 1,024,516,004  879,982,931  918,339,707  

5 Takalar 850,383,600  768,228,942  800,263,498  

6 Gowa 1,258,904,850  1,217,293,801  1,265,457,732 

7 Sinjai 867,367,969  820,634,785  933,066,278  

8 Maros 979,207,170  882,646,034  985,485,153  

9 Pangkep 1,011,383,048  961,344,950  962,307,767  

10 Barru 703,290,449  645,189,155  672,829,242  

11 Bone 1,603,392,651  1,445,278,185   1,524,644,685 

12 Soppeng  899,763,974  854,758,767  916,201,816  

13 Wajo 1,075,874,461  987,724,168  1,082,346,648 

14 Sidrap 938,071,388  824,743,456  896,963,904  

15 Pinrang 972,000,083  929,729,920  938,999,305  

16 Enrekang 780,914,439  721,882,308   780,875,729 

17 Luwu 1,043,484,277  941,735,488  982,525,814  

18 Tana Toraja 812,992,475  648,460,785  807,967,138  

19 Luwu Utara 923,587,941  856,480,145  910,857,633 

20 Luwu Timur 834,360,291  766,923,341  829,176,016  

21 Toraja Utara 763,972,243  681,778,111   740,620,691 

22 Makassar 1,824,567,794  1,676,121,524  1,668,956,489 

23 Pare Pare  645,718,136  555,219,607  583,232,262  

24 Palopo 726,842,069  665,583,966  708,576,187  

SULAWESI SELATAN 23,126,229,104  21,139,200,135  22,457,257,581 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2023 

 

Dari tabel 1.1 diketahui pada tahun 2019 daerah yang memiliki penerimaan 

dana perimbangan tertinggi adalah Kota Makassar dengan jumlah sebesar Rp 1,8 

triliun, disusul oleh Kabupaten Bone sebesar Rp 1,6 triliun dan Kabupaten Gowa 

sebesar Rp 1,2 triliun. Kemudian, daerah yang memiliki dana perimbangan 



4 
 

 
 

terendah adalah Kota Pare-pare, Kota Palopo, serta Kabupaten Barru dengan 

realisasi dana perimbangan secara berurutan yaitu Rp 645 miliar, Rp 726 miliar, 

dan terakhir Rp 703 miliar. 

Realisasi dana perimbangan di tahun 2021 terjadi perubahan cenderung 

menurun dibandingkan tahun 2019, dengan penerimaan dana perimbangan tertinggi 

adalah Kota Makassar dengan jumlah Rp 1,6 triliun, kemudian Kabupaten Bone 

sebesar Rp 1,5 triliun dan Kabupaten Gowa sebesar Rp 1,2 trliun. Sedangkan 

Kabupaten/Kota dengan realisasi dana perimbangan terendah adalah Kota Pare-

pare dengan jumlah Rp 583 miliar, lalu Kabupaten Barru sebesar Rp 672 miliar dan 

Kota Palopo sebesar Rp 708 miliar.  

Dana perimbangan digunakan sebagai anggaran yang memperbaiki efisiensi 

dan efektifitas pembangunan daerah di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, 

aktivitas ekonomi, dan lain sebagainya guna mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat dalam setiap daerah. Dengan meratanya pendanaan antar daerah maka 

dapat mengurangi ketimpangan pembangunan daerah.  

Manfaat adanya otonomi daerah ini memberikan efek positif dalam 

koordinasi dan kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan 

mengubah sistem sentralisasi yang fokus kebijakan ada pada pemerintah pusat, 

menjadi desentralisasi yang memberikan kewenenangan sendiri kepada masing-

masing daerah untuk bebas dalam mengelola sumber daya alam dan menjalankan 

pemerintahan yang dinamis untuk kemakmuran masyarakat yang tinggal di daerah 

tersebut. Adanya sistem desentralisasi seperti ini bermanfaat untuk mendorong 

pemerataan pembangunan karena pondasi dalam melaksanakan pembangunan 



5 
 

 
 

disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing dan juga kebutuhan utama 

masyarakat di daerah terkait. 

Harapannya, dalam jangka panjang daerah yang tertinggal mampu 

mengembangkan perekonomian mereka dengan memanfaatkan sektor-sektor 

potensial yang dimiliki sehingga akan ada lapangan pekerjaan yang terbuka lebar 

untuk masyarakat sehingga berpengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi 

di daerah tertinggal (Akbar, 2021). Adapun proses tindakan daerah tertinggal ini 

untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dan mengembangkan perekonomian 

disebut dengan istilah konvergensi. 

Konvergensi memiliki konsep yang dapat dijelaskan oleh Mankiw (2003) 

dalam Bucul (2012) menjelaskan bahwa ketika daerah tertinggal dalam aspek 

perekonomiannya memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan daerah 

maju, sehingga dalam jangka panjang pertumbuhan perekonomian semua negara 

akan menuju pada kondisi tetap atau steady state. Selain itu, Abramovitz (1986) 

juga menjelaskan bahwa konvergensi merupakan proses pemerataan terhadap 

ketimpangan pendapatan antar daerah tertinggal dengan daerah maju. Lebih lanjut, 

ahli ekonomi yaitu Barro & Xavier Sala-I-Martin (1992) memberikan penjelasan 

tentang konvergensi yang memiliki dua konsep yakni konsep konvergensi sigma 

dan konsep konvergensi beta.  

Konvergensi sigma (sigma convergence) mengukur standar deviasi log 

pendapatan per kapita daerah. Jika hasil dari konvergensi sigma ditemukan adanya 

tren menurun pada standar deviasi itu menunjukkan konvergensi sigma telah terjadi 

di daerah tersebut. Sedangkan konvergensi beta (beta convergence) memerlukan 
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alat ekonometrika untuk menemukan hasil konvergensi beta dikarenakan dalam 

konvergensi beta memasukkan faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh 

signifikan terhadap proses percepatan terjadinya konvergensi. 

Sebagai bagian dari indikator yang berguna untuk melihat seberapa baik 

kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki adalah 

pertumbuhan ekonomi. Dari sebuah proses pembangunan secara berkelanjutan 

dapat mencerminkan kemampuan kapasitas produksi aktivitas serta sektor-sektor 

ekonomi yang melibatkan masyarakat dalam proses perkembangan ekonomi 

daerah. Perekonomian dapat dikatakan berkembang pesat apabila pendapatan per 

kapita di daerah tersebut terjadi peningkatan (Muzani, 2019). Pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas akan diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan, 

produktivitas, kesempatan kerja, dan distribusi pendapatan masyarakat. Sehingga 

jangka panjangnya, tiap daerah mampu mengejar ketertinggalan dengan daerah 

maju sehingga konvergensi dapat tercapai.  

Pemerintah memiliki peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, dimana terdapat dua kebijakan yang diambil pemerintah untuk 

melakukan pembangunan ekonomi, yaitu kebijakan moneter yang berkaitan dengan 

aspek moneter pemerintahan seperti peredaran jumlah uang dan suku bunga serta 

kebijakan aspek fiskal yang mengatur dan mengelola kondisi keuangan pemerintah 

untuk mencapai tujuan utama yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat.  

Dalam menjalankan kebijakan fiskal, pemerintah daerah mengatur belanja 

dan pembiayaan daerah yang telah dianggarkan setelah melewati proses panjang 

untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di daerah terkait. Kebijakan moneter 
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dan kebijakan fiskal merupakan instrumen utama pemerintah daerah untuk 

mengatur jalannya aktivitas perekonomian sehingga menjadi lancar dan terkendali. 

Hal ini karena pemerintah memiliki peranan dalam mengelola keuangan 

daerah untuk kepentingan bersama sebagaimana diatur dalam pasal 1 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Peraturan ini memberikan urgensi serta amanat kepada 

pemerintah daerah untuk menggunakan belanja daerah untuk memprioritaskan 

kesejahteraan serta meningkatkan standar hidup masyarakat dengan meningkatkan 

pelayanan fasilitas publik, peningkatan kualitas aspek pendidikan, kesehatan dan 

juga jaminan sosial dalam daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan agar 

bisa mengelola keuangan yang telah dianggarkan sesuai kebutuhan mereka dan 

memberikan akses pelayanan publik yang kompeten dan berkualitas tinggi dalam 

menunjang hidup masyarakat. 

Dengan penerapan sistem otonomi dan desentralisasi, pemerintah daerah 

telah memiliki kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam mengatur 

dan menjalankan urusan pemerintahan daerah secara mandiri dengan mengelola 

penerimaan dan pengeluaran daerah tanpa adanya intervensi pemerintah pusat, 

dalam hal ini diharapkan daerah mampu membangun daerahnya sendiri serta 

memacu laju pertumbuhan ekonomi. Adapun pada tabel 1.2 dijabarkan data 

realisasi pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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Tabel 1.2  

Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021 (Ribu Rupiah) 

No Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 

1 Kepulauan Selayar 1,013,517,505  1,011,535,611  1,113,302,845 

2 Bulukumba 1,557,230,094  1,238,105,051  1,567,790,064  

3 Bantaeng 1,067,275,240  947,568,663  1,118,820,409 

4 Jeneponto 1,351,269,324  1,266,977,432  1,293,846,490  

5 Takalar 1,151,698,576  991,926,068  1,203,400,500  

6 Gowa 1,919,436,396  1,922,781,248  2,194,411,193 

7 Sinjai 1,127,207,595  1,245,495,398  1,257,798,323  

8 Maros 1,408,314,777  1,465,676,989  1,482,187,141 

9 Pangkep 1,379,527,968  1,390,820,851  1,426,922,527  

10 Barru 998,467,159  928,001,449  965,536,309  

11 Bone 2,374,888,560  2,362,726,080  2,902,637,962 

12 Soppeng 1,203,622,761  1,258,860,939  1,204,604,425  

13 Wajo 1,556,237,924  1,428,321,171  1,580,069,089 

14 Sidrap 1,226,636,191  1,188,241,163  1,271,183,166  

15 Pinrang 1,293,600,668  1,325,082,587  1,448,122,547 

16 Enrekang 1,052,704,287  1,106,347,121  1,593,668,023 

17 Luwu 1,453,079,892  1,422,041,707  1,479,995,791 

18 Tana Toraja 1,170,432,764  1,112,242,905  1,198,000,001 

19 Luwu Utara 1,380,908,002  1,363,537,853  1,721,344,337 

20 Luwu Timur 1,535,299,658  1,448,969,309  1,519,770,643 

21 Toraja Utara 1,106,189,193  1,081,916,918  1,156,100,576  

22 Makassar 3,602,123,220  2,969,786,004  4,227,834,375  

23 Pare-pare 931,332,137  850,998,380  959,792,750  

24 Palopo 1,001,968,219  993,227,169  1,013,347,279  

SULAWESI SELATAN 33,862,968,110  32,321,188,066  36,900,486,765 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2023 

Berdasarkan tabel 1.2 perkembangan realisasi pengeluaran pemerintah 

Provinsi Sulawesi Selatan tertinggi ada di tahun 2021 yang mencapai Rp 36,9 triliun 

dengan penyumbang terbesar adalah wilayah Kota Makassar dengan kontribusi 

pengeluaran pemerintah sebesar Rp 4,22 triliun, sedangkan wilayah Kota Pare-pare 

memberikan kontribusi paling sedikit dengan pengeluaran pemerintah sebesar Rp 
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959,79 miliar. Pengeluaran pemerintah ini menjadi salah satu komponen utama 

untuk terwujudnya suatu pembangunan, sehingga pengeluaran pemerintah bisa 

lebih dioptimalkan di daerah-daerah tertinggal. 

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2020), 

kriteria daerah tertinggal dilihat dari kemampuan ekonomi masyarakat, kemampuan 

keuangan daerah, aksesbilitas daerah, kualitas sumber daya manusia serta 

karakteristik daerah tersebut. Adanya proses konvergensi ini diharapkan daerah- 

daerah yang termasuk daerah tertinggal bisa mengembangkan perekonomian 

daerah mereka dan mengikis jarak antara daerah tertinggal dengan daerah maju. 

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki penduduk sebanyak 9.13 juta jiwa 

(BPS, 2021) yang tersebar di 24 kota/kabupaten. Dari kondisi ini menyebabkan 

terjadinya perbedaan sumberdaya dan karakteristik yang dimiliki masing-masing 

daerah sehingga menjadi tantangan untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

dalam mengatasi masalah ketimpangan pembangunan yang terjadi. Kemudian, 

banyaknya penduduk yang tinggal di Sulawesi Selatan menyebabkan sulitnya 

menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai ditambah kemampuan individu 

yang tersedia belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan tawaran 

pekerjaan yang ada. Dampak yang terjadi apabila ketimpangan pembangunan tidak 

diatasi akan berpengaruh buruk terhadap pemerataan standar dan kualitas hidup 

masyarakat. 

Standar hidup masyarakat di daerah dapat diukur melalui pendapatan per 

kapita yang didapat dari pembagian antara Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Pendapatan per kapita atau 
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PDRB per kapita merupakan gambaran kasar yang tidak sepenuhnya bisa 

menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pendapatan yang tersebar 

antar lapisan penduduk. Meskipun begitu, PDRB per kapita sangat berguna untuk 

mengetahui kondisi perekonomian daerah apakah dapat dikatakan maju atau tidak.  

Melalui laporan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan 

terkait PDRB dan juga jumlah penduduk kabupaten/kota sehingga dapat dihitung 

realisasi PDRB per kapita kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan 

(lihat Tabel 1.3). Dari perhitungan PDRB per kapita terlihat masih banyak daerah-

daerah tertinggal. PDRB per kapita yang rendah ada di daerah Kabupaten Gowa, 

Kabupaten Tana Toraja serta Kabupaten Jeneponto. Sementara daerah yang 

memiliki kontribusi tinggi dalam PDRB per kapita adalah Kabupaten Pangkep, 

Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Maros dan Kota Pare-pare. Daerah yang 

berkontribusi dalam realisasi PDRB per kapita paling tertinggi adalah Kota 

Makassar. Ini menandakan bahwa kualitas pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sepenuhnya belum merata di setiap daerah. 

Jika tidak dilakukan pemerataan secara cepat maka akan memberikan dampak 

buruk terhadap daerah-daerah yang tertinggal yang menyebabkan adanya 

perbedaan kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal dengan masyarakat 

daerah maju. 

Data tabel 1.3 ini akan menunjukkan tingkat PDRB per kapita berdasarkan 

harga konstan, hal ini dikarenakan untuk melihat kondisi riil kualitas pertumbuhan 

ekonomi harus mengabaikan faktor inflasi atau perubahan harga yang terjadi.  
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Berikut ini ditampilkan tabel perbandingan PDRB per kapita di kota/kabupaten di 

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2021. 

Tabel 1.3 

Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021 (Rupiah) 

No Kabupaten/Kota 2019 2020 2021 

1 Kepulauan Selayar 27.441.430,98 26.409.670,90 27.287.749,87 

2 Bulukumba 20.464.518,53 19.661.477,08 20.479.901,84 

3 Bantaeng 29.983.144,15 28.721.608,82 31.083.553,16 

4 Jeneponto 18.377.754,26 16.672.891,61 17.405.328,62 

5 Takalar 22.421.190,33 21.854.526,96 22.821.652,16 

6 Gowa 18.100.016,94 18.313.320,35 19.452.616,33 

7 Sinjai 29.138.223,68 27.748.017,17 28.986.172,65 

8 Maros 39.033.240,53 31.224.634,61 31.240.237,43 

9 Pangkep 51.420.066,53 48.919.094,79 50.254.142,38 

10 Barru 27.574.512,11 26.234.467,50 27.322.463,28 

11 Bone 29.332.859,22 27.505.222,79 28.847.846,30 

12 Soppeng 30.579.047,25 30.386.916,53 32.197.950,54 

13 Wajo 31.959.395,81 33.523.355,29 35.764.741,85 

14 Sidrap 28.275.811,30 26.253.945,44 27.432.439,96 

15 Pinrang 33.892.097,33 31.747.996,26 33.070.591,67 

16 Enrekang 21.920.814,38 20.393.299,34 21.466.244,73 

17 Luwu 26.743.348,53 26.955.099,45 28.436.212,42 

18 Tana Toraja 19.292.713,38 16.186.243,30 16.761.402,49 

19 Luwu Utara 26.243.041,01 25.306.655,85 26.121.974,33 

20 Luwu Timur 54.443.266,46 54.781.779,40 53.342.473,32 

21 Toraja Utara 22.003.142,08 19.717.640,93 20.280.527,74 

22 Makassar 80.511.290,91 84.912.531,07 88.477.387,87 

23 Pare Pare 34.248.092,71 32.643.574,95 33.749.231,63 

24 Palopo 30.028.391,08 29.629.469,19 30.790.419,10 

SULAWESI SELATAN 37.474.251,80 36.166.162,40 37.572.496,88 

      Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2023 (data diolah) 

Pada tabel 1.3 terlihat adanya kondisi yang fluktuatif pada PDRB per kapita 

dari tahun 2019-2021, karena pada tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan 
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pada angka PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu, di tahun 2021 angka 

PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kenaikan. Namun, yang 

perlu diperhatikan adalah angka PDRB per kapita di tiap daerah juga cenderung 

tidak stabil secara keseluruhan. Ini dikarenakan bahwa faktanya Kota Makassar 

mengalami peningkatan PDRB per kapita yang stabil tiap tahunnya, tren ini tidak 

diikuti dengan kabupaten/kota lain yang tidak mengalami perubahan secara 

signifikan di tiap tahunnya.  

Keadaan tersebut akan menyebabkan adanya standar kualitas hidup 

masyarakat yang berbeda antar masing-masing daerah. Jika ini dibiarkan terjadi 

maka daerah tertinggal akan semakin kesulitan untuk mengejar dan memperkecil 

kemampuan perekonomian daerah mereka dengan daerah maju. Dari tabel 1.3 kita 

dapat diketahui bahwa Kota Makassar menjadi daerah yang memiliki PDRB per 

kapita tertinggi dan memberikan jarak yang sangat besar dengan daerah-daerah 

lainnya, sebagai contoh apabila Kota Makassar dibandingkan Kabupaten 

Jeneponto, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Tana Toraja terlihat adanya 

ketimpangan yang sangat signifikan pada PDRB per kapita yang dimiliki. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peneliti bermaksud untuk meneliti 

tentang konvergensi pada daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dikarenakan masih 

banyaknya daerah yang tertinggal di Provinsi Sulawesi Selatan. Tingkat 

ketimpangan pembangunan yang tinggi antara kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dengan terwujudnya 

penelitian ini maka akan menjadi pengetahuan dan informasi baru kepada civitas 

akademika, masyarakat dan pemerintah tentang kondisi pembangunan di Provinsi 
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Sulawesi Selatan. Dengan adanya analisis konvergensi ini dapat diketahui apakah 

sudah terjadi tendensi penurunan tingkat ketimpangan pembangunan antara 

kabupaten/kota. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan mengambil 

judul “Analisis Konvergensi Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan Era 

Otonomi Daerah”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah terjadi konvergensi setelah pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi 

Sulawesi Selatan selama tahun 2012-2021? 

2. Apakah dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

perkembangan PDRB per kapita di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 

2012-2021? 

3. Apakah pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap 

perkembangan PDRB per kapita di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 

2012-2021? 

4. Bagaimana kecepatan konvergensi yang didapatkan setiap tahunnya di 

Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2012-2021? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Melalui rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk 

memecahkan pertanyaan dari rumusan masalah tersebut: 
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1. Mengidentifikasi terjadinya konvergensi setelah pelaksanaan otonomi daerah 

di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2012-2021. 

2. Mengidentifikasi pengaruh dana perimbangan terhadap PDRB perkapita di 

Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2012-2021. 

3. Mengidentifikasi pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB perkapita 

di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2012- 2021. 

4. Mengidentifikasi seberapa besar kecepatan konvergensi yang dihasilkan setiap 

tahunnya di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2012-2021. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis juga praktis: 

1. Manfaat Secara Teoritis  

Harapannya penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat memberikan 

wawasan serta pengetahuan tambahan terkait permasalahan ketimpangan 

pembangunan dan juga konvergensi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, dan 

juga bermanfaat untuk pengembangan keilmuan untuk Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

2. Manfaat Praktis  

Penulis berharap dalam penelitian yang dibuat dapat memberikan informasi 

serta gambaran bagi pemerintah, masyarakat dan peneliti lain sebagai acuan dan 

referensi untuk pertimbangan kebijakan pembangunan untuk pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan serta penelitian selanjutnya oleh peneliti yang ingin meneliti 

dengan permasalahan ketimpangan pembangunan dan juga konvergensi.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Konvergensi 

Konvergensi diartikan sebagai pengurangan ketimpangan pembangunan 

antardaerah, di mana kondisi daerah yang berpenghasilan serta memiliki 

produktivitas rendah memiliki tendensi untuk mengejar kondisi dari daerah 

berpenghasilan dan produktivitas tinggi. Ketimpangan tersebut dapat berkurang 

melalui proses konvergensi dengan menghitung PDRB per kapita daerah terkait. 

Kuncoro (2013) menjelaskan bahwa konvergensi merupakan sebuah proses di mana 

wilayah terbelakang secara perlahan akan memiliki tingkat pertumbuhan dan 

pendapatan yang sama dengan wilayah maju. 

Secara garis besar teori dijelaskan bahwa konvergensi berdasar pada dua 

teori yang berbeda namun berkaitan. Pertama, teori konvergensi yang dijelaskan 

oleh Barro dengan Sala-I-Martin (1992) berdasarkan pertumbuhan neo klasik. Pada 

perekonomian tertutup, hipotesis ini menjelaskan bahwa tingkat output dan tingkat 

pertumbuhan per kapita memiliki hubungan terbalik. Jika dijelaskan dengan 

konteks pertumbuhan ekonomi regional, maka dapat digambarkan daerah yang 

mempunyai PDRB perkapita tinggi mengalami perlambatan dalam proses 

pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan daerah yang memiliki PDRB 

perkapita rendah. 

Konvergensi berdasarkan teori yang kedua ialah teori untuk mengejar 

ketertinggalan wilayah yang memiliki produktvitas rendah. Abramovits (1986) 
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menjelaskan bahwa daerah yang memiliki tingkat produktivitas ekonomi rendah 

berpotensi untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang optimal. Namun, 

seiring waktu laju pertumbuhan tersebut akan semakin berkurang atau dalam 

kondisi stagnan ketika tingkat produktivitas daerah rendah tersebut hampir setara 

dengan daerah yang memiliki tingkat produktivitas daerah yang tinggi. Peristiwa 

itu menunjukkan adanya proses positif untuk memperkecil ketimpangan 

pembangunan yang terjadi antar daerah. 

Konvergensi memberikan gambaran bahwa setiap daerah mempunyai 

potensinya yang dapat dikembangkan, sehingga dalam jangka waktu yang lama 

akan tiba sebuah kondisi dimana setiap daerah dapat tumbuh secara optimal. Daerah 

yang berada pada produktivitas rendah akan mengejar dan meningkatkan 

produktivitas mereka hampir setara dengan output yang dihasilkan oleh daerah 

yang memiliki produktivitas tinggi. Sehingga proses pemerataan pembangunan 

anta daerah akan tercapai (Mankiw, 2003). Konvergensi ini merupakan suatu proses 

menekan tingginya tingkat ketimpangan suatu daerah atau wilayah. Konvergensi 

ini umumnya dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan PDRB suatu daerah. 

Umumnya perekonomian konvergensi ada dua yakni, konvergensi sigma (α) 

dan beta (β). Konvergensi sigma menghitung tingkat standar deviasi dari 

pendapatan per kapita atau PDRB per kapita. Apabila standar deviasi pendapatan 

terlihat menurun, hal tersebut menunjukkan proses konvergensi telah terjadi. 

Sedangkan konvergensi beta memiliki fungsi untuk mengukur pengaruh dari faktor-

faktor yang telah ditentukan yang diduga berpengaruh terhadap tingkat 
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konvergensi. Konvergensi beta memiliki dua bagian yang terdiri dari konvergensi 

absolut dan konvergensi kondisional.  

Terjadinya konvergensi absolut apabila daerah terbelakang tumbuh cepat 

dibandingkan daerah maju. Adanya sebuah model estimasi yang menghitung 

kondisi PDRB per kapita awal dan membandingkan hal tersebut dengan 

perkembangan PDRB per kapita di tahun-tahun berikutnya. Dari perhitungan 

tersebut dapat diketahui apa telah terjadi konvergensi absolut atau mutlak apabila 

muncul sebuah hubungan negatif pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi 

(Endang, 2006). 

Kemudian, konvergensi kondisional yang menjadi bagian terakhir dari 

konvergensi beta adalah konvergensi yang melihat karakteristik masing-masng 

daerah dan juga perbedaan PDRB per kapita masing-masing daerah. Selain itu, 

konvergensi ini juga mengukur faktor-faktor penentu selain variabel PDRB per 

kapita awal yang dianggap berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam 

jangka panjang dengan memasukkan variabel yang telah ditentukan. Konvergensi 

kondisional terjadi ketika tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi pada daerah 

terbelakang (Wibisono, 2003).  

 

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita 

Perkembangan perekonomian daerah dapat ditunjukkan dengan 

meningkatnya produktivitas perekonomian di wilayah tersebut. Produktivitas 

perekonomian itu diukur dengan  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam 

PDRB daerah tertentu terdapat sektor ekonomi yang menjadi andalan dan 

karakteristik daerah seperti sektor industri, sektor pariwisata, sektor jasa, dan lain 
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sebagainya. Bergantung dari sumberdaya dan karakteristik wilayah ada juga sektor 

yang mengalami pertumbuhan stagnan dikarenakan di wilayah tersebut kurang 

berpotensi untuk di kembangkan.  

Dalam hal tersebut, PDRB merupakan total hasil produksi baik barang 

maupun jasa yang diciptakan oleh seluruh sektor perekonomian daerah tertentu 

dalam satu periode. Lebih lanjut, PDRB menurut Hadi (2006) adalah keseluruhan 

hasil yang dibuat oleh semua unit perekonomian daerah yang terdiri dari barang dan 

jasa selama satu tahun dan digunakan dan diperjualbelikan di masyarakat. 

PDRB menjadi indikator untuk menilai suatu daerah dalam memproses dan 

mengolah sumber daya alam yang dimiliki. Oleh karena itu, hasil PDRB bergantung 

pada bagaimana kemampuan produktivitas dari sektor-sektor perekonomian di 

daerah tersebut. Sehingga total PDRB suatu daerah bervariasi yang menyebabkan 

adanya hambatan dalam penyediaan faktor-faktor produksi. Dalam perekonomian, 

berbagai sektor memiliki keteterkaitan pada sektor lain yang saling bergantung satu 

dengan yang lainnya dari penyediaan bahan belum jadi maupun bahan yang sudah 

jadi. Seperti halnya sektor perindustrian yang membutuhkan bahan baku dari 

sektor-sektor lain seperti pertambangan, jasa, dan transportasi kemudian hasil 

sektor industri menjadi kebutuhan bagi sektor perekonomian lain seperti pertanian 

dan jasa-jasa. Peningkatan PDRB ini tentu sangat bermanfaat bagi perkembangan 

ekonomi daerah. 

Terdapat tiga pendekatan untuk mengukur PDRB sehingga dapat diketahui 

nilai dan hasil dari produksi yang telah dilakukan oleh sektor perekoomian suatu 
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daerah. Pendekatan tersebut terdiri dari pendekatan pendapatan, produksi, dan 

pengeluaran. 

1) Pendekatan Pendapatan  

Pendekatan pendapatan menghitung total semua pendapatan atau balas 

jasa yang dihasilkan oleh produsen yang berkontribusi terhadap tingkat 

produkivitas di daerah tersebut dalam satu periode atau jangka tertentu. 

Pendapatan dihasilkan dari sebuah proses kegiatan menghasilkan produksi 

barang maupun jasa yang dibalas dengan sebuah upah dan gaji, alat-alat 

perlengkapan, keuntungan, dan juga modal (Prasetyo, 2009).  

2) Pendekatan Produksi  

Pendekatan produksi dihitung menggunakan total keseluruhan output 

barang maupun jasa yang dihasilkan dari sektor ekonomi di daerah dalam satu 

periode atau jangka waktu tertentu. Sektor tersebut berupa sektor industri 

pengolahan, sektor transportasi, sektor perdagangan, sektor pertanian dan lain 

sebagainya.  

3) Pendekatan Pengeluaran 

Pendekatan ini menghitung seluruh permintaan output yang dihasilkan 

perekonomian berupa barang dan jasa kemudian dibagi dengan pengeluaran 

konsumsi untuk rumah tangga,  konsumsi untuk pemerintah, pembentukan 

modal tetap (PMTB), dan perubahan inventori serta ekspor maupun impor 

(BPS, 2014). 

 

Dalam penyajiannya, PDRB terbagi lagi dalam dua jenis yang memiliki 

kegunaannya masing-masing yakni; Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga 
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Berlaku (PDRB ADHB), dan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 

(PDRB ADHK). 

a. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) 

PDRB ADHB adalah total hasil produksi perekonomian berupa barang 

dan jasa selama satu periode menggunakan perhitungan harga di tahun berjalan, 

PDRB ADHK bermanfaat dalam melihat kemampuan pengelolaan sumber daya 

alam oleh pemerintah daerah serta perubahan struktur perekonomian daerah 

selama periode berjalan. 

b. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) 

PDRB ADHK merupakan total hasil produksi barang dan jasa yang 

dihasilkan dalam satu periode dengan menggunakan perhitungan harga yang 

ditetapkan sebagai tahun dasar. Konstan ini berarti mengabaikan faktor inflasi 

atau perubahan harga dalam proses penghasilan produksi barang dan jasa, 

manfaat dari PDRB ADHK ini yaitu untuk melihat kondisi pertumbuhan 

ekonomi secara riil. 

 

Kegunaan PDRB tidak hanya terbatas sebagai indikator pada perkembangan 

produktivitas ekonomi di daerah. Adapun PDRB bisa dimanfaatkan untuk 

mengetahui keberhasilan pembangunan dan standar hidup masyarakat, dengan cara  

total PDRB dibagi dengan total penduduk di daerah terkait, dari pembagian tersebut 

akan menghasilkan PDRB perkapita. Indikator PDRB perkapita umum digunakan 

untuk mengetahui standar kesejahteraan penduduk antar daerah sehingga daerah 

yang tertinggal teridentifikasi sehingga proses pembangunan difokuskan pada 

daerah yang tertinggal. 
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Agar suatu daerah mampu berkembang dan mensejahterakan 

masyarakatnya sebaiknya jangan terlalu serakah dalam memenuhi kebutuhan hidup 

sehingga alam menjadi rusak dan sulit untuk diperbaiki. Allah SWT memberikan 

peringatan di dalam surah An-Nahl ayat 112 yang berisi: 

نْ  كهل ه  مَكَان   فكََفَرَتْ  بهأنَْعهمه  الَلّه  فَأذَاَقهََا الَلّه  زْقههَا رَغَداً مه طْمَئهنَةً  يَأتْهيهَا ره نَةً  مه  وَضَرَبَ  الَلّه  مَثلًَ  قَرْيَةً  كَانتَْ  آمه

وعه  وَالْخَوْفه  بهمَا كَانهوا يَصْنعَهونَ   (١١٢) لهبَاسَ  الْ جه

 

Terjemahnya:  

“Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri 

yang dahulunya aman dan tenteram, rezeki tiba kepadanya dengan 

melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk) nya mengingkari 

nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana 

kelaparan dan ketakutan, sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat”. 

Surah An-Nahl 112 diatas menunjukkan bahwa dengan ketaatan, kebaikan 

serta taqwa pada aturan dan ketetapan Allah SWT merupakan unsur utama untuk 

mendatangkan rezeki dan kemuliaan. Kemaksiatan, kekafiran, serta rasa tidak 

bersyukur akan menimbulkan kemudharatan bagi penduduk maupun daerah yang 

ditinggali. Mereka dapat menikmati hasil dari kemajuan yang berkembang tersebut, 

akan tetapi apabila tidak berhati-hati maka mereka akan dihadapkan pada 

kehancuran yang membinasakan mereka (Ahmed Shakur, 2011). 

 

3. Dana Perimbangan 

Dana perimbangan merupakan dana yang disisihkan pemerintah pusat dan 

disalurkan untuk pemerintah daerah untuk kepentingan dan peningkatan 

pemerataan pembangunan di daerah tersebut. Dana ini bersumber dari penerimaan 

anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) . Dana perimbangan ini memiliki 
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peranan penting untuk desentralisasi daerah dan juga kebijakan fiskal untuk daerah 

dikarenakan masih kurangnya jumlah pendapatan asli daerah untuk memenuhi 

program dan kegiatan yang telah di anggarkan oleh anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (APBD).  

Selain itu, tujuan dari dana perimbangan juga untuk mengurangi 

perbedaan kualitas pembangunan antardaerah dan meningkatkan pelayanan publik 

untuk kepentingan masyarakat dan mewujudkan tugas dan kewajiban pemerintah 

daerah untuk pembangunan nasional (Putra, 2018).  

Definisi dan pentingnya dana perimbangan ini diatur di dalam  UU Nomor 

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah. Pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa dana 

perimbangan menjadi memiliki tiga jenis aliran dana yakni: Dana Alokasi Umum 

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). 

a. Dana Alokasi Umum (DAU) 

Dana Alokasi Umum adalah dana transfer yang dialokasikan oleh 

pemerintah pusat untuk pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan sistem 

desentralisasi dengan baik. Adanya DAU ini bertujuan dalam membantu 

pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan 

memperkecil ketimpangan pembangunan yang terjadi antar daerah yang satu 

dengan yang lainnya dikarenakan adanya karakteristik alam yang berbeda di 

masing-masing daerah. 

Dari bukunya Halim (2014) menjelaskan bahwasanya ada pembagian 

proporsi DAU yang diterima oleh provinsi dan kabupaten/kota yang disesuaikan 
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dengan bobot urusan pemerintahan yang menjadi prioritas bagi provinsi maupun 

kabupaten/kota. 

Pada dana perimbangan, dana alokasi umum merupakam jenis aliran dana 

terbesar dan memiliki peranan penting dalam upaya untuk mendorong pemerataan 

pembangunan dan kualitas pelayanan publik antar masing-masing daerah, dimana 

penggunaan dana perimbangan memiliki sifat  block grant yaitu kewenangan dalam 

penggunaan dana ini diserahkan secara penuh kepada pemeritah daerah untuk 

mewujudukan penyelenggaraan pemerintah daerah. 

 

b. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dana alokasi khusus adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk 

pemerintah daerah yang memiliki program sejalan dengan program pembangunan 

dan prioritas nasional. Pemberian DAK kepada daerah memiliki tiga kriteria yaitu 

umum, khusus, dan teknis:  

1. Umum, kriteria ini ditentukan dari pertimbangan keuangan daerah yang 

menjadi patokan pemerintah pusat untuk memberikan anggaran tersebut ke 

daerah terkait 

2. Khusus, kriteria ini ditentukan berdasarkan karakteristik daerah dan juga 

perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah. 

3. Teknis, kriteria ini ditentukan oleh pemeritah yang mengikuti sebuah indikator 

tertentu untuk menilai sarana dan prasarana pada setiap bidang di pemerintahan 

daerah. 

Kemudian, program kepentingan nasional tertuang dalam rencana kerja 

yang telah disusun baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun 
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kegiatan khusus  telah ditentukan oleh pemerintah pusat dengan memprioritaskan 

pembangunan, pelayanan, pengadaan fasilitas publik, peningkatan kualitas sarana 

dan prasarana untuk memberikan pelayanan optimal terhadap masyarakat. 

 

c. Dana  Bagi Hasil (DBH) 

Dana bagi hasil merupakan dana yang dikucurkan untuk membiayai 

kebutuhan pemerintah daerah dengan memberikan sejumlah persentase kepada 

pemerintah daerah. Dana ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu dana bagi hasil pajak 

dan dana bagi hasil bukan pajak. Tujuan dari penyaluran dana bagi hasil ini adalah 

untuk meningkatkan sektor-sektor yang berpotensi di setiap daerah, sehingga dapat 

mendorong perkembangan. 

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Departemen 

Keuangan, tujuan utama dari dana bagi hasil yaitu untuk mengikis ketimpangan 

yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini terjadi 

dikarenakan daerah berhak mendapatkan bagian dari pendapatan potensial yang 

dimiliki meskipun hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat (Arief, 

2015). 

4. Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran pemerintah adalah sebuah instrumen kebijakan fiskal dengan 

mengeluarkan anggaran atau belanja yang digunakan untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bekerjasama dengan 

masyarakat untuk menentukan suatu kebijakan yang tepat dalam mengeluarkan 

anggaran dalam pengadaan barang dan jasa sehingga anggaran yang ditetapkan bisa 
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lebih efektif dan efisien untuk perkembangan daerah secara keseluruhan 

(Mangkoesoebroto, 1994).  

Selanjutnya dalam buku Mangkoesoebroto (2001) ada seorang ahli bernama 

Adolf Wagner yang menjelaskan adanya  kausalitas hubungan antara pertumbuhan 

ekonomi dengan pengeluaran pemerintah. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat 

dan ekonomi berkembang maka secara otomatis pengeluaran pemerintah juga 

bertambah dikarenakan kebutuhan masyarakat semakin bertambah dan untuk 

memperlancar jalannya perekonomian perlu peningkatan pada aspek infrastruktur, 

pendidikan, kesehatan dan fasilitas publik lainnya yang dimana memerlukan biaya 

untuk mewujudkan hal tersebut. 

Pada hakekatnya, pengeluaran yang dilakukan pemerintah harus 

berdasarkan prinsip optimalisasi penyerapan anggaran untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. Pengeluaran pemerintah harus mencapai beberapa target seperti 

peningkatan produktivitas kerja pegawai negeri sipil dan aparatur lainnya, 

pelayanan yang optimal diberikan untuk masyarakat, serta ada aset jangka panjang 

untuk kepentingan negara dan daerah. 

Pengeluaran pemerintah memiliki keterkaitan yang erat dengan tahapan 

model pembangunan ekonomi, hal ini didasarkan pada teori dari Rostow dengan 

Musgrave yang mengembangkan sebuah teori kausalitas pengeluaran pemerintah 

dengan tahapan pembangunan ekoomi. 

1. Tahapan awal, adanya pengeluaran pemerintah dalam jumlah besar untuk 

tersedianya sarana dan prasana yang menunjang aktivitas perekonomian di 

daerah tersebut. 
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2. Tahap menengah, investasi dari pihak swasta hadir untuk memberikan modal 

tambahan kepada pemerintah untuk menjaga keberlangsungan pembangunan 

yang telah direncanakan. 

3. Tahap lanjut, pemerintah berfokus untuk menjaga dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan mengadakan jaminan sosial serta jaminan 

kesehatan. 

Peacock dengan Wiseman dalam Dumairy (1996) memiliki pendapat bahwa 

pemerintah utamanya ingin selalu meningkatkan pengeluaran pemerintah, tetapi 

terjadi hambatan dimana masyarakat tidak ingin membayar biaya pajak lebih besar 

untuk bisa memberikan pemasukan kepada pemerintah yang menjadi modal bagi 

pemerintah untuk mengeluarkan belanja barang dan jasa.  

Dengan membiayai kegiatan pemerintah harusnya ada sebuah kerjasama 

yang baik dari semua elemen terkait baik dari masyarakat, pegawai negeri, aparat, 

serta pekerja swasta untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dengan rajin dan 

taat membayar pajak. Adapun kegiatan pemerintah terbagi menjadi dua yang 

menggunakan anggaran pemerintah yaitu program rutin pemerintah dan program 

pembangunan (Suparmoko, 2011). Pengeluaran pemerintah memiliki dua teori 

yaitu: 

1. Teori mikro yaitu teori tentang pengeluaran pemerintah yang memiliki tujuan 

untuk menganalisis kebutuhan permintaan masyarakat terhadap barang publik 

dan prospek pengadaan barang publik tersebut. 
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2. Teori makro yaitu teori pengeluaran pemerintah yang memiliki tujuan untuk 

pembangunan secara luas dan dilakukan secara bertahap, seperti contoh teori 

yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave (Mangkoesoebroto, 2001).  

 

Penerimaan negara ataupun daerah ini juga ada dibahas oleh Al-Quran di 

dalam Surah At-Taubah ayat 60 tentang sumber penerimaan umumnya berasal dari 

zakat. Setiap zakat memiliki ketentuan jumlah dan kondisi yang ditentukan secara 

umum.. Adapun bunyi ayat dalam Surah. At-Taubah ayat 60 adalah sebagai 

berikut: 

ينَ  وَفهي سَبهيله  الَلّه  مه قَابه  وَالْغَاره ؤَلفََةه  قهلهوبهههمْ  وَفهي الر ه لهينَ  عَليَْهَا وَالْمه ينه  وَالْعَامه لْفهقَرَاءه  وَالْمَسَاكه  إهنمََا الصَدقََاته  له

يم   نَ  الَلّه  ۗ وَالَلّه  عَلهيم   حَكه يضَةً  مه  (٦٠) وَابْنه  السَبهيله  ۖ فَره

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil 

zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba 

sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan 

untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. 

Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. 

 

Surah At-Taubah ayat 60 menjelaskan bagaimana tata cara penyaluran serta 

pembagian zakat kepada masyarakat. Zakat dibagikan kepada orang-orang yang 

disebutkan di ayat tersebut dengan tegas dan pasti. Dalam perintah ayat tersebut 

dapat di implementasikan kedalam pendistribusian dan pengelolaan penerimaan 

pemerintah untuk mengeluarkan dan menetapkan anggaran kepada pihak-pihak 

yang berhak menerimanya. 
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B. Hubungan Antarvariabel 

1. Hubungan Dana Perimbangan terhadap PDRB Per Kapita 

Dana perimbangan disebut juga sebagai dana transfer yang digunakan untuk 

membiayai urusan-urusan daerah, dimana ketika dana transfer tersebut digunakan 

sesuai dengan tujuannya, maka dapat meningkatkan perekonomian di daerah yang 

ditunjukkan dari peningkatan kualitas serta pelayanan di bidang pendidikan, 

kesehatan ketenagakerjaan, pertanian, perikanan dan lain sebagainya.  

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang  dibuat oleh Ristriardani (2011) 

di dalam penelitiannya menemukan variabel DAU dan DAK berpengaruh  

signifikan terhadap pertumbuhan PDRB perkapita. Aliran dana perimbangan yang 

dialokasikan untuk kepentingan pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan 

pembangunan nasional berdasarkan sebuah implementasi dari prinsip bottom-up 

planning, yang menyatakan bahwa setiap daerah merumuskan rencana 

pembangunan serta program prioritas untuk mengatasi masalah yang muncul di 

daerah tersebut.  

Adanya kolaborasi dengan pemerintah pusat maka perencanaan 

pembangunan di daerah akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. 

Sementara pemerintah pusat bertindak sebagai pemberi anggaran dan melakukan 

pengawasan tuntuk melaksanakan program-program pembangunan. Dana 

perimbangan mempunyai pengaruh yang positif dalam perkembangan PDRB per 

kapita diseluruh daerah. 

Alokasi terbesar dalam dana perimbangan yaitu DAU yang dimana dana ini 

dapat dikatakan sebagai bantuan tanpa syarat dari pemerintah pusat untuk 
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pemerintah daerah (Ardiansyah, 2014). DAU tersebut sepenuhnya diserahkan 

kepada pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi 

sehingga terciptanya pemerataan pembangunan 

Apabila DAU dikelola dengan cermat, pemerintah daerah dapat 

memberikan pelayanan optimal terhadap masyarakat yang kemudian dalam jangka 

panjang akan menarik minat investor dalam menanam modal mereka sehingga hal 

ini sangat membantu perkembangan ekonomi daerah. Kondisi tersebut akan secara 

langsung meningkatkan pendapatan yang diterima, peristiwa ini sesuai dengan 

penelitian yang dibuat  Walidi (2008) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

DAU memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita.  

Kemudian, terjadinya kenaikan DAK berdampak pada meningkatnya 

anggaran untuk pengeluaran belanja daerah untuk berbagai keperluan dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Apabila belanja daerah naik, maka 

perekonomian dapat berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh 

karenanya, DAK mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) karena 

DAK dapat menambah asset untuk kepentingan pemerintah daerah dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. 

Dalam meminimalisir terjadinya ketimpangan fiskal, pemerintah pusat 

mengalirkan DBH kepada daerah agar memperkecil perbedaan kemampuan 

keuangan yang terjadi. Dalam penelitian AR dan Zein (2016) menunjukkan 

semakin besar jumlah DBH yang dialirkan kepada daerah akan menyebabkan 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga akan semakin tinggi. Jika terjadi 
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sebaliknya jumlah DBH yang dialirkan sedikit maka pertumbuhan ekonomi pun 

tidak meningkat. 

Salah satu upaya dalam mempercepat proses konvergensi adalah 

menggunakan komponen dana perimbangan, dengan pengalokasian DAU, DAK, 

dan DBH ke daerah secara terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan. Secara 

proporsional, dana perimbangan mampu mempercepat terjadinya proses 

konvergensi.  

Agar dana perimbangan efektif sesuai harapan, yang harus dilakukan 

pemerintah pusat adalah melakukan kontrol terkait penggunaan dana perimbangan 

supaya alokasi yang diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas 

yang telah ditentukan. Sistem seperti penghargaan dan hukuman dalam kebijakan 

dana perimbangan perlu diterapkan berdasarkan dampak serta penggunaan dana 

perimbangan tersebut, sehingga memperkuat upaya terjadinya konvergensi antar 

daerah (Dekiawan, 2014). 

 

2. Hubungan Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB Per Kapita 

Pengeluaran pemerintah menjadi salah satu bentuk kebijakan fiskal yang 

vital terhadap perkembangan daerah. Agar efektif dan efisien maka pemerintah 

daerah menyusun target dan kebutuhan masyarakat yang diidentifikasi sebagai 

prioritas untuk program yang akan dibentuk. Lalu, adanya anggaran yang 

ditetapkan yang disusun rapi dalam APBN dan APBD sesuai dengan perencaanaan 

yang telah diterapkan dari awal. Tujuan pengeluaran pemerintah ini memberikan 

kestabilan serta mendorong aktivitas perekonomian sehingga memicu pertumbuhan 

ekonomi yang signifikan (Sukirno, 2008). 
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John Maynard Keynes memiliki teori terkait pengeluaran yang dilakukan 

pemerintah mampu mempengaruhi aktivitas ekonomi. Pengeluaran pemerintah 

dapat berpengaruh terhadap  perekonomian dikarenakan tingginya pengeluaran 

yang dikeluarkan oleh pemerintah akan mendorong peningkatan aktivitas 

perekonomian di daerah terkait sehingga memiliki pengaruh terhadap 

perekonomian.  

Hal ini bisa dilihat melalui perkembangan pendapatan wilayah tersebut 

dengan merujuk pada PDRB setiap tahunnya. Belanja pemerintah dapat 

mempengaruhi berbagai aspek-aspek daaerah, dengan efektifnya pengeluaran 

pemerintah dalam kegiatan ekonomi akan mengembangkan aktivitas seperti 

UMKM, industri, pertanian, pertambangan, dan sektor lainnya. 

Pengeluaran pemerintah dapat menjadi upaya dalam mempercepat 

konvergensi. Apabila pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah digunakan 

sebagaimana mestinya, maka akan mampu memicu terjadinya konvergensi.  

 

C. Penelitian Terdahulu   

Berikut ini ditampilkan tabel 2.1 yang merupakan penelitian terdahulu 

yang menjadi rujukan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Tabel  2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Judul dan Nama 

Peneliti  

Metode Analisis dan  

Variabel Peneliti 
Hasil 

1 Konvergensi 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Metode analisis : 

Konvergensi Sigma  

Konvergensi Beta 

Regresi Data Panel. 

Terdapat indikasi 

perekonomian dapat 

mencapai konvergensi 

tahun 2017-2021 di 
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Kabupaten/Kota di 

Sulawesi Utara  

 

Oleh: Insan Riski 

Dwi Perdana, Hemas 

Malia Pangestika 

(2022) 

 

Variabel :  

PDRB, Modal, Net 

Expor, Indeks 

Pembangunan Manusia 

(IPM). 

Sulawesi Utara. Adapun 

variabel IPM mendorong 

terjadinya konvergensi 

pertumbuhan ekonomi. 

2 Analisis Konvergensi 

Pendapatan Antar 

Kabupaten/Kota di 

Provinsi Kalimantan 

Timur Tahun 2015-

2019 

 

Oleh: Gina Yustiana 

(2022) 

Metode analisis : 

Konvergensi Sigma, 

Konvergensi Beta, dan 

Tipologi Klassen 

 

 

Variabel :  

Pendapatan Per Kapita, 

Investasi, Pendidikan dan 

Desentralisasi Fiskal. 

Terjadi konvergensi pada  

kabupaten/kota di 

Provinsi Kalimantan 

Timur. Investasi 

berpengaruh  positif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

serta desentralisasi fiskal 

dan pendidikan  

berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

3 Dampak 

Desentralisasi Fiskal 

Terhadap 

Konvergensi 

Pendapatan Perkapita 

Antar 

Kabupaten/Kota di 

Indonesia 

 

Oleh: Bonnie 

Permana Negara & 

Khoirunurrofik 

(2021) 

Metode analisis : 

Konvergensi Sigma, 

Konvergensi Beta dan 

Konvergensi Kondisional 

Regresi Data Panel 

 

Variabel  : 

Belanja Kesehatan dan 

Pendidikan. 

Terjadi konvergensi 

sigma maupun beta antara 

daerah di Indonesia 

dengan tingkat 

konvergensi absolut 

adalah sebesar 7 persen 

sedangkan tingkat 

konvergensi kondisional 

adalah 12 persen. Adapun 

PAD, belanja kesehatan, 

dan belanja pendidikan 

berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan 

perekonomian di level 

kabupaten. 
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4 Konvergensi 

Pertumbuhan 

Ekonomi Kota dan 

Kabupaten Klaster 

Metropolitan Jawa 

Timur  

 

Oleh: Nanda Mutya 

Atmasari, Teguh 

Hadi Priyono, dan 

Sebastian 

Viphindrartin (2020) 

Metode analisis : 

Regresi Data Panel 

Konvergensi Sigma 

Konvergensi Beta 

 

Variabel : 

Pertumbuhan Ekonomi, 

IPM, dan Pembentukan 

Modal Tetap Bruto 

(PMTB). 

Tidak terjadi konvergensi 

sigma yaitu tidak adanya 

penurunan kesenjangan 

pertumbuhan ekonomi 

setiap tahun dan tidak 

terjadi pula konvergensi 

beta baik absolut maupun 

kondisional pada 

kota/kabupaten di Klaster 

Metropolitan Jawa Timur. 

Adapun variabel IPM dan 

PMTB juga tidak mampu 

mendorong adanya 

terjadinya konvergensi 

pertumbuhan ekonomi 

tersebut. 

5 Konvergensi 

Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi 

Bengkulu  

 

Oleh: Yonas Muzani 

dan Benardin (2019) 

Metode analisis : 

Konvergensi Sigma 

 

Variabel : 

PDRB Perkapita, Indeks 

Pembangunan Manusia, 

Pertumbuhan Ekonomi. 

Terjadi konvergensi 

sigma di Provinsi 

Bengkulu pada tahun 

2013-2017 yang berarti 

terdapat kemungkinan 

daerah terbelakang 

mampu mengejar 

pertumbuhan ekonomi 

daerah maju di Provinsi 

Bengkulu. 

6 Konvergensi 

Pertumbuhan 

Ekonomi di Nusa 

Tenggara Barat 

Periode Tahun 2010 – 

2015  

 

Metode analisis : 

Regresi Data Panel 

Konvergensi Sigma 

Konvergensi Beta 

 

Variabel : 

Adanya tendensi 

konvergensi absolut 

pendapatan perkapita 

selama periode 2010-2015 

pada Kabupaten/Kota di 

Provinsi Nusa Tenggara 

Barat. 
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Oleh:  Wahyunadi 

(2019) 

PDRB ADHK 

kabupaten/kota 

pengeluaran pemerintah 

daerah  

pendapatan per kapita 

tingkat pertumbuhan 

ekonomi. 

 

7 Kovergensi PDRB 

Per Kapita Antar 

Kabupaten/Kota di 

Jawa Tengah Tahun 

2012-2017  

 

Oleh: Dwi Octaviana 

(2019) 

Metode analisis : 

Regresi Data Panel 

Konvergensi Sigma 

Konvergensi Beta 

 

 

Variabel : 

PAD  

PDRB per kapita  

Modal Manusia 

Infrastruktur 

Investasi 

Terjadi konvergensi 

sigma yang dapat dilihat 

dari tingkat penurunan 

dispersi PDRB per kapita 

dan tidak terjadi 

konvergensi absolut 

maupun kondisional 

PDRB perkapita. Adapun 

variabel modal manusia, 

investasi, dan 

infrastruktur berpengaruh 

positif terhadap 

pertumbuhan PDRB per 

kapita. Sedangkan 

variabel PAD tidak 

berpengaruh terhadap 

pertumbuhan PDRB 

perkapita di Jawa Tengah. 

8 Analisis Konvergensi 

dan Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi 

PDRB Perkapita 

Antar Provinsi di 

Indonesia 

 

Metode analisis : 

Konvergensi Sigma, 

konvergensi Beta  

 

Variabel : 

Jumlah Pelanggan Listrik 

Kepadatan Penduduk 

Rata-Rata Lama Sekolah 

Terjadi konvergensi 

sigma di Indonesia 

dengan adanya tren 

penurunan ketimpangan 

dari tahun 2011-2016 

serta terjadi konvergensi 

beta absolut dengan 

kecepatan 0,03 % dan 
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Oleh: Lutfi Wahyu 

Hutama (2018) 

Net Ekspor 

PMTB 

PDRB per kapita 

 

konvergensi beta 

kondisional dengan 

kecepatan lebih tinggi 

yaitu sebesar 3,14 %. 

9 Analisis Konvergensi 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Konvergensi Inflasi 

pada 63 

Kota/Kabupaten di 

Indonesia  

 

Oleh: Velda 

Nurmalasari (2018) 

Metode analisis : 

Konvergensi Sigma 

Konvergensi Beta 

Regresi Data Panel 

 

 

Variabel : 

PDRB  

Inflasi 

APBD 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka 

Terjadi konvergensi 

pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia pada tahun 

2009-2016. Namun, 

selama tahun 2009-2016 

tidak terjadi konvergensi 

inflasi 

10 Konvergensi 

Pertumbuhan 

Ekonomi Antar 

Provinsi di Pulau 

Sumatera  

 

Oleh: Zulfa Putra, 

Abd. Jamal (2017) 

Metode analisis : 

Regresi Data Panel 

Konvergensi Sigma 

Konvergensi Beta 

 

Variabel : 

PDRB ADHK 

PDRB perkapita 

Pertumbuhan PDRB per 

kapita dan pertumbuhan 

PDRB mengalami 

divergen.  

11 

 

 

 

 

 

Analisis Konvergensi 

Antar Provinsi di 

Indonesia Setelah 

Pelaksanaan Otonomi 

Daerah Tahun 2001-

2012  

 

Oleh: Andrian Syah 

Malik (2014) 

Metode analisis : 

Regresi Data Panel 

Konvergensi Sigma 

Konvergensi Beta 

 

Variabel :  

PDRB Per Kapita 

Penanaman Modal Asing 

(PMA) 

Terjadi konvergensi 

sigma dan konvergensi 

beta selama tahun 2001-

2012 antar Provinsi di 

Indonesia setelah 

pelaksanaan otonomi 

daerah. Adapun variabel 

penanaman modal asing 

(PMA), pengeluaran 
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Dana Perimbangan  

Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). 

 

pemerintah untuk daerah, 

dan indeks pembangunan 

manusia (IPM) memiliki 

pengaruh yang positif 

terhadap pertumbuhan 

PDRB per kapita seluruh 

Provinsi di Indonesia. 

12 Analisis Kesenjangan 

Daerah dan 

Konvergensi PDRB 

Per kapita 

Kabupaten/Kota di 

Jawa Timur Sebelum 

dan Setelah 

Desentralisasi  

 

Oleh: Yoza Ammita 

Elwana, Sutikno, 

Widita Kurniasari 

(2013) 

 

 

Metode analisis : 

Regresi Data Panel 

Konvergensi Sigma 

Konvergensi Beta 

 

Variabel yang digunakan 

adalah PDRB dan Jumlah 

Penduduk. 

Sebelum desentralisasi di 

Kabupaten/Kota Jawa 

Timur terjadi konvergensi 

dengan speed of 

convergence sebesar 0,34. 

Sedangkan setelah 

desentralisasi 

Kabupaten/Kota Jawa 

Timur terjadi konvergensi 

dengan speed of 

convergence sebesar 0,42. 

Sumber: diolah oleh peneliti, 2023 

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada 

variabel yang digunakan. Berdasarkan Tabel 2.1 beberapa peneliti menggunakan 

variabel yang hampir sama, oleh karena itu pada penelitian ini variabel yang 

digunakan merupakan penggabungan dari variabel yang diambil dari penelitian 

terdahulu yaitu PDRB per kapita, dana perimbangan, serta pengeluaran pemerintah.  

Peneliti pada penelitiam sebelumnya melakukan penelitian di lokasi yang 

berbeda-beda, yaitu berbagai kabupaten/kota di beberapa provinsi. Berdasarkan 
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Tabel 2.1 juga terlihat bahwa penelitian konvergensi tingkat antar provinsi di 

Indonesia. Oleh karena itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

yaitu terletak pada cakupan daerah dan tahun terbaru yang digunakan dalam 

penelitian. 

 

D. Kerangka Pikir 

PDRB perkapita yang berbeda di tiap daerah adalah suatu fenomena yang 

sering terjadi, utamanya pada negara yang sedang berkembang. Perbedaan  ini akan 

mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi tiap daerah sehingga menjadi salah 

satu alasan terjadinya ketimpangan pembangunan daerah. Ketimpangan yang lebar 

dari realisasi PDRB perkapita di daerah menyebabkan daerah maju akan lebih 

sejahtera masyarakatnya, sedangkan daerah yang mempunyai PDRB perkapita 

rendah akan menjadi daerah terbelakang dan memiliki tingkat kesejahteraan 

masyarakat rendah yang berbeda dibandingkan daerah maju. Sehingga daerah yang 

miskin harus berupaya untuk meningkatkan aktivitas perekonomian mereka agar 

mampu mengejar ketertinggalan dengan daerah yang kaya. 

 Pemerintah sebagai institusi yang menggerakkan roda perekonomian 

secara luas, tentu membutuhkan sebuah instrumen seperti pengeluaran pemerintah 

dan juga dana perimbangan sebagai dana untuk membangun infrastruktur, fasilitas 

publik, dan juga membuka lapangan pekerjaan yang baru untuk mengatasi berbagai 

macam masalah perekonomian termasuk ketimpangan yang dialami daerah.  

Berikut ini penulis menggambarkan kerangka pikir yang menjadi inti 

utama dari penelitian yang dibuat oleh penulis, dari akar permasalahan, identifikasi 

masalah, analisis model konvergensi, analisis regresi data panel hingga pada suatu 
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kesimpulan yang di dapat oleh penulis. Permasalahan ini dimulai dari adanya 

ketimpangan besar PDRB per kapita daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah oleh peneliti, 2023 

Ketimpangan daerah maju dan terbelakang 

Perbedaan pertumbuhan PDRB perkapita 

Analisis Konvergensi 

Konvergensi sigma Konvergensi beta 

Standar deviasi log 

PDRB per kapita 

Analisis regresi data 

panel 

Dispersi PDRB per kapita Konvergensi absolut Konvergensi kondisional 

PDRB per kapita 

tahun sebelumnya 
Faktor-faktor yang dipilih dan 

diduga memiliki pengaruh 

terhadap pertumbuhan PDRB 

perkapita: PDRB perkapita 

tahun sebelumnya, Dana 

Perimbangan, dan 

Pengeluaran Pemerintah 

Pemetaan daerah konvergen dan divergen 

Kecepatan konvergensi 

Koefisien β x 100% 
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Dari landasan teori dan peneltian terdahulu pada gambar 2.1 bahwa 

ketimpangan daerah merupakan masalah yang cukup sulit untuk dihilangkan. Pada 

penelitian ini akan menguji bagaimana pengaruh variabel yang dipilih yaitu dana 

perimbangan dan pengeluaran pemerintah untuk membantu daerah terbelakang 

mengejar produktivitas daerah maju. 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang dijelaskan dan belum tentu 

kebenarannya serta masih dipandang sebagai konklusi yang bersifat sementara. 

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat di ambil hipotesis sebagai berikut : 

1. Diduga terjadi konvergensi di Provinsi Sulawesi Selatan setelah pelaksanaan 

otonomi daerah. 

2. Diduga dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap PDRB per 

kapita di Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Diduga pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap PDRB per 

kapita di Provinsi Sulawesi Selatan. 

4. Diduga terjadi konvergensi lebih cepat di Provinsi Sulawesi Selatan setelah 

pelaksanaan otonomi daerah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan sebuah metode yang mengolah data 

statistik berupa angka yang kemudian akan di analisa sesuai dengan metode statistik 

untuk menjelaskan dan mendapatkan suatu kesimpulan terkait rumusan masalah 

dan variabel penelitian yang dipilih. 

Desain penelitian menggunakan alat analisis regresi data panel yang 

memiliki gabungan antara dua jenis data yaitu time series dan cross section. Data 

ini mengambil variabel-variabel yang dipilih dari setiap 24 kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan setelah pelaksanaan otonomi daerah selama tahun 2012-

2021. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang merupakan 

kumpulan data yang didapatkan melalui pihak-pihak yang telah menyediakan atau 

mempublikasikan sebuah data. 

Data penelitian ini berasal dari laporan tahunan statistik yang diterbitkan 

oleh Badan Pusat Statistik (BPS) daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang 

dimaksud adalah dana perimbangan dan pengeluaran pemerintah sebagai variabel 

independen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai 

variabel terikat atau dependen. 
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C. Definisi Operasional Penelitian 

Definisi operasional menjelaskan secara spesifik dan memberikan batasan 

pada variabel yang dipilih. Menurut Azwar (2017), definisi operasional berfungsi 

untuk memudahkan peneliti dalam mengukur variabel yang telah ditentukan. 

Pada penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah PDRB Per 

Kapita (Y), lalu untuk variabel independennya adalah pengeluaran pemerintah (X₁) 

dan dana perimbangan (X₂). 

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita  

Penelitian ini menggunakan data PDRB per kapita yang diperoleh dari 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 dibagi masing-masing jumlah 

penduduk dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 

2012-2021 dan dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp). 

2. Dana Perimbangan  

Penelitian ini mengambil data dana perimbangan dari dana alokasi yang di 

realisasikan dari pemerintah pusat ke 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan selama periode 2012-2021 dan dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp). 

 

3. Pengeluaran Pemerintah 

Penelitian ini mengambil data realisasi pengeluaran yang digunakan oleh 

masing-masing pemerintah dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

selama periode 2012-2021 dan dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp). 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi studi kepustakaan dari 

lembaga institusi pemerintah, yaitu Badan Pusat Statistik Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan membaca literatur, jurnal, dan referensi terkait dengan variabel-variabel 

yang diperlukan dalam penelitian. Metode ini memungkinkan penulis untuk 

mengumpulkan data dari sumber yang telah ada dan terpercaya. Sehingga validitas 

dan reliabilitas data yang digunakan akan meningkat. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan proses pengolahan data guna menafsirkan 

data yang diperoleh sehingga lebih mudah dalam memahami alur penelitian dan 

permasalahan yang ingin di selesaikan. Dalam penelitian ini, analisis data diolah 

dengan bantuan program eviews sebagai alat untuk mengolah data penelitian. 

Untuk menganalisis konvergensi pada penelitian ini berdasarkan dengan 

dua penghitungan yaitu konvergensi sigma (σ) dan konvergensi beta (β). Adapun 

pendekatan regresi data panel ada tiga pendekatan yaitu common effect, fixed effect, 

random effect. Untuk dapat mengestimasi hasil regresi data panel maka diperlukan 

salah satu model yang sesuai setelah dilakukan pengujian. Adapun pengujian 

kesesuaian model dapat didasarkan pada langkah berikut ini: 

1) Uji Chow, menjadi sebuah cara dalam menentukan model regresi yang dipilih, 

adapun model yang dibandingkan adalah model fixed effect dengan model 

common effect. Hipotesis dalam uji chow adalah sebagai berikut: 

H₀ : menggunakan model common effect 
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H₁ : menggunakan model fixed effect 

Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari α= 5%, maka kesimpulannya 

adalah H₀ ditolak dan H₁ yang diterima. Hal ini berarti model estimasi yang 

diterapkan adalah fixed effect. Sebaliknya, ketika nilai probabilitas yang muncul 

lebih besar dari α=5%, maka H₀ diterima dan H₁ditolak yang berarti keputusan 

model estimasi yang digunakan adalah common effect.  

 

2) Uji Hausman, memiliki kegunaan untuk menentukan antara model fixed effect 

dan model random effect. Hipotesis dalam uji hausman adalah: 

H₀ : menggunakan model random effect 

H₁ : menggunakan model fixed effect 

Jika nilai probabilitas lebih kecil dari α=5%  maka H₀ ditolak dan H₁ 

diterima,  yang berarti model estimasi yang digunakan adalah fixed effect. 

Sebaliknya, jika nilai probabilitas yang muncul lebih besar dari α=5%, maka H₀ 

diterima  dan H₁ ditolak yang berarti model estimasi yang dipakai yaitu random 

effect.  

 

3) Uji Lagrange Multiplier (LM), digunakan untuk pengujian antara model 

random effect dan model common effect. Hipotesis dalam uji lagrange 

multiplier adalah: 

H₀ : menggunakan model common effect 

H₁ : menggunakan model random effect 

Jika nilai probabilitas lebih kecil dari α=5% maka H₀ ditolak dan H₁ 

diterima ,berarti model estimasi yang digunakan adalah random effect. 
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Sebaliknya, jika nilai probabilitas yang muncul lebih besar dari α=5%, maka H₀ 

diterima dan H₁ ditolak, yang berarti model estimasi menggunakan common 

effect.  

 

1. Konvergensi Sigma  

Perhitungan konvergensi sigma adalah menghitung nilai dari standar 

deviasi logaritma PDRB perkapita daerah.  Apabila terjadi penurunan hasil dari 

standar deviasi PDRB per kapita setiap tahunnya maka hal tersebut 

mengindikasikan ketimpangan antar daerah semakin mengecil dan menunjukkan 

telah terjadinya konvergensi. Namun sebaliknya, apabila nilai standar deviasi 

PDRB per kapita tidak mengalami penurunan dalam jangka panjang, maka 

konvergensi sigma tidak terjadi. Adapun formula untuk mengestimasi koefisien 

variasi konvergensi sigma adalah: 

CV = √ 
𝛴(𝑌ᵢ−Ȳ)2

            𝑛            

Ȳ
    

 

Keterangan : 

CV = Koefisien variasi pada tahun tertentu 

Yᵢ = PDRB per kapita tiap kabupaten/kota pada tahun tertentu 

Ȳ = Rata-rata (mean) PDRB perkapita tiap kabupaten/kota pada tahun tertentu 

n = Jumlah kabupaten/kota 

 Nilai CV ini menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan antar 

daerah disuatu wilayah. Apabila CV menunjukkan nilai yang besar berarti semakin 

besar ketimpangan pembangunan antar daerah tersebut. Yustiana (2022) 
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menjelaskan terdapat beberapa kategori dari perhitungan CV ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Jika nilai CV < 0,3 menandakan ketimpangan antar daerah rendah 

b) Jika nilai CV antara 0,3 - 0,7 menandakan ketimpangan antar daerah sedang 

c) Jika nilai CV > 0,7 menandakan ketimpangan antar daerah tinggi 

 

2. Konvergensi Beta 

Pada konvergensi beta memiliki kegunaan untuk menghitung dan 

membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah maju dengan daerah terbelakang. 

Konvergensi beta dihitung menggunakan analisis ekonometrika yaitu analisis 

regresi data panel. Untuk menghitung konvergensi beta, yang harus dilakukan 

adalah menghitung konvergensi absolut terlebih dahulu kemudian tahap 

selanjutnya menghitung konvergensi kondisional. Konvergensi beta terjadi ketika 

nilai koefisien regresi kurang dari 1 (<1), karena perekonomian akan menuju 

kondisi steady state yang merupakan titik optimal perekonomian. 

1) Konvergensi Absolut 

Konvergensi absolut dihitung menggunakan model ekonometrika yang 

hanya terdiri satu variabel penjelas yakni pertumbuhan PDRB per kapita tahun 

sebelumnya tanpa menambahkan variabel lain yang ditentukan sebagai faktor yang 

mempengaruhi tingkat pertumbuhan PDRB per kapita tiap kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Penghitungan konvergensi absolut dibantu dengan 

penggunaan analisis regresi data panel. Adapun persamaan konvergensi absolut 

sebagai berikut: 

logYit = β₀ + β₁logYit-₁ + eit………...…...………………..…….………..…(3.1) 
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dimana : 

Yit = PDRB perkapita tiap kabupaten/kota  

β₁ = Koefisien regresi  

Yit-₁ = PDRB per kapita tiap kabupaten/kota tahun sebelumnya 

eit = error term 

 

2) Konvergensi Kondisional 

Konvergensi kondisional diperoleh dan dihitung dengan menambahkan 

variabel faktor-faktor penentu yang mempengaruhi PDRB perkapita selain PDRB 

per kapita tahun sebelumnya sebagai penentu tingkat pertumbuhan PDRB 

perkapita. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yang dipilih dalam penelitian 

ini adalah dana perimbangan dan pengeluaran pemerintah. Penghitungan 

konvergensi kondisional dilakukan dengan bantuan analisis regresi data panel. 

Adapun persamaan konvergensi kondisional sebagai berikut:  

logYit = β₀ + β₁ logYit-₁ + β₂logX₁it + β₃logX₂it + eit......................................(3.2) 

dimana : 

Yit = PDRB per kapita tiap kabupaten/kota  

Yit-₁ = PDRB per kapita tiap kabupaten/kota tahun sebelumnya 

β₁, β₂, β₃ = Koefisien regresi  

X₁it = Dana Perimbangan 

X₂it = Pengeluaran Pemerintah 

i = Daerah 

t = Waktu (tahun) 

eit = error term 
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3. Kecepatan Konvergensi 

Pentingnya untuk mengetahui kecepatan konvergensi dikarenakan apabila 

proses konvergensi semakin cepat maka mengindikasikan bahwa perekonomian 

akan semakin cepat bergerak juga dalam kondisi steady state. Dalam jangka 

panjang kondisi pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah akan berada dalam 

posisi yang sama (Barro dan Sala-I-Martin, 2004). Namun apabila terjadi 

sebaliknya yaitu konvergensi terjadi dengan lambat maka perekonomian cenderung 

lambat untuk mencapai kondisi steady state dan dalam jangka panjang ketimpangan 

antar daerah akan semakin lebar. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung 

kecepatan konvergensi: 

Kecepatan Konvergensi = Koefisien β x 100% 

Keterangan: 

β = Konvergensi absolut dan kondisional 

 

F. Uji Hipotesis 

1. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Uji koefisien determinasi (R²) adalah sebuah uji yang menilai bagaimana 

besarnya pengaruh variabel independen dalam menjelaskan dan mempengaruhi 

variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi diambil dari nilai Adjusted R² 

dengan nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Apabila nilai 

Adjusted R² mendekati 1, maka variabel indenpenden semakin besar dalam 

mempengaruhi dan menjelaskan variabel dependen. Jika sebaliknya yaitu nilai 

Adjusted R² mendekati 0, berarti kemampuan variabel independen untuk 

menjelaskan dan mempengaruhi variabel dependen sangat terbatas.  
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2. Uji F Statistik 

Uji F statistik adalah pengujian terhadap koefisien secara bersama-sama 

atau dengan kata lain secara simultan. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui  

apakah semua variabel independen secara bersama-sama atau secara simultan 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Ketentuan uji ini dapat dilihat 

dengan perbandingan F statistik dengan F tabel. Selain itu uji ini menggunakan 

tingkat signifikan sebagai nilai pembanding (α) sebesar 5% atau 0.05. Kriteria 

pengujiannya sebagai berikut : 

1.) Apabila F statistik < F tabel maka H₀ diterima dan Ha ditolak dan probabilitas 

F > α, artinya semua variabel independen secara bersama-sama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

2.) Apabila F statistik > F tabel Ha diterima dan H₀ ditolak dan probabilitas F < α, 

artinya semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

 

3. Uji t Statistik 

Uji t statistik merupakan sebuah metode analisis data parsial yang 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel 

independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai t statistik dan t tabel dengan dua kriteria berikut:  

1) Jika nilai t statistik < t tabel, maka H₀ diterima dan Ha ditolak, yang berarti 

tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel 

dependen; 
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2) Jika nilai t statistik > t tabel, maka Ha diterima dan H₀ ditolak, yang berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Selain itu, pada pengujian ini digunakan tingkat signifikansi alpha sebesar 

5% (0,05). Kriteria uji t juga dapat dilihat dari nilai signifikansi, yaitu:  

1) Jika nilai signifikansi > α, maka H₀ diterima dan Ha ditolak;  

2) Jika nilai signifikansi < α, maka Ha diterima dan H₀ ditolak. 

 

Penelitian ini tidak menggunakan uji asumsi klasik karena data panel  

memungkinkan mempelajari lebih kompleks mengenai perilaku yang ada dalam 

model. Dengan keunggulan regresi data panel maka dalam implikasinya tidak harus 

dilakukan pengujian asumsi klasik, dimana keunggulannya yaitu data yang 

digunakan menjadi lebih informatif, variabilitasnya lebih besar, dan kolinearitas 

yang rendah. Sehingga akan menghasilkan degree of freedom  (derajat bebas) yang 

lebih besar dan efisien  (Gujarati, 2012).
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan  

Provinsi Sulawesi Selatan adalah daerah yang menjadi bagian dari provinsi 

di Indonesia dan terletak di wilayah tengah Indonesia, lebih tepatnya di bagian 

selatan Sulawesi. Dengan Makassar sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan. 

Lalu ada empat suku yang tersebar di provinsi ini yakni suku Bugis, Makassar, 

Toraja dan Mandar. 

Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terletak di antara "0⁰12′ - 8⁰" Lintang 

Selatan dan "116⁰48" - 122⁰36" Bujur Timur, dengan wilayah seluas 46.717,48 km² 

dan memiliki jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 9.073.509 jiwa di 24 

kabupaten/kota Sulawesi Selatan berbatasan dengan provinsi Sulawesi Barat dan 

Sulawesi Tengah di utara, provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone di timur, 

Selat Makassar di barat, dan Laut Flores di selatan. Provinsi ini memiliki letak 

geografis yang strategis dan wilayah yang luas.   

Alasan mengapa Provinsi Sulawesi Selatan menjadi strategis adalah 

dikarenakan Selat Makassar menjadi rute internasional dalam perihal perdagangan 

dan pelayaran internasional. Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai prospek 

komersial dan ekonomi yang besar. Karena letak geografisnya yang strategis, 

provinsi ini dapat menjadi pintu utama dalam penyebaran logistik dan barang ke 

wilayah-wilayah di Indonesia dan wilayah internasional. Selain itu, keberadaan 

pelabuhan-pelabuhan penting seperti Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Parepare 
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juga menjadi faktor penting penunjang potensi ekonomi Sulawesi Selatan.Provinsi 

Sulawesi Selatan terdiri dari 21 wilayah administratif dan tiga kota. Wilayah 

administratif tersebut meliputi daerah Jeneponto, Takalar, Kepulauan Selayar, 

Bulukumba, Bantaeng,  Bone, Soppeng, Barru, Sidrap, Luwu Utara, Toraja Utara, 

Luwu, Pinrang, Sinjai, Maros, Pangkep Enrekang, Gowa, Toraja, Luwu Timur, 

Wajo. Sedangkan tiga kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Palopo, Pare-Pare 

dan Makassar.  Daerah dengan luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Luwu Utara 

yaitu sekitar 7.502,68 km². Sementara daerah yang memiliki luas wilayah terkecil 

adalah Kota Pare-pare yaitu sekitar 99,33 km². 

2. Kondisi Demografi 

Berdasarkan laporan yang diterbitkan dari BPS  Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan menyatakan bahwa penduduk di dalam provinsi mengalami peningkatan 

tiap tahunnya, tercatat dari tahun 2010-2020 rata-rata laju pertumbuhan penduduk 

Sulawesi Selatan sebesar 1,18 persen. Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan 

pada tahun 2020 sebanyak 9,07 juta jiwa. Hingga pada tahun 2021 Provinsi 

Sulawesi Selatan terus mengalami pertambahan penduduk menjadi 9,13 juta jiwa 

dengan jumlah penduduk terbesar yaitu Kota Makassar sebanyak 1,427,619 jiwa, 

hal ini dapat dilihat dari perkembangan pesat Kota Makassar yang memiliki 

penduduk yang padat karena semakin banyak masyarakat yang bepindah dari 

daerah ke kota menyebabkan Kota Makassar mendapatkan gelar sebagai kota 

metropolitan. Sementara itu penduduk dengan jumlah terendah berada di 

Kepulauan Selayar dengan penduduk sebanyak 134,974 jiwa. 
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3. Kondisi Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan  

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peranan penting sebagai poros 

perekonomian di Indonesia bagian timur sehingga ekonomi di Provinsi Sulawesi 

Selatan berkembang secara pesat. Kondisi perekonomian Sulawesi Selatan dapat 

dilihat melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana nilai 

dari PDRB ini beragam disebabkan oleh masing-masing wilayah memiliki potensi 

yang berbeda. PDRB merupakan gambaran total output baik barang maupun jasa 

yang dihasilkan oleh suatu unit ekonomi di wilayah terkait.  

Semakin tinggi angka PDRB yang dimiliki daerah akan sangat 

mempengaruhi kualitas hidup penduduk untuk memperoleh pendidikan dan 

kesehatan yang layak serta pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. 

Perekonomian yang tinggi akan mendorong produktivitas penduduk untuk bekerja 

dan menghasilkan barang dan jasa. Tidak hanya mendorong produktivitas 

penduduk, perekonomian yang berkembang pesat akan mendorong daerah di 

sekitarnya untuk melakukan perbaikan infrastruktur dan aspek-aspek yang 

mempengaruhi perekonomian sehingga terjadi kerjasama dengan daerah lain dalam 

bentuk ekspor maupun impor untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. 

Dalam perkembangannya PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan di tahun 2012 dan 2021 terlihat masih banyaknya wilayah yang memiliki 

perkembangan PDRB yang kurang signifikan. 

Berikut disajikan data rata-rata PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut 

Lapangan Usaha Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2012 

dan 2021. 
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Gambar 4.1 

PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 dan 2021 

 
  Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2023 (data diolah) 

 

Melalui Gambar 4.1 diketahui bahwa daerah yang memiliki kontribusi 

PDRB dan perkembangan signifikan tertinggi adalah Kota Makassar yang memiliki 

PDRB ADHK sebesar Rp 70,85 triliun di tahun 2012 dan Rp 126,31 triliun di tahun 

2021. Kemudian kontribusi terbesar daerah kedua selain Kota Makassar yaitu 

Kabupaten Bone yang memiliki kontribusi dan perkembangan yang tidak terlalu 

signifikan apabila dibandingkan dengan Kota Makassar, dimana pada tahun 2012 

PDRB Kabupaten Bone adalah sebesar Rp 12,73 triliun dan di tahun 2021 

meningkat menjadi Rp 23,73 triliun.  

Timpangnya kontribusi PDRB dan adanya dominasi daerah tertentu 

terhadap kontribusi PDRB provinsi tentu dipengaruhi oleh  faktor-faktor penunjang 

produksi seperti sumber daya yang tersedia, kualitas SDM, fasilitas publik yang 

tersedia, jumlah penduduk, dan lain sebagainya. Kota Makassar merupakan wilayah 

yang menjadi pusat perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan juga sebagai 
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ibukota Provinsi, sehingga Kota Makassar memiliki kontribusi PDRB yang tinggi 

apabila dibandingkan dengan daerah lain.  

 

B. Perkembangan Variabel Penelitian 

1. Perkembangan PDRB Per Kapita di Provinsi Sulawesi Selatan 

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator umumnya dimanfaatkan 

untuk melihat dampak keberhasilan pembangunan ekonomi dan standar hidup 

masyarakat di daerah tersebut. Indikator ini menggambarkan nilai tambah dari 

aktivitas produksi yang dapat diciptakan oleh setiap penduduk di daerah tersebut. 

Adapun indikator ini tidak menggambarkan pendapatan per kapita penduduk suatu 

wilayah, akan tetapi menggambarkan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi 

yang diukur dengan PDRB per kapita. 

 PDRB per kapita diperoleh dari PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah 

penduduk, kedua faktor ini merupakan aspek penting dalam perkembangan 

ekonomi karena dapat mempengaruhi kualitas pembangunan yang ada di daerah 

tersebut. Apabila pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada pertumbuhan 

penduduk, maka PDRB per kapita suatu daerah akan naik. Namun apabila yang 

terjadi sebaliknya yaitu pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada pertumbuhan 

ekonomi, maka PDRB per kapita suatu daerah akan menurun. Berikut ini akan  

ditampilkan data PDRB perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

tahun 2012 dan 2021.  
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Gambar 4.2 

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2012 dan 2021 

 
        Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2023 (data diolah) 

 

Dari gambar 4.2 terlihat adanya ketimpangan dalam realisasi PDRB per 

kapita ADHK masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada 

tahun 2012 dan 2021. Terlihat hanya Kota Makassar, dan Kabupaten Pangkep yang 

memiliki peningkatan yang signifkan atas PDRB perkapita daerah. Kota Makassar 

pada tahun 2012 memiliki PDRB perkapita sebesar Rp 51,08 juta meningkat 

menjadi Rp 88,47 juta di tahun 2021. Lalu, untuk Kabupaten Pangkep sendiri 

memiliki PDRB perkapita sebesar Rp 32,79 juta dan ditahun 2021 meningkat 

menjadi Rp 50,25 juta.  

Hal ini tentu memberikan gambaran positif terkait perkembangan ekonomi 

di wilayah Kota Makassar dan juga Kabupaten Pangkep karena meningkatnya 

PDRB perkapita menandakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat. 

Kemudian, apabila dilihat dari gambar 4.2, kabupaten/kota lain belum mampu 
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mengikuti tren positif yang dilakukan oleh dua daerah tersebut sehingga masih 

banyak daerah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

terkait aktivitas perekonomian di wilayah tertinggal.  

Sebagai perbandingan dua daerah tersebut (Kota Makassar dan Kabupaten 

Pangkep) dengan daerah yang memiliki PDRB perkapita yang rendah yaitu 

Kabupaten Jeneponto, Gowa, dan Bulukumba, terlihat adanya perbedaan yang 

signifikan terkait perkembangan PDRB perkapita daerah. Kabupaten Jeneponto 

memiliki kontribusi PDRB perkapita sebanyak Rp 11,89 juta di tahun 2012 

kemudian meningkat sebesar Rp 17,98 juta di tahun 2021. Lalu untuk Kabupaten 

Gowa yang memiliki kontribusi PDRB perkapita sebanyak Rp 12,14 juta (2012) 

dan Rp 19,4 juta (2021). Terakhir untuk daerah Kabupaten Bulukumba yang 

mempunyai PDRB perkapita sebanyak Rp 13,64 juta (2012) dan Rp 20,47 juta 

(2021). 

Perbandingan ini  mengindikasikan bahwa meningkatnya PDRB per kapita 

di daerah berbeda dikarenakan adanya perbedaan produktivitas pada sektor-sektor 

ekonomi di tiap daerah, timpangnya PDRB perkapita yang dialami oleh 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan adanya aktivitas 

perekonomian di daerah tertinggal yang harus difokuskan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang merata di tiap daerah. 

 

2. Perkembangan Dana Perimbangan di Provinsi Sulawesi Selatan 

Adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan perlunya 

pemberian sumber-sumber keuangan secara proporsional. Dalam mewujudkan hal 

tersebut dilakukan dengan menetapkan peraturan alokasi dan pemanfaatan sumber 
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daya nasional yang adil. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah telah dimuat 

pada UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan 

Daerah, dimana pemerintah daerah memperoleh sumber pendanaan dalam rangka 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan asas 

desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Meskipun yang dianut oleh 

penyelanggaraan jalannya pemerintahan daerah berasal dari asas desentralisasi 

yaitu pembagian tugas dan wewenang untuk pemimpin daerah itu sendiri, akan 

tetapi dalam penyelanggaraannya juga pemerintah pusat tetap memegang tanggung 

jawab penuh terhadap kinerja pemerintah daerah. 

Peran pemerintah pusat sangat diperlukan dalam pemerataan agar dapat 

meminimalisir kesenjangan antardaerah, sebab setiap daerah mempunyai prospek 

ekonomi dan karakteristik alam yang berbeda-beda. Pentingnya pemerataan 

pembangunan merupakan salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang berarti agar perkembangan masing-masing daerah dapat 

berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. 

Dana perimbangan merupakan bentuk eksistensi dan kepedulian 

pemerintah pusat terhadap perkembangan dan kualitas pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah meskipun otonomi daerah telah diberlakukan, 

perlunya dana perimbangan ini akan memberikan peningkatan kemampuan 

pemerintah daerah untuk bisa mencapai target pembangunan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Dimana dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah untuk mendanai 
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kebutuhannya dengan tujuan pelaksanaan desentralisasi. Berikut ditampilkan data 

dana perimbangan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 dan 2021.  

Gambar 4.3 

Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan  

Tahun 2012 dan 2021 

          Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2023 (data diolah) 

 

Pada gambar 4.3 terlihat adanya peningkatan yang signifikan terhadap 

penerimaan dana perimbangan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota 

Makassar menjadi daerah yang memiliki dengan dana perimbangan tertinggi pada 

tahun 2021 dengan dana perimbangan sebesar Rp 1,6 triliun disusul oleh Kabupaten 

Bone dan Kabupaten Gowa yang memiliki dana perimbangan masing-masing 

sebesar Rp 1,5 triliun (Kabupaten Bone) dan Rp 1,2 triliun (Kabupaten Gowa). 

Peningkatan dana perimbangan di tiap daerah dapat mempercepat pemerataan di 

tiap-tiap daerah, oleh karena itu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, beserta 

pemerintah kabupaten/kota terkait harus berkoordinasi untuk merancang strategi 

percepatan pembangunan yang akan dilakukan. 
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3. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan 

Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen pemerintah untuk 

membiayai berbagai kegiatan serta mengatur jalannya roda perekonomian di 

wilayah dengan menentukan aspek pembiayaan yang dikeluarkan serta penerimaan 

yang didapat pemerintah setiap tahunnya guna menciptakan kesejahteraan bagi 

masyarakat.  

Sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal maka pengeluaran 

pemerintah diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi dan 

meningkatkan pertumbuhan yang baik. Dari penjelasan ini maka pengeluaran 

pemerintah menjadi salah satu komponen untuk membuat daerah semakin 

berkembang, dimana adanya perubahan pengeluaran pemerintah juga akan 

mempengaruhi pendapatan yang diterima wilayah tersebut. 

Salah satu cara untuk mengatur pengeluarannya, pemerintah 

mempertimbangkan hal-hal yang mendasari setiap keputusannya dan juga tidak 

memikirkan bagaimana tujuan akhir dari setiap kebijakan yang dibuat, tetapi 

perlunya mempertimbangkan yang akan menjadi sasaran untuk menikmati 

kebijakan tersebut. 

Pemerintah Sulawesi Selatan yang memiliki 24 kabupaten/kota tentu harus 

memiliki koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta 

dengan masyarakat. Agar pembangunan dilakukan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat di daerah tersebut, karena adanya perbedaan karakteristik wilayah, 

sumberdaya, mata pencaharian, dan budaya masing-masing daerah menyebabkan 
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perlu adanya perencanaan yang matang oleh pemerintah daerah agar pembangunan 

yang dilakukan berhasil.  

Adapun, jenis pengeluaran pemerintah yang digunakan oleh pemerintah 

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 dan 2021 ditampilkan pada gambar 4.4 

berikut ini. 

Gambar 4.4 

Jenis Pengeluaran Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 dan 2021 

      
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (data diolah) 

 

Berdasarkan Gambar 4.4 diketahui bahwa di tahun 2021 jenis pengeluaran 

pemerintah yang mendominasi adalah belanja pegawai dengan angka pengeluaran 

mencapai Rp 13,9 triliun disusul oleh belanja barang dan jasa sebesar Rp 9,5 triliun 

dan belanja modal Rp 7,9 triliun. Apabila dibandingkan dengan tahun 2012 maka 

belanja pegawai memiliki peningkatan yang sangat drastis dibandingkan jenis 

pengeluaran pemerintah lainnya. 

 Setelah mengetahui bagaimana Provinsi Sulawesi Selatan dalam 

mengelola jenis pengeluaran pemerintahnya. Berikut ini ditampilkan data 
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pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 

dan 2021. 

Gambar 4.5 

Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 dan 2021 

 
 Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2023 (data diolah) 

 

Berdasarkan gambar 4.5, diketahui bahwa realisasi pengeluaran 

pemerintah masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan hanya ada 

tiga daerah saja yang menunjukkan kenaikan yang signifikan yaitu Kota Makassar 

menjadi daerah yang memiliki kenaikan yang drastis dari Rp 2,09 triliun di tahun 

2012 menjadi Rp 4,2 triliun di tahun 2021, disusul oleh Kabupaten Bone dan 

Kabupaten Gowa yang juga memiliki kenaikan drastis dalam realisasi pengeluaran 

pemerintah dimana Kabupaten Bone memiliki pengeluaran pemerintah sebesar Rp 

1,2 triliun di tahun 2012 menjadi Rp 2,9 triliun pada tahun 2021, lalu untuk 

Kabupaten Gowa memiliki pengeluaran pemerintah sebesar Rp 830,3 miliar pada 

tahun 2012 menjadi Rp 2,19 triliun pada tahun 2021. Sedangkan untuk daerah lain 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

K
ep

u
la

u
an

 S
e

la
ya

r

B
u

lu
ku

m
b

a

B
an

ta
e

n
g

Je
n

ep
o

n
to

Ta
ka

la
r

G
o

w
a

Si
n

ja
i

M
ar

o
s

P
an

gk
e

p

B
ar

ru

B
o

n
e

So
p

p
en

g

W
aj

o

Si
d

ra
p

P
in

ra
n

g

En
re

ka
n

g

Lu
w

u

Ta
n

a 
To

ra
ja

Lu
w

u
 U

ta
ra

Lu
w

u
 T

im
u

r

To
ra

ja
 U

ta
ra

M
ak

as
sa

r

P
ar

ep
ar

e

P
al

o
p

o

M
ili

ar
 R

u
p

ia
h

2012 2021



62 
 

 
 

meskipun mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan dibandingkan tiga 

daerah tersebut (Kota Makassar, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Gowa). 

Pengeluaran pemerintah ini dipengaruhi oleh kebutuhan pemerintah yang 

telah disusun dalam RAPBD dan direncanakan oleh pemerintah daerah bersinergi 

dengan pemerintah provinsi serta masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan daerah sangat 

memerlukan biaya untuk melakukan program yang telah direncanakan oleh 

pemerintah seperti penyediaan jalan, fasilitas publik, serta peningkatan 

infrastruktur lainnya.  Dalam hal ini, pemerintah harus berupaya lebih ekstra untuk 

meningkatkan pengeluaran pemerintah agar dapat mendorong berjalannya 

pengolahan berbagai sumber daya alam dan berbagai sektor-sektor lainnya 

sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat setiap tahunnya. 

 

C. Hasil Analisis Konvergensi Sigma 

Dalam melihat terjadinya konvergensi sigma dapat diukur melalui dispersi 

logaritma PDRB per kapita yang didapatkan berdasarkan hasil nilai dari standar 

deviasi logaritma pertumbuhan PDRB per kapita suatu daerah. Jika dispersi 

menunjukkan tren menurun setiap tahunnya maka dapat mengindikasikan telah 

terjadinya konvergensi. Sebaliknya, jika nilai dispersi  pada PDRB per kapita tidak 

mengalami tren menurun setiap tahunnya, hal tersebut menandakan bahwa suatu 

wilayah mengalami divergensi. 

Setelah pelaksanaan otonomi daerah, terjadi konvergensi sigma pada tahun 

2012-2021 di Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut gambar 4.6 disajikan data dispersi 

logaritma pertumbuhan PDRB per kapita seluruh kabupaten/kota di Sulawesi 

Selatan setelah pelaksanaan otonomi daerah tahun 2012-2021. 
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Gambar 4.6 

Konvergensi Sigma  

 
Sumber: diolah oleh peneliti, 2023  

Melalui Gambar 4.6 diketahui bahwa terjadi konvergensi sigma pada 

tahun 2012-2019 yang didapatkan melalui nilai standar deviasi logaritma 

pertumbuhan PDRB perkapita dari kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Setelah pelaksanaan otonomi daerah, adanya penurunan standar deviasi PDRB per 

kapita dari tahun 2012 yang memiliki nilai konvergensi  sigma yaitu 0,476 menjadi 

0,440 pada tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan antara 

kabupaten/kota mengalami perbaikan dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Namun, 

di tahun 2020 terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang nilai 

konvergensi sigma menjadi 0,486. Akan tetapi nilai konvergensi sigma tersebut 

menurun pada tahun 2021 menjadi 0,478. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

konvergensi sigma yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan berada di tahun 2012 

hingga tahun 2019 yang ditunjukkan dengan angka standar deviasi yang mengalami 

penurunan setiap tahunnya. 
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Hasil analisis ketimpangan berdasarkan nilai Coevicient of Variation (CV)  

memiliki tiga kategori nilai dengan ketentuan yaitu tingkat ketimpangan rendah 

memiliki nilai CV < 0,3, tingkat ketimpangan sedang memiliki nilai CV antara 0,3 

- 0,7, dan tingkat ketimpangan tinggi memiliki nilai CV > 0,7. Hasil CV untuk 

ketimpangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa 

ketimpangan antara kabupaten/kota berada pada kategori sedang dengan nilai rata-

rata CV dari tahun 2012-2019 sebesar 0,45 artinya ketimpangan yang terjadi di 

Provinsi Sulawesi Selatan relatif sedang. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

distribusi pendapatan antara kabupaten/kota mengalami perbaikan setiap tahunnya. 

Pada tahun 2020 terjadi peristiwa Covid-19 yang mengakibatkan 

perekonomian di seluruh daerah tidak stabil dan menyebabkan tingkat kemerataan 

daerah semakin menjauh berbanding terbalik dibanding tahun sebelumnya, dalam 

hal ini meningkatkan nilai dispersi logaritma pertumbuhan PDRB per kapita. 

Kemudian pada tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi, tingkat kemerataan 

ekonomi daerah semakin merata yang terlihat dari nilai dispersi menurun dari tahun 

2020. 

Konvergensi sigma menunjukkan bahwa untuk mengurangi tingkat 

ketimpangan wilayah tidak bisa dilakukan dengan cepat. Pemerataan pembangunan 

di berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sektor ekonomi 

akan mampu memperkecil tingkat ketimpangan antardaerah sehingga kesejahteraan 

masyarakat semakin membaik di berbagai daerah (Shioji, 2001). 
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D. Hasil Analisis Konvergensi Beta Absolut 

1) Uji Pemilihan Model 

Untuk mengidentifikasi terjadinya konvergensi absolut di daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan, maka digunakan metode analisis regresi data panel. Untuk 

menentukan model ini, peneliti melakukan beberapa uji yaitu Uji Chow dan Uji 

Hausman. 

1. Uji Chow  

Uji Chow digunakan sebagai uji dalam memilih model regresi antara 

model common effect dengan model fixed effect. Jika hasil perhitungan uji chow 

memiliki nilai probabilitas yang melihat nilai cross section F lebih kecil dari 

tingkat signifikansi α = 5%, maka diputuskan H₀ tidak diterima dan H1 diterima 

atau model estimasi yang digunakan adalah model fixed effect. Berikut adalah 

hasil uji chow dalam penentuan konvergensi absolut: 

Tabel 4.1  

Uji Chow 

Sumber: data diolah, 2023 

 

Hasil perhitungan dari Uji Chow memiliki nilai probabilitas pada cross-

section F sebesar 0,0000, yang artinya nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka 

dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang lebih baik adalah model fixed 

Test cross-section fixed effects 

     
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     

Cross-section F 3.318012 (23,215) 0.0000 

Cross-section Chi-square 72.903515 23 0.0000 
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effect. Kemudian, selanjutnya pengujian yang harus dilakukan adalah uji 

hausman yaitu menentukan model fixed effect dengan model random effect  

 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk memilih model yang lebih baik digunakan 

antara model random effect dengan model fixed effect dalam mengestimasi data 

panel. Berikut ini merupakan hasil uji hausman penelitian konvergensi absolut: 

Tabel 4.2 

Uji Hausman 
 

Test cross-section random effects 

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     

Cross-section random 54.758745 1 0.0000 

     
     Sumber: data diolah, 2023 

Hasil perhitungan dari Uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas pada 

Cross-section random adalah 0,0000, artinya nilai tersebut kurang dari nilai 

0,05. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah model fixed effect untuk mengestimasi regresi data 

panel. 

 

2) Hasil Analisis Konvergensi Absolut 

Berdasarkan pengujian model yang telah dilewati maka dalam hasil regresi 

ini menggunakan model fixed effect (FEM). Hasil estimasi untuk konvergensi 

absolut dilihat melalui tabel berikut ini: 
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Tabel 4.3 

Estimasi Regresi Konvergensi Absolut dengan  

Pendekatan Fixed Effect 

* Variabel dependen: LogYt (PDRB Per Kapita) 

Sumber: data diolah, 2023 

 

Melalui hasil estimasi regresi data panel pada tabel 4.3, terlihat bahwa 

koefisien PDRB per kapita tahun sebelumnya adalah sebesar 0,879355 kurang dari 

1 (0,879355 < 1), maka hal ini menunjukkan terjadinya konvergensi absolut di 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan setelah pelaksanaan otonomi daerah 

tahun 2012-2021. Kemudian dilihat dari nilai probabilitas yaitu 0,0000 yang lebih 

kecil dari 0,05 ini menunjukkan PDRB per kapita tahun sebelumnya berpengaruh 

positif dan signifikan dalam mempengaruhi variabel pertumbuhan PDRB per kapita 

pada tingkat signifikansi 5%. Dalam hal ini, perkembangan variabel PDRB per 

kapita antar kabupaten/kota mengalami konvergensi. 

 

E. Hasil Analisis Konvergensi Beta Kondisional 

1) Uji Pemilihan Model 

Untuk mengidentifikasi konvergensi kondisional yang terjadi pada 

Provinsi Sulawesi Selatan, penelitian ini menerapkan  metode analisis regresi data 

panel. Untuk menentukan model ini, peneliti melakukan beberapa uji yaitu Uji 

Chow dan Uji Hausman.  

 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 0.910326 0.104554 8.706723 0.0000 

LogYt-1 0.879355 0.014180 62.01567 0.0000 
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1. Uji Chow  

Uji Chow berguna untuk memilih model regresi antara model common 

effect dengan model fixed effect. Jika hasil perhitungan uji chow memiliki nilai 

probabilitas dari cross section F yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 

5%, maka diputuskan H₀ ditolak atau model estimasi yang digunakan adalah 

model fixed effect. Berikut adalah hasil uji chow dalam penentuan konvergensi 

kondisional: 

Tabel 4.4 

Uji Chow 

Sumber: data diolah, 2023 

 

Hasil analisis dari Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas yang muncul 

pada cross-section F adalah 0,0000, artinya nilai tersebut kurang dari nilai 0,05. 

Maka diputuskan bahwa model estimasi yang dipakai adalah model fixed effect. 

Kemudian, pengujian yang harus dilakukan adalah uji hausman yaitu 

menentukan model antara model random effect dengan model fixed effect. 

 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model yang lebih baik 

digunakan antara model random effect dan model fixed effect dalam 

Test cross-section fixed effects 

     
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     

Cross-section F 6.585014 (23,213) 0.0000 

Cross-section Chi-square 128.906836 23 0.0000 
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mengestimasi data panel. Berikut adalah hasil uji hausman konvergensi 

kondisional: 

Tabel 4.5 

Uji Hausman 

 

Sumber: data diolah, 2023 

Hasil analisis dari Uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas pada 

Cross-section random adalah 0,0000, artinya nilai tersebut lebih kecil dari nilai 

0,05. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang 

digunakan adalah model fixed effect.  

 

2) Hasil Analisis Konvergensi Kondisional 

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi data panel diputuskan bahwa 

model regresi yang dipakai dalam penelitian konvergensi kondisional adalah fixed 

effect model (FEM). Dari hasil estimasi regresi (lihat Tabel 4.6) terlihat bahwa 

koefisien variabel PDRB per kapita tahun sebelumnya adalah sebesar 0,769378 atau 

kurang dari 1 (0,769378 < 1), maka hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi 

konvergensi kondisional antara kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan setelah 

pelaksanaan otonomi daerah diterapkan. Hal ini berdasarkan pada penurunan 

ketimpangan yang terjadi pada daerah terbelakang dengan daerah maju pada 

Test cross-section random effects 

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     

Cross-section random 127.325547 3 0.0000 
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kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2012-2021. Hasil 

estimasi untuk konvergensi kondisional dapat dilihat melalui tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Estimasi Regresi Konvergensi Kondisional dengan  

Pendekatan Fixed Effect 

Sumber: data diolah, 2023 

 

Adapun variabel PDRB per kapita tahun sebelumnya dan dana 

perimbangan mempengaruhi variabel dependen yakni PDRB per kapita di Provinsi 

Sulawesi Selatan setelah pelaksanaan otonomi daerah diterapkan dengan nilai 

probabilitas lebih kecil dari nilai α (5 %) yaitu 0,0000 < 0,05 yang menunjukkan 

bahwa kenaikan satu persen PDRB per kapita tahun sebelumnya akan 

meningkatkan pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 0, 7693 persen dan kenaikan 

satu persen dana perimbangan akan meningkatkan pertumbuhan PDRB per kapita 

sebesar 0,1183 persen. Sedangkan nilai probabilitas untuk pengeluaran pemerintah 

lebih besar dari nilai α yaitu 0,9317 > 0,05 yang berarti variabel pengeluaran 

pemerintah tidak berpengaruh terhadap variabel PDRB per kapita di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

 

3) Uji Hipotesis 

1. Uji Koefisien Determinasi (R²) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.654932 0.079293 8.259592 0.0000 

LogYt-1 0.769378 0.018872 40.76795 0.0000 

LogDP 0.118307 0.022594 5.236247 0.0000 

LogG.Exp 0.001521 0.017719 0.085828 0.9317 
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  Uji koefisien determinasi merupakan sebuah uji dalam mengukur 

kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi dan menjelaskan variabel 

dependen. Jika hasil nilai diperoleh mendekati 1, maka semakin besar kemampuan 

variabel independen menjelaskan variabel dependen. 

Tabel 4.7 

Koefisien Determinasi 

 Sumber: data diolah, 2023 

  Melihat dari tabel 4.7, hasil dari uji R-Squared dari hasil konvergensi 

kondisional (lihat Tabel 4.6) sebesar 0.996069 atau 99%. Ini menandakan bahwa 

kemampuan variabel dana perimbangan dan pengeluaran pemerintah dapat 

menjelaskan PDRB per kapita sebesar 99% sedangkan sisanya sebesar 1% 

dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. 

2. Uji F 

  Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh seluruh variabel independen yaitu 

dana perimbangan dengan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama terhadap 

PDRB perkapita. Uji F dilakukan dengan melihat nilai probabilitas F statistik yaitu 

apabila nilai probabilitas < α = 0,05, maka semua variabel independen secara 

bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. 

 

 

 

     
     

R-squared 0.996069     Mean dependent var 9.028315 

Adjusted R-squared 0.995590     S.D. dependent var 2.535698 

S.E. of regression 0.013668     Sum squared resid 0.039793 

F-statistic 2076.089     Durbin-Watson stat 2.397256 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Tabel 4.8 

Uji F-Statistik 
  

  

         

 
Sumber: data diolah, 2023  

 

  Dari hasil uji F-statistik pada tabel 4.8 menunjukkan nilai probabilitas F-

statistik sebesar 0,00000 < 0,05, artinya pengaruh dana perimbangan dengan 

pengeluaran pemerintah secara bersama-sama mempengaruhi variabel PDRB 

perkapita di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2012-2021. 

 

3. Uji t 

  Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui signifikansi secara parsial 

variabel independen dana perimbangan dengan pengeluaran pemerintah terhadap 

variabel dependen yaitu PDRB per kapita. Untuk menentukan variabel independen 

tersebut signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dapat dilihat dengan 

membandingkan nilai probabilitasnya dengan tingkat signifikansi α = 0,05. 

Tabel 4.9 

Uji t-Statistik 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LogDP 0.118307 0.022594 5.236247 0.0000 

LogG.Exp 0.001521 0.017719 0.085828 0.9317 

     
      Sumber: data diolah, 2023 

 

  Berdasarkan hasil perhitungan uji t pada tabel 4.9, hasil regresi 

konvergensi kondisional (lihat Tabel 4.6) variabel independen dana perimbangan 

mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0000 dimana nilai tersebut lebih kecil 

dibandingkan nilai signifikansi α = 0,05 yang berarti berpengaruh signifiikan dan 

F-statistic 2076.089 

Prob (F-statistic) 0.000000 
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positif terhadap variabel PDRB per kapita sebagai variabel dependen, artinya 

kenaikan satu persen dana perimbangan akan meningkatkan pertumbuhan sebesar 

0,1183 persen. Sementara variabel independen pengeluaran pemerintah memiliki 

nilai probabilitas sebesar 0,9317, dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan 

nilai signifikansi α = 0,05 yang berarti tidak berpengaruh terhadap variabel PDRB 

per kapita sebagai variabel dependen. 

 

F. Analisis Kecepatan Konvergensi 

Analisis kecepatan konvergensi berguna untuk melihat seberapa cepat 

proses konvergensi yang diperoleh dua jenis konvergensi yaitu absolut dan 

kondisional selama tahun 2012-2021 di Provinsi Sulawesi Selatan setelah 

diterapkannya otonomi daerah di Indonesia. Berikut tabel 4.10 ditampilkan hasil 

kecepatan konvergensi beta dan konvergensi kondisional antar kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan: 

Tabel 4.10 

Kecepatan Konvergensi 

 Sumber: data diolah, 2023 

 

  Melalui Tabel 4.10 menunjukkan bahwa besaran kecepatan konvergensi 

absolut sebesar 87,9% per tahun sedangkan kecepatan konvergensi kondisional 

sebesar 76,9% per tahun setelah pelaksanaan otonomi daerah tahun 2012-2021. 

     

     

Nilai 

Konvergensi 

Absolut 

Konvergensi 

Kondisional  

     

Beta                  0,879355 0,769378  

     Kecepatan Konvergensi  

(persen) per tahun   87,9%  76,9%  
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Sehingga terlihat bahwa konvergensi absolut lebih cepat pertumbuhannya 

dibandingkan konvergensi kondisional. 

 

G. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Konvergensi Sigma  

  Didasari oleh perhitungan konvergensi sigma (lihat Gambar 4.6), terlihat 

bahwa dispersi logaritma PDRB per kapita di 24 kabupaten/kota Provinsi Sulawesi 

Selatan selama tahun 2012-2019 terjadi penurunan dari angka 0,476 ke 0,440. 

Kemudian, di tahun 2020 terjadi kenaikan pada nilai dispersi menjadi 0,486 dan 

pada tahun 2021 menurun menjadi senilai 0,478. Adapun, rata-rata standar deviasi 

ditunjukkan dengan angka sebesar 0,45  pada hasil perhitungan yang diolah peneliti. 

Sehingga kesimpulannya adalah adanya ketimpangan yang relatif sedang di daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

  Terjadinya konvergensi sigma ini salah satunya dipengaruhi oleh sektor 

industri yang diyakini mampu mengurangi ketimpangan pembangunan yang terjadi 

antara kabupaten/kota tersebut. Kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

dan pemerintah kabupaten/kota terkait dalam mendorong sektor-sektor unggulan, 

termasuk sektor industri, jasa, dan pertanian, mampu memberikan kontribusi dan 

dampak yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan lapangan 

pekerjaan terbuka lebar sehingga membantu terserapnya tenaga kerja sehingga 

daerah dapat memperkuat dan mengembangkan perekonomian mereka. 

  Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dapat berkontribusi luar biasa 

terhadap perkembangan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang 

kemudian menciptakan migrasi atau perpindahan tenaga kerja ke sektor industri 
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karena pendapatan yang diterima oleh sektor industri relatif lebih besar 

dibandingkan sektor-sektor lain. Sehingga hal tersebut mampu meningkatkan 

kualitas dan standar hidup masyarakat secara merata. Hasil yang diolah dalam 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dikembangkan oleh Octaviana (2019) 

serta Muzani & Benadin (2019) yang juga menunjukkan adanya  konvergensi sigma 

dan penurunan dispersi PDRB per kapita di daerah penelitiannya. 

 

2. Konvergensi Beta 

1) Konvergensi Beta Absolut 

  Melalui hasil pengujian regresi data panel (lihat Tabel 4.3) menunjukkan 

terjadinya konvergensi absolut pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

yang ditandai dengan koefisien variabel PDRB per kapita tahun sebelumnya yang 

berpengaruh signifikan dan positif dalam mempengaruhi variabel dependen yakni 

PDRB per kapita setelah pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini tentunya selama 

periode tahun 2012-2021 terdapat perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah 

Provinsi Sulawesi Selatan, terlebih mulai tahun 2001 ditetapkannya otonomi daerah 

membuat pemerintahan pusat melimpahkan pelaksanaan desentralisasi fiskal ke 

pemerintahan daerah dalam proses pembangunan suatu daerah.  

  Dengan pengalihan tersebut akan mendorong efisiensi penggunaan sektor 

publik dalam rangka pembangunan daerah sebab pemerintah daerah dinilai lebih 

mengetahui potensi dan prospek perkembangan sumber daya alam yang ada di 

daerah terkait. Sehingga dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan secara perlahan mampu melakukan perubahan untuk menata 

kembali masing-masing daerahnya guna terciptanya pemerataan antar daerah.  
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  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dikembangkan oleh 

Hutama (2018) menemukan terjadinya konvegensi absolut antar provinsi di 

Indonesia, serta penelitian yang dilakukan Zainuri, dkk (2022)  pada  penelitiannya 

mereka menemukan bahwa telah terjadi konvergensi absolut pada kabupaten/kota 

di Jawa Timur dimana terdapat pengaruh signifikan antara PDRB per kapita tahun 

sebelumnya dengan PDRB per kapita tahun setelahnya.  

 

2) Konvergensi Beta Kondisional 

  Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa ketika melakukan analisis 

regresi konvergensi kondisional, maka perlu untuk mengetahui analisis yang 

mempengaruhi PDRB perkapita dengan faktor-faktor  yang ditentukan. Pada bagian 

ini akan membahas analisis regresi data panel yang berisikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi PDRB per kapita di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan hasil 

regresi konvergensi kondisional.  

  Berdasarkan pengujian regresi data panel (lihat Tabel 4.6) menunjukkan 

telah terjadinya konvergensi kondisional antara kabupaten/kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Hasil penelitian juga didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Malik (2014) yang dalam penelitiannya menemukan telah terjadi konvergensi 

beta, baik absolut maupun kondisional pada provinsi di seluruh Indonesia selama 

periode penelitian di tahun 2001-2012. Serta penelitian yang dilakukan oleh 

Nurmalasari (2018) yang hasil penelitiannya menemukan terjadi konvergensi beta 

di seluruh provinsi Indonesia dari tahun 2009-2016. 

  Adapun variabel dana perimbangan sebagai faktor yang ditentukan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita 
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di Provinsi Sulawesi Selatan, lalu untuk pengeluaran pemerintah tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

a. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap PDRB Per Kapita 

Berdasarkan hasil regresi, dana perimbangan  berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di  Provinsi Sulawesi Selatan. Hal 

ini sesuai dengan hipotesis awal dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian telah 

mengindikasikan bahwa dana perimbangan dapat menjadi faktor penentu proses 

pembangunan setiap daerah dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang 

diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah sehingga tingkat 

ketimpangan antar daerah dapat menurun dan kemudian mempercepat proses 

terjadinya konvergensi.  

Melihat adanya peningkatan dana perimbangan yang diberikan untuk 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode penelitian dapat 

mempengaruhi pertumbuhan pendapatan per kapita setiap kabupaten/kota. 

Perkembangan dari dana perimbangan ini menunjukkan bahwa pemerintah 

kabupaten/kota dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mampu mengelola 

dana perimbangan mereka. Sumber daya modal ini biasa juga disebut sebagai dana 

transfer yang berdampak baik pada perekonomian daerah karena mampu 

mengurangi angka ketimpangan dalam suatu wilayah yang kemudian akan 

menciptakan konvergensi. 

Penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang ditemukan Ristriardani 

(2011) pada penelitiannya ia menemukan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana 
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Bagi Hasil memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap pertumbuhan 

PDRB per kapita di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian, penelitian yang 

dikembangkan oleh Walidi (2008) menemukan fakta bahwa DAU memberikan 

pengaruh signifikan terhadap perkembangan PDRB per kapita.  Dana perimbangan 

digunakan agar meningkatkan tingkat standar hidup masyarakat melalui program 

peningkatan perekonomian dengan melakukan pembangunan berfokus pada 

peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa dana perimbangan yang diberikan 

kepada daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk pembangunan 

yang menunjang kehidupan masyarakat seperti peningkatan kualitas pendidikan, 

kesehatan, infrastruktur, transportasi serta sarana dan prasarana di daerah dapat 

memperkecil ketimpangan antar daerah. Penelitian ini didukung oleh penelitian 

yang kembangkan Barro (1990) dan Aritenang (2009) yang menjelaskan bahwa 

perlunya transfer anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk 

mengatasi ketimpangan di tiap-tiap daerah sehingga mampu mempercepat proses 

terjadinya konvergensi. 

 

b. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Per Kapita 

  Melalui hasil konvergensi kondisional, diketahui bahwa pengeluaran 

pemerintah tidak  berpengaruh signifikan kedalam perkembangan PDRB per kapita 

di tiap-tiap daerah. Penelitian ini tidak sama dengan praduga diawal yang mana 

diduga pengaruh pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap  PDRB per 

kapita kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.  
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  Pengeluaran pemerintah masih belum bisa mengurangi angka 

ketimpangan pembangunan antar daerah di Provinsi Sulawesi Selatan karena pada 

pengeluaran pemerintah lebih banyak dianggarkan untuk belanja pegawai 

dibandingkan belanja modal yang notabene meningkatkan infrastruktur, serta 

peningkatan kualitas fasilitas publik lainnya yang menunjang standar hidup 

masyarakat, sehingga hal ini menjelaskan mengapa pengeluaran pemerintah tidak 

memiliki pengaruh signifikan. 

  Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah masih 

belum efektif dalam meningkatkan PDRB per kapita di setiap daerah, oleh karena 

itu pemerintah perlu mengkaji lagi anggaran pengeluaran pemerintah di tiap daerah 

untuk membuat strategi yang tepat untuk mempercepat tingkatan konvergensi 

setiap daerah di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga pengurangan ketimpangan 

pembangunan antar daerah dapat tercapai. 

  Dalam hasil yang didapat di penelitian ini serupa dengan penelitian yang 

dikembangkan oleh Anggraeni dkk (2020) yang menemukan bahwa pengeluaran 

pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Kalimantan Tengah, penyebabnya adalah pengeluaran pemerintah yang belum 

dialokasikan secara baik dan efektif terhadap kebutuhan kehidupan masyarakat 

dalam aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta stabilitas keuangan. 

 

3. Kecepatan Konvergensi 

Berdasarkan perhitungan dari Tabel 4.10 diketahui kecepatan konvergensi 

absolut adalah sebesar 87,9% per tahun yang menunjukkan bahwa ketimpangan 

PDRB per kapita pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan menurun 
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dengan proses kecepatan konvergensi tersebut. Sementara kecepatan konvergensi 

kondisional sebesar 76,9% per tahun yang berarti ketimpangan antara PDRB per 

kapita dari kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan juga semakin menurun 

melalui faktor variabel yang dipilih dengan kecepatan tersebut. 

Hal tersebut menunjukkan jika konvergensi absolut memiliki kecepatan 

yang lebih baik dibandingkan dengan konvergensi kondisional, ini juga ditentukan 

faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi seperti dana perimbangan dan realisasi 

pengeluaran pemerintah di tiap-tiap daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan 

berbeda-beda. Apabila konvergensi antar daerah semakin cepat maka dalam jangka 

panjang perekonomian akan berada pada titik yang sama atau mencapai kondisi 

steady state.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

  Penelitian ini menjelaskan mengenai konvergensi antar kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan setelah pelaksanaan otonomi daerah tahun 2012-2021. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Telah terjadi konvergensi sigma pada tahun 2012-2019 setelah pelaksanaan 

otonomi daerah  ditunjukkan dengan tren menurun nilai log standar deviasi 

variabel PDRB per kapita. Serta terjadi konvergensi beta yang berdasarkan 

perhitungan regresi data panel. Fenomena ini menunjukan bagaimana 

kemampuan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan 

pembangunan daerah, terlihat dari hasil konvergensi sigma maupun beta 

mengalami tren positif dengan PDRB per kapita semakin merata. 

2. Perkembangan kecepatan konvergensi absolut di Provinsi Sulawesi Selatan 

setelah penerapan otonomi daerah diberlakukan selama tahun 2012-2021 

terjadi lebih cepat yaitu sebesar 87,9% per tahun, sementara kecepatan 

konvergensi dari konvergensi kondisional adalah sebesar 76,9% per tahun. 

Apabila konvergensi antar daerah semakin cepat maka dalam jangka panjang 

perekonomian akan berada pada titik yang sama atau mencapai kondisi steady 

state. 

3. Berdasarkan hasil konvergensi kondisional, dana perimbangan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap perkembangan PDRB perkapita di Provinsi 

Sulawesi Selatan selama tahun 2012-2021. 
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4. Berdasarkan hasil konvergensi kondisional, pengeluaran pemerintah tidak 

berpengaruh terhadap PDRB per kapita di Provinsi Sulawesi Selatan selama 

tahun 2012-2021. 

 

B. Saran 

  Berdasarkan temuan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, 

maka saran yang bisa disarankan adalah sebagai berikut: 

1. Ketimpangan pembangunan yang menurun dalam kabupaten/kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan selama masa penelitian dari tahun 2012-2021 

adalah pencapaian yang patut diapresiasi dan dipertahankan agar 

kedepannya pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat 

mewujudkan pembangunan yang merata di setiap daerah. 

2. Perlunya lebih mengoptimalkan penggunaan dana perimbangan karena 

dapat digunakan untuk peningkatan kualitas standar hidup masyarakat 

dengan memperbaiki sarana dan prasaran publik, kualitas kesehatan dan 

pendidikan,  dan juga perkembangan ekonomi. 

3. Peran pemerintah sangat dibutuhkan seperti membuat kebijakan strategis 

pembangunan dalam mengurangi masalah ketimpangan antar wilayah. 

Perlunya strategi-strategi pembangunan yang dapat dilakukan oleh 

pemerintah seperti pengalokasian anggaran lebih besar untuk modal dan 

kepentingan program yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat 

dibandingkan untuk belanja pegawai, serta perlunya pemerataan kualitas 

pendidikan antar wilayah maju dan tertinggal. 
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PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan  Tahun 2012-2021 (Rupiah) 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2023 

 

Kota/Kabupaten 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kepulauan 

Selayar 
16,894,500.93 18,047,476.81 19,441,682.72 20,941,442.38 22,275,379.76 23,785,409.80 25,668,529.42 27,441,430.98 26,409,670.90 27,287,749.87 

Bulukumba 13,642,799.03 14,593,871.02 15,726,810.13 16,512,245.24 17,524,431.70 18,635,891.33 19,485,427.32 20,464,518.53 19,661,477.08 20,479,901.84 

Bantaeng 17,986,651.84 19,474,492.56 20,950,938.92 22,227,679.55 23,712,457.99 25,301,854.25 27,208,149.04 29,983,144.15 28,721,608.82 31,083,553.16 

Jeneponto 11,893,426.64 12,594,307.78 13,510,262.19 14,305,970.53 15,392,354.12 16,567,570.57 17,513,512.32 18,377,754.26 16,672,891.61 17,405,328.62 

Takalar 13,740,089.03 14,768,879.86 16,027,516.02 17,205,404.12 18,702,163.29 19,934,045.55 21,116,478.36 22,421,190.33 21,854,526.96 22,821,652.16 

Gowa 12,143,329.08 13,029,811.98 13,701,990.17 14,384,242.19 15,241,875.71 16,125,990.45 17,054,952.19 18,100,016.94 18,313,320.35 19,452,616.33 

Sinjai 18,722,126.93 20,035,251.14 21,289,910.65 22,755,351.60 24,211,528.34 25,816,255.36 27,592,957.41 29,138,223.68 27,748,017.17 28,986,172.65 

Maros 27,573,338.86 28,969,607.83 29,994,398.03 32,208,475.82 34,903,820.32 36,941,665.27 38,883,567.26 39,033,240.53 31,224,634.61 31,240,237.43 

Pangkep 32,793,364.83 35,470,341.52 38,773,872.67 41,344,988.00 44,342,685.62 46,870,064.87 48,701,875.72 51,420,066.53 48,919,094.79 50,254,142.38 

Barru 17,815,044.21 19,119,679.63 20,397,378.99 21,584,667.52 22,770,486.75 24,140,966.10 25,761,867.13 27,574,512.11 26,234,467.50 27,322,463.28 

Bone 17,449,925.70 18,431,616.67 20,068,651.28 21,616,722.35 23,460,040.97 25,336,878.98 27,498,159.91 29,332,859.22 27,505,222.79 28,847,846.30 

Soppeng 18,913,757.88 20,251,693.92 21,629,620.44 22,697,815.15 24,450,448.94 26,399,173.79 28,463,355.73 30,579,047.25 30,386,916.53 32,197,950.54 

Wajo  22,654,411.69 24,137,039.40 26,381,448.03 28,161,024.80 29,359,671.13 30,709,830.41 30,872,278.66 31,959,395.81 33,523,355.29 35,764,741.85 

Sidrap 18,930,702.98 19,992,446.36 21,318,167.54 22,799,345.04 24,575,012.15 26,110,139.41 27,217,510.89 28,275,811.30 26,253,945.44 27,432,439.96 

Pinrang 21,511,978.39 22,887,241.10 24,554,570.75 26,397,841.69 28,138,785.89 30,137,516.53 32,011,429.79 33,892,097.33 31,747,996.26 33,070,591.67 

Enrekang 15,523,673.47 16,278,501.38 17,099,407.65 18,127,054.49 19,317,376.72 20,464,403.43 20,959,396.65 21,920,814.38 20,393,299.34 21,466,244.73 

Luwu  17,371,971.65 18,534,408.79 19,977,182.11 21,249,117.83 22,674,218.15 23,981,681.32 25,392,678.14 26,743,348.53 26,955,099.45 28,436,212.42 

Tana Toraja 12,423,714.04 13,235,372.13 14,051,707.47 14,935,876.70 15,877,828.21 16,928,761.71 18,125,690.21 19,292,713.38 16,186,243.30 16,761,402.49 

Luwu Utara 16,681,272.55 17,738,881.25 19,130,701.46 20,243,771.78 21,541,140.96 22,979,665.22 24,698,787.43 26,243,041.01 25,306,655.85 26,121,974.33 

Luwu Timur 46,603,220.11 48,351,406.02 51,030,975.67 53,178,110.87 53,013,251.53 53,745,294.04 54,674,257.15 54,443,266.46 54,781,779.40 53,342,473.32 

Toraja Utara 13,457,017.71 14,663,231.31 15,669,433.00 16,781,888.69 17,942,321.04 19,246,089.62 20,622,739.40 22,003,142.08 19,717,640.93 20,280,527.74 

Makassar 51,080,976.44 54,618,655.86 57,787,274.65 61,358,990.99 65,368,163.84 69,872,222.38 74,862,469.28 80,511,290.91 84,912,531.07 88,477,387.87 

Parepare 23,616,557.08 25,149,417.13 26,405,557.22 27,726,472.54 29,287,181.24 31,015,740.81 32,423,554.08 34,248,092.71 32,643,574.95 33,749,231.63 

Palopo 21,474,684.39 22,590,614.29 23,583,561.25 24,576,734.03 25,750,473.95 27,097,872.15 28,622,239.18 30,028,391.08 29,629,469.19 30,790,419.10 
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Perbandingan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2021 (Ribu Rupiah) 

Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kepulauan 

Selayar 
436,943,368 519,597,571 547,019,013 603,533,542 774,284,000 709,530,394 828,217,729 784,863,362 760,088,690 806,065,488 

Bulukumba 605,028,711 687,582,170 751,301,934 893,750,209 933,029,148 1,059,812,766 1,041,482,831 1,023,703,426 980,797,899 1,017,908,568 

Bantaeng 392,630,065 461,342,372 493,410,937 622,234,570 813,973,521 716,079,461 724,895,652 777,067,004 666,573,177 723,589,831 

Jeneponto 528,943,117 599,305,500 637,516,658 788,961,673 910,835,563 870,000,481 941,044,363 1,024,516,004 879,982,931 918,339,707 

Takalar 482,167,645 552,482,333 643,331,689 745,292,481 824,626,783 829,556,432 868,940,508 850,383,600 768,228,942 800,263,498 

Gowa 681,321,000 766,810,946 846,321,528 953,787,108 1,293,053,878 1,304,093,897 1,237,082,856 1,258,904,850 1,217,293,801 1,265,457,732 

Sinjai 481,981,443 548,356,688 595,871,037 721,962,707 964,172,045 864,137,113 864,678,303 867,367,969 820,634,785 933,066,278 

Maros 541,142,618 626,203,966 713,906,816 759,792,905 914,891,847 903,546,699 988,704,969 979,207,170 882,646,034 985,485,153 

Pangkep 570,337,454 680,680,612 724,605,579 865,570,542 1,094,275,812 1,010,789,987 1,032,137,488 1,011,383,048 961,344,950 962,307,767 

Barru 427,930,187 484,054,131 540,104,377 680,800,537 765,706,623 804,111,869 733,938,277 703,290,449 645,189,155 672,829,242 

Bone 913,646,370 1,022,606,590 1,083,624,984 1,242,614,367 1,385,906,150 1,512,633,984 1,548,309,678 1,603,392,651 1,445,278,185 1,524,644,685 

Soppeng 513,337,274 598,157,577 635,227,489 741,164,343 999,032,153 927,905,873 887,177,569 899,763,974 854,758,767 916,201,816 

Wajo 707,011,202 785,680,626 788,802,818 907,697,558 1,078,839,765 1,108,701,942 1,047,331,470 1,075,874,461 987,724,168 1,082,346,648 

Sidrap 514,053,343 578,000,237 609,321,208 772,746,113 880,346,420 996,482,766 910,640,882 938,071,388 824,743,456 896,963,904 

Pinrang 579,782,560 666,820,196 704,993,385 851,198,075 947,590,426 918,761,122 956,701,625 972,000,083 929,729,920 938,999,305 

Enrekang 459,138,098 515,435,214 550,815,324 716,849,788 882,495,361 765,016,963 778,355,773 780,914,439 721,882,308 780,875,729 

Luwu 477,282,522 625,469,748 682,313,624 608,338,372 1,101,104,362 905,261,284 922,578,717 1,043,484,277 941,735,488 982,525,814 

Tana Toraja 556,600,331 521,032,009 566,516,703 839,139,299 918,611,463 820,318,984 788,857,048 812,992,475 648,460,785 807,967,138 

Luwu Utara 537,612,712 525,871,390 598,656,375 627,288,470 804,913,799 912,684,113 927,741,269 923,587,941 856,480,145 910,857,633 

Luwu Timur 488,535,243 599,580,256 650,885,088 709,245,009 948,693,123 731,292,366 873,706,953 834,360,291 766,923,341 829,176,016 

Toraja Utara 420,332,975 508,219,392 558,111,629 621,128,846 689,380,509 711,002,965 795,904,720 763,972,243 681,778,111 740,620,691 

Makassar 1,104,310,676 1,161,280,548 1,251,876,573 1,402,767,592 1,617,274,941 1,672,967,166 1,808,260,585 1,824,567,794 1,676,121,524 1,668,956,489 

Pare Pare 411,474,441 455,852,713 480,140,326 588,312,793 676,243,253 674,911,160 599,611,905 645,718,136 555,219,607 583,232,262 

Palopo 421,381,856 466,847,150 503,736,332 626,112,771 737,180,749 707,078,730 747,082,595 726,842,069 665,583,966 708,576,187 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan 2023 
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Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2021 (Ribu Rupiah) 

Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kepulauan 

Selayar 
501,389,324 632,885,464 717,495,469 

750,964,957 939,707,741 958,708,428 1,134,461,364 
1,013,517,505 

1,011,535,611 1,113,302,845 

Bulukumba 758,448,591 863,582,564 1,156,716,618 1,370,710,593 1,523,377,437 1,523,778,007 1,446,049,036 1,557,230,094 1,238,105,051 1,567,790,064 

Bantaeng 461,336,847 613,503,370 631,217,547 775,391,882 1,075,644,880 899,235,606 934,291,711 1,067,275,240 947,568,663 1,118,820,409 

Jeneponto 659,369,467 721,556,096 823,240,111 1,016,009,204 1,317,358,617 1,160,543,407 1,235,248,031 1,351,269,324 1,266,977,432 1,293,846,490 

Takalar 645,641,230 693,269,233 936,386,154 964,267,243 1,345,342,580 1,112,798,948 1,183,765,746 1,151,698,576 991,926,068 1,203,400,500 

Gowa 830,317,127 1,038,222,321 1,455,991,314 1,472,120,934 1,734,552,065 1,918,379,406 1,976,146,922 1,919,436,396 1,922,781,248 2,194,411,193 

Sinjai 1,065,790,956 644,523,230 843,919,018 926,688,086 1,269,408,904 1,166,937,266 1,183,903,154 1,127,207,595 1,245,495,398 1,257,798,323 

Maros 693,647,286 930,312,357 1,002,593,154 1,119,660,085 1,400,138,822 1,320,372,522 1,451,523,003 1,408,314,777 1,465,676,989 1,482,187,141 

Pangkep 754,176,255 877,540,436 1,119,865,731 1,230,757,123 1,468,820,339 1,409,500,620 1,435,720,841 1,379,527,968 1,390,820,851 1,426,922,527 

Barru 497,742,485 603,278,778 780,218,669 742,057,915 1,129,904,969 1,187,559,580 1,139,185,651 998,467,159 928,001,449 965,536,309 

Bone 1,246,212,252 1,466,237,286 1,629,142,952 1,841,775,311 2,202,485,942 2,322,902,541 2,340,738,760 2,374,888,560 2,362,726,080 2,902,637,962 

Soppeng 663,718,623 713,241,373 912,814,998 997,459,449 1,315,602,994 1,265,910,363 1,156,095,418 1,203,622,761 1,258,860,939 1,204,604,425 

Wajo 870,796,657 1,013,317,117 1,255,067,683 1,251,469,837 1,610,220,365 1,482,725,465 1,442,822,755 1,556,237,924 1,428,321,171 1,580,069,089 

Sidrap 675,717,657 825,874,381 822,005,896 1,044,498,206 1,213,920,403 1,312,970,006 1,203,018,378 1,226,636,191 1,188,241,163 1,271,183,166 

Pinrang 702,498,207 804,967,660 1,062,579,802 1,124,871,559 1,422,172,395 1,369,888,859 1,425,104,735 1,293,600,668 1,325,082,587 1,448,122,547 

Enrekang 558,605,299 630,593,357 758,072,895 903,111,742 1,108,704,443 1,006,750,835 1,021,193,268 1,052,704,287 1,106,347,121 1,593,668,023 

Luwu 619,859,640 655,497,864 994,025,579 834,383,111 1,550,455,754 1,354,226,167 1,357,375,658 1,453,079,892 1,422,041,707 1,479,995,791 

Tana Toraja 632,289,844 768,294,306 829,482,655 1,145,226,165 1,144,461,238 1,223,867,989 1,143,875,546 1,170,432,764 1,112,242,905 1,198,000,001 

Luwu Utara 693,210,130 744,358,446 1,180,547,937 1,185,957,953 1,214,871,576 1,249,145,758 1,303,242,213 1,380,908,002 1,363,537,853 1,721,344,337 

Luwu Timur 730,843,021 783,762,716 906,984,528 1,078,436,397 1,413,549,059 1,521,236,795 1,571,114,375 1,535,299,658 1,448,969,309 1,519,770,643 

Toraja Utara 526,215,902 605,018,378 726,465,743 808,925,637 894,076,487 947,438,298 1,073,357,129 1,106,189,193 1,081,916,918 1,156,100,576 

Makassar 2,094,189,487 2,026,737,762 2,870,063,431 3,062,274,394 3,691,385,484 3,451,473,588 3,700,838,038 3,602,123,220 2,969,786,004 4,227,834,375 

Pare-pare 552,411,691 639,019,945 734,823,286 783,381,099 1,075,691,297 989,485,337 824,716,729 931,332,137 850,998,380 959,792,750 

Palopo 489,168,304 557,700,182 715,058,045 761,974,081 1,115,628,339 995,263,659 1,002,628,500 1,001,968,219 993,227,169 1,013,347,279 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2023
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Estimasi Regresi Konvergensi Absolut Berdasarkan Pendekatan Fixed Effect 

 

Method: Panel Least Squares  

Date: 03/16/23   Time: 19:42  

Sample: 2012 2021   

Periods included: 10   

Cross-sections included: 24  

Total panel (balanced) observations: 240 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.910326 0.104554 8.706723 0.0000 

LogYt-1 0.879355 0.014180 62.01567 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables) 
     
     R-squared 0.992386     Mean dependent var 7.394038 

Adjusted R-squared 0.991536     S.D. dependent var 0.169626 

S.E. of regression 0.015606     Akaike info criterion -5.384008 

Sum squared resid 0.052362     Schwarz criterion -5.021442 

Log likelihood 671.0810     Hannan-Quinn criter. -5.237920 

F-statistic 1167.554     Durbin-Watson stat 2.223624 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Estimasi Regresi Konvergensi Kondisional Berdasarkan Pendekatan Fixed Effect 

Dependent Variable: LOGYT  

Method: Panel EGLS (Cross-section weights) 

Date: 03/16/23   Time: 20:01  

Sample: 2012 2021   

Periods included: 10   

Cross-sections included: 24  

Total panel (balanced) observations: 240 

Linear estimation after one-step weighting matrix 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.654932 0.079293 8.259592 0.0000 

LOGYT_1 0.769378 0.018872 40.76795 0.0000 

LOGX1 0.118307 0.022594 5.236247 0.0000 

LOGX2 0.001521 0.017719 0.085828 0.9317 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables) 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.996069     Mean dependent var 9.028315 

Adjusted R-squared 0.995590     S.D. dependent var 2.535698 

S.E. of regression 0.013668     Sum squared resid 0.039793 

F-statistic 2076.089     Durbin-Watson stat 2.397256 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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