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ABSTRAK 

 

Nama : Mu’minuna Nugrawati 

N I M    : 90300118085 

Jurusan : Ilmu Ekonomi 

Judul Skripsi : Daya Saing Sektor Ekonomi di Kawasan Mamminasata 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi apa saja 

yang basis dan non basis, serta ekonomi yang memiliki daya saing paling tinggi 

yang ada di Kawasan Mamminasata. 

  Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya kuantitatif dengan meng-

gunakan data sekunder berupa runtut waktu (time series) tahun 2013-2020 yang 

diperoleh dari laman web Badan Pusat Statistik  dan beberapa situs web lainnya. 

Dengan menggunakan analisis Location Quotient (LQ) dan analisis Model Rasio 

Pertumbuhan (MRP). 

  Hasil penelitian Location Quotient (LQ) dan Model Rasio Pertumbuhan 

(MRP), Kota Makassar memiliki sektor basis serta daya saing tertinggi diantara 

kabupaten/kota lainnya di Kawasan Mamminasata. Sektor ekonomi paling unggul 

atau potensial diantara sektor basis lainnya yang ada di Kawasan Mamminasata, 

yaitu sektor Infomasi dan Komunikasi dan Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, 

sedangkan sektor yang paling tertinggal yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan, Sektor Penyedaiaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Real Estat, 

Sektor Jasa Perusahaan dan Sektor Administrasi Pemerintah dan Jaminan Sosial 

Wajib. 
 

 

Kata Kunci : Sektor Unggulan, Daya Saing, Pertumbuhan Ekonomi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kawasan Mamminasata sebagai kota metropolitan merupakan salah satu 

kawasan strategis untuk mengkondisikan terwujudnya percepatan ekonomi me-

lalui penyatuan Kawasan Perkotaan Nasional (KPN), hal ini tidak terlepas dari 

usaha pemerintah untuk memujudkan komoditas yang dapat bersaing di pasar 

global. Kawasan perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar yang 

disebut kawasan perkotaan Mamminasata yang terdiri atas Kota Makassar sebagai 

kawasan perkotaan inti, kawasan perkotaan Maros di Kabupaten Maros, kawasan 

perkotaan Sungguminasa di Kabupaten Gowa, kawasan perkotaan Takalar di 

Kabupaten Takalar, sebagai kawasan perkotaan disekitarnya yang membentuk 

kawasan metropolitan (Perpres 55, 2011). 

Sejalan dengan dimulainya pelakasanaan otonomi daerah, maka kawasan 

Mamminasata mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam menentukan ke-

bijakan dan pembangunan yang terbaik untuk meningkatkan kemajuan daerah dan 

kesejahteraan masyarakat. Karena itu, diperlukan pendanaan untuk membangun 

suatu daerah, maka kawasan Mamminasata didorong untuk berusaha meningkat-

kan sektor ekonominya menuju arah lebih baik dengan menggali sumber potensial 

untuk memberikan pemasukan sebagai modal untuk pembangunan daerah. 

Pemerintah membutuhkan dukungan sumber daya manusia dan lembaga 

yang profesional dan berkualitas untuk mengelolah sumber daya alam yang untuk 

mendorong pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia. 
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Sehingga diperlukan upaya pelestarian lingkungan agar dapat mendukung ke-

hidupan makhluk hidup, karena jika sumber daya alam rusak maka dapat kehidup-

an bisa terganggu. Allah swt, menciptakan jagat raya ini supaya manusia dapat 

melanjutkan evolusinya hingga mencapai tujuan penciptaan. Karena itu, seluruh 

potensi alami memiliki manfaat dengan tujuan yang sama, tidak ada yang sia-sia. 

Sebagaimana dalam QS. Sad/38 : 27. 

اۗ ذٰلِكَ ظَنُّ  
ً
رْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِل

َ
ا
ْ
مَاۤءَ وَال قْنَا السَّ

َ
ذِينَْ  وَمَا خَل

َّ
ل ِ
 
 ل
ٌ
فَرُوْا فَوَيْل

َ
ذِينَْ ك

َّ
ال

فَرُوْا مِنَ النَّارِۗ 
َ
 ك

 

Terjemahnya: 

Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara ke-

duanya secara sia-sia. Itulah anggapan orang-orang yang kufur. Maka, 

celakalah orang-orang yang kufur karena (mereka akan masuk) neraka. 

 

Ayat diatas menjelaskan agar manusia tidak mengesploitasi sumber daya 

alam secara berlebihan sehingga dapat dikhawatirkan kerusakan atau bahkan ke-

punahan sumber daya alam dan tidak memberikan sisa sedikitpun untuk generasi 

mendatang. Jika sumber daya alam yang melimpah tidak dapat dikelola secara 

profesional maka akan berdampak terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. 

Pengelolaan sumber daya alam yang serakah dan instan akan berdampak buruk 

terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 

Kawasan Mamminasata memiliki keunggulan sumber daya alam dan juga 

sumber daya manusia berbeda yang ditunjukkan dengan pertumbuhan dari sektor 

yang bersangkutan. Kawasan Maminasata memiliki ragam pertumbuhan ekonomi 

yang berbeda, maka dari itu pembangunan ekonomi di kawasan Mamminasata  di-

putuskan oleh kebijakan daerah itu sendiri dalam menetapkan sektor yang di-
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prioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi di kawasan Mamminasata. Pertumbuhan 

ekonomi merupakan suatu keadaan dimana kondisi perekonomian suatu daerah 

secara berkesinambungan mengalami proses peningkatan menuju suatu keadaan 

yang lebih baik dari sebelumnya selama periode tertentu. 

Masing-masing wilayah di kawasan Mamminasata menyumbang sebanyak 

17 sektor, namun setiap kawasan yang berada di kawasan Mamminasata mem-

punyai karakteristik atau daya saing sektor ekonomi yang berbeda. Daya saing yang 

dimaksud disini, yaitu kawasan yang memiliki sektor ekonomi yang tinggi atau 

sektor yang paling berpotensi untuk dikembangkan. Seperti sektor ekonomi Kota 

Makassar selama lima tahun terakhir (2016-2020) didominasi oleh tiga kategori 

lapangan usaha diantaranya industri pengelohan, perdagangan besar dan eceran, 

reparasi mobil dan sepeda motor, dan kontruksi. Ketiga kategori ini mem-berikan 

kontribusi terhadap PDRB Kota Makassar. 

Kabupaten Maros selama lima tahun terakhir (2016-2020) didominasi oleh 

empat lapangan usaha, diantaranya transportasi dan pergudangan, industri peng-

olahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, dan kontruksi. Hal ini dapat dilihat dari 

peranan PDRB masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB 

Kabupaten Maros. Kemudian Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir (2016-

2020) didominasi oleh tiga lapangan usaha, diantaranya pertanian kehutanan dan 

perikanan, informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran, reparasi 

mobil dan sepeda motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapang-

an usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Gowa. Sedangkan Kabupaten 

Takalar selama lima tahun terakhir (2016-2020) didominasi oleh lima kategori 

lapangan usaha diantaranya, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagang-
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an besar dan eceran, resparasi mobil dan sepeda motor, kontruksi, administrasi 

pemerintah, pertanahan dan jaminan sosial wajib dan real estat. Hal ini dapat di-

lihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB 

Kabupaten Takalar. Berikut masing-masing lima sektor ekonomi yang memiliki 

potensi ekonomi terbesar menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2010 di 

kawasan Mamminasata. 

Tabel 1.1 

Lima Sektor Ekonomi Terbesar Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar 

Harga Konstan 2010 di Kota Makassar 

PDRB Menurut Lapangan 

Usaha 

PDRB Harga Konstan  2010 (Miliar Rupiah) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

18.271,24 20. 112,43 22.484,33 25.142,39 23.777,63 

Industri Pengolahan 19.558,17 20.806,60 20.856,68 22.728,08 21.767,90 

Konstruksi 15.585,75 16.897,85 18.397,67 20.034,23 20.232,80 

Informasi dan Komunikasi 11.081,12 12.168,29 13.735,37 14.916,42 16.487,16 

Jasa Pendidikan 8.596,48 9.442,55 10.434,50 11.120,17 11.302,84 

Sumber data : BPS Kota Makassar 

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa dari data BPS Kota Makassar, 

kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Makassar pada tahun 2020 dihasil-

kan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor yaitu mencapai 19,62%. 

Tabel 1.2 

Lima Sektor Ekonomi Terbesar Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar 

Harga Konstan 2010 di Kabupaten Maros 

PDRB Menurut Lapangan 

Usaha 

PDRB Harga Konstan  2010 (Miliar Rupiah) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Transportasi dan Pergudangan 3.917,73 4.175,99 4.541,58 4.040,99 2.604,87 

Industri Pengolahan 2.653,47 2.733,88 2.747,09 2.787,67 2.604,39 

Pertanian, Kehutanan dan Per-

ikanan 
2.051,83 2.203,48 2.312,48 2.434,72 2.378,99 

Konstruksi 677,32 737,51 807,44 950,69 1.084,87 

Sumber data : BPS Kota Makassar 
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Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa dari data BPS Kabupaten Maros, 

kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Maros pada tahun 2020 

dihasilkan oleh lapangan usaha Transportasi dan pergudangan, yaitu mencapai 

25,79%. 

Tabel 1.3 

Lima Sektor Ekonomi Terbesar Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar 

Harga Konstan 2010 di Kabupaten Gowa 

PDRB Menurut Lapangan 

Usaha 

PDRB Harga Konstan  2010 (Miliar Rupiah) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Pertanian, Kehutanan dan Per-

ikanan 
3.408,79 3.561,47 3.711,46 3.751,39 3.852,27 

Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

1.323,54 1.447,90 1.585,64 1.732,68 1.695,55 

Konstruksi 1.179,31 1.277,66 1.390,94 1.530,24 1.536,08 

Informasi dan Komunikasi 1.173,64 1.289,48 1.423,44 1.581,12 1.752,99 

Sumber data : BPS Kota Makassar 

Tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa dari data BPS Kabupaten Gowa, 

kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB pada tahun 2020 dihasilkan oleh 

lapangan usaha pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu mencapai 27,61%. 

Tabel 1.4 

Lima Sektor Ekonomi Terbesar Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar 

Harga Konstan 2010 di Kabupaten Takalar 

PDRB Menurut Lapangan 

Usaha 

PDRB Harga Konstan  2010 (Miliar Rupiah) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Pertanian, Kehutanan dan Per-

ikanan 
2,589,74 2,774,42 2.956,53 3.121,40 3.072,89 

Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

725,74 790,54 873,33 949,19 935,77 

Konstruksi 373,52 408,52 343,25 458,05 453,33 

Administrasi Pemerintah, Per-

tahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

370,48 382,85 402,36 446,85 445,52 

Sumber data : BPS Kota Makassar 
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Tabel 1.4 diatas menunjukkan bahwa dari data BPS Kabupaten Takalar, 

kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Takalar pada tahun 2020 

dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Peran-an 

lapangan usaha ini terhadap perekonomian selalu diatas 50%. Semakin besar peran 

atau sumbangan suatu sektor ekonomi dalam pembentukan  PDRB, maka semakin 

besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan perekonomian suatu 

daerah. 

Klasifikasi dan identifikasi sektor ekonomi diperlukan untuk menunjukkan 

gambaran dari sektor-sektor yang aktifitasnya menjadi basis perekonomian atau 

unggulan yang sedang berkembang atau kemampuan berproduksi di kawasan 

Mamminasata. Keempat tabel diatas menunjukkan bahwa setiap kawasan di 

wilayah Mamminasata memiliki sektor ekonomi yang berbeda-beda, hal ini me-

nunjukkan bahwa setiap daerah memiliki masing-masing sektor ekonomi atau 

sektor unggulan yang berbeda. Sektor unggulan merupakan sektor yang dapat 

mendorong perkembangan atau pertumbuhan bagi sektor ekonomi lainnya, baik 

yang mengsuplai dan sektor yang memanfaatkan output sebagai input pada proses 

produksinya. 

Teori basis ekonomi menurut Arsyad (1999) faktor penentu ekonomi suatu 

daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa luar 

daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk 

tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah 

dan penciptaan peluang kerja. Pendekatan basis ekonomi ini sebenarnya dilandasi 

dengan pendapat bahwa yang perlu dikembangkan disebuah wilayah adalah ke-

mampuan berproduksi dan menjual hasil produksi secara efisien dan efektif. Lebih 
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lanjut model ini menjelaskan struktur perekonomian suatu daerah terbagi atas dua 

sektor, yaitu sektor basis, merupakan sektor yang melayani pasar domestik mau-

pun pasar luar daerah itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa daerah secara tidak 

langsung mempunyai kemampuan mengekspor barang dan jasa kedaerah lain atau 

luar daerah itu sendiri. Sedangkan sektor non basis merupakan sektor yang hanya 

mampu melayani pasar daerah itu sendiri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kembar dan Budhi (2019) di Kabupaten 

Badung Provinsi Bali menyebutkan bahwa setiap kabupaten atau kota di Provinsi 

Bali masing-masing memiliki keunggulan berbeda, yang tergantung pada letak 

wilayah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Perbedaan 

struktur perekonomian dari setiap daerah mengakibatkan terjadinya perbedaan 

dalam merencanakan kabijakan perekonomian. Setiap daerah juga harus menentu-

kan sektor-sektor yang sesuai dengan kemampuan daerahnya, yaitu sektor yang 

mempunyai keunggulan. Maka dari itu, sangat diperlukan untuk mengidentifikasi 

sektor ekonomi disuatu daerah untuk mengetahui sektor yang sektor yang menjadi 

unggulan atau berkembang di daerah tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlina et al., (2019) di Aceh Bagian Timur 

yang terdiri dari dua Kabupaten dan satu kota, dalam penelitian ini me-nyebutkan 

bahawa pertumbuhan ketiga kabuaten atau kota itu berbeda. Kabupaten Aceh Timur 

yang menjadi sektor basis atau sektor unggulan yaitu sektor per-tanian, kehutanan 

dan perikanan. Sektor basis kota langsa adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial. 

Sektor basis Aceh Tamiang adalah pertanian, kehutanan dan perikanan serta 

pertambangan dan penggalian. Hal ini menunjukkan bahwa setiap sektor ekonomi 

memiliki keunggulan yang berbeda disetiap daerah. 
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Suatu daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan me-

ngembangkan sektor ekonomi yang bisa menjadi unggulan daerah tersebut. Sektor 

unggulan sebagai sektor yang penting dalam pembangunan perekonomian suatu 

wilayah tidak hanya difokuskan pada lokasi secara geografis melainkan pada suatu 

sektor yang menyebar diberbagai saluran ekonomi sehingga mampu men-dorong 

ekonomi secara keseluruhan. Suatu daerah dapat diketahui karakteristik-nya dengan 

mengidentifikasi sektor ekonomi atau sektor yang paling berpotensi untuk 

dikembangkan pada daerah tersebut. Sektor basis mempunyai potensi besar dalam 

menunjang perekonomian suatu daerah karena mampu memenuhi kebutuh-an 

ekonomi suatu daerah bahkan ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan ekspor 

dan sehingga dapat  memberi keuntungan bagi pemerintah. 

Location Quentient (LQ) merupakan salah satu alat yang digunakan untuk 

mengukur sektor basis dan non basis dalam suatu wilayah. Selain itu juga meng-

gunakan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) adalah alat yang digunakan untuk me-

lihat daya saing sektor ekonomi disuatu wilayah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan mengenai sektor ekonomi 

di kawasan Mamminasata, maka penulis tertarik untuk meninjau lebih dalam dan 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “Daya Saing Sektor Ekonomi di 

kawasan Mamminasata”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Sektor ekonomi apa yang basis dan non basis di kawasan Mamminasata? 

2. Bagaimana daya saing sektor ekonomi di kawasan Mamminasata? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi 

tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui sektor ekonomi yang menjadi sektor basis dan non basis di 

kawasan Mamminasata 

2. Mengetahui daya saing sektor ekonomi di kawasan Mamminasata. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan 

sekaligus mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama bangku 

perkuliahan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat untuk membangun penge-

tahuan dan sebagai referensi memfasilitasi pembelajaran bagi kalangan 

akademis dan diharapkan menjadi masukan bagi peneliti lain. 

3. Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi pemerintah setempat 

dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan perekonomiannya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Daya Saing 

Daya saing merupakan salah satu kata kunci yang lekat dengan pem-

bangunan ekonomi lokal atau daerah. Daya saing daerah juga banyak diartikan 

sebagai kemampuan perusahaan di suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan 

yang tinggi dan tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya. 

Daya saing ekonomi merupakan salah satu hal untuk menentukkan keber-

hasilan pada suatu daerah dan tata kelola daya saing yang baik pula mampu men-

ciptakan daya saing yang mampu bersaing dengan daerah lain. Dalam menghadapi 

persoalan pembangunan ekonomi, maka suatu daerah membangun perekonomian 

yang memiliki daya saing dan efisien (Prianti & Nasution, 2015). 

B. Teori Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi bukan merupakan proses gradual atau harmonis, 

akan tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus. Pembangunan 

ekonomi ditimbulkan oleh perubahan terutama dalam perdagangan dan lapangan 

industri. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita. Pem-

bangunan ekonomi memiliki kaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan 

nasional. 

Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah 

sedangkan pendapatan nasional adalah nilai produksi barang dan jasa yang di-

hasilkan dalam perekonomian di dalam masa satu tahun. Pertambahan pendapatan 

perkapita dan pendapatan nasional dari masa ke masa digunakan untuk menge-tahui 
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laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan 

masyarakat daerah. Pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman 

adalah sebagai sebuah proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk 

di masyarakat atau daerah meningkat dalam jangka panjang (Mangilaleng, 2015). 

Pembangunan ekonomi mempunyai pengertian yang sangat luas. Secara 

tradisional pembangunan dilihat sebagai suatu fenomena ekonomi yang dapat di-

ukur berdasarkan tingkat ekonomi. Kemudian perspektif mengenai makna dan 

tujuan mengenai pembangunan berkembang menjadi luas lagi. Pada dasarnya 

pembangunan harus mencerminkan penyesuaian sistem secara keseluruhan atau  

perubahan total masyarakat tanpa mengabaikan keragaman, keinginan individual, 

kebutuhan dasar maupun kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak 

maju menuju kehidupan yang serba lebih baik secara spritual maupun material. 

Maka dari itu, indikator pemabangunan ekonomi tidak hanya diukur dari 

pertumbuhan PDRB maupun PDRB perkapita tetapi juga indikator lainnya seperti 

pendidikan,ketenagakerjaan, jumlah penduduk, distribusi pendapatan. Hal tersebut 

sesuai dengan paradigma pembangunan modern yang mengedepankan penurunan 

ketimpangan distribusi pendapatan, pengentasan kemiskinan, penurunan tingkat 

pengangguran (Suryani, 2013). 

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan pendapatan 

perkapita masyarakat, yaitu tingkat pertambahan Gross Domestik Product (GDP) 

pada satu tahun tertentu melebihi tingkat pertambahan penduduk. Kemudian per-

kembangan GDP yang mulai berlaku dalam masyarakat dibarengi oleh perubahan 

dan modernisasi dalam struktur orgaisasi yang umumnya tradisional (Prishardoyo, 

2008). 
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Tadaro (2010) mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi 

dapat dlihat oleh tiga nilai pokok, yaitu berkembangnya kemampuan masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau basic needs; meningkatnya rasa harga 

diri atau self-esteem masyarakat sebagai manusia; dan meningkatknya kemauan 

masyarakat untuk memilih atau freedom from servitude yang merupakan salah satu 

dari hak asasi manusia. 

Definisi tersebut jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai empat 

sifat penting yang merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi 

terus-menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita itu harus terus ber-

langsung dalam jangka panjang, perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang 

misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya. Menurut Tadaro ada tiga 

tujuan inti pembangunan, yaitu: 

1. Meningkatkan ketersediaan dan perluasan distribusi berbagai barang ke-

butuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan, serta kesehatan dan 

perlindungan keamanan. 

2. Meningkatkan strandar hidup yang tidak hanya peningkatan pendapatan 

akan tetapi meliputi penambahan persediaan lapangan kerja, memper-

baiki kualitas pendidikan serta meningkatkan perhatian atas nilai-nilai 

kemanusian dan kultural, yang semuanya itu tidak hanya memperbaiki 

kesejahteraan material melainkan juga dapat menumbuhkan harga diri 

pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan. 

3. Memperluas pilihan ekonomi dan sosial bagi tiap individu serta bangsa 

secara menyeluruh, dengan cara membebaskan mereka dari belitan sikap 

ketergantungan dan menghamba. 
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C. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi menurut Tarigan (2002) adalah sebuah proses 

kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Adapun untuk mengukur 

seberapa besar kinerja suatu wilayah di suatu negara maka dapat dilihat dari 

kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) total nasional, sedangkan 

pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendaptan masyarakat yang di 

suatu wilayah yaitu kenaikan seluruh nilai tambah atau added value yang ter-jadi di 

wilayah tersebut. 

Konsep  pertumbuhan tidak berimbang juga memiliki keterbatasan dalam 

mewujudkan dan mengatasi permasalahan ekonomi di negara berkembang, namun 

para ahli menilai pembangunan ekonomi di negara berkembang lebih cocok me-

nerapkan konsep pertumbuhan yang tidak berimbang, sedangkan konsep per-

tumbuhan berimbang menurutnya lebih cocok untuk diterapkan dinegara maju saja 

(Sudirman & Alhudhori, 2018). 

Pertumbuhan ekonomi memiliki dua aspek utama yang dilihat dalam per-

tumbuhan output terdiri atas tiga unsur pokok sistem produksi suatu negara, yaitu  

sumber-sumber manusia atau penduduk, stok barang kapital dan sumber-sumber 

daya alam yang tersedia atau produksi tanah. Schumpeter menjelaskan pendekatan 

pertumbuhan ekonomi Adam Smith adalah dengan menganggap benar faktor-faktor 

kelembagaan, alam dan politik dengan mengasumsikan bahwa suatu kelompok 

sosial akan mengalami laju pertumbuhan ekonomi tertentu, yang ter-cipta karena 

naik jumlah mereka dan melalui tabungan. Prof. Schultz berpendapat bahwa untuk 

mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup berarti, negara meng-alokasikan 

usaha dan modalnya harus melakukan tiga hal, yaitu memperbaiki kualitas manusia 
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sebagai agen produksi, meningkatkan kualitas barang yang di-produski, dan 

meningkatkan kadar seni produksinya (Negara & Putri, 2020). 

Pertumbuhan ekonomi menjadi perkembangan kegiatan dalam sektor per-

ekonomian sehingga menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat 

bertambah dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Sehingga pertumbuhan 

ekonomi diartikan juga sebagai suatu proses kenaikan kapasitas produksi suatu 

perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. 

Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan 

ekonomi. Suatu teori dibanguan berdasarkan pengalaman empiris, sehingga teori 

dapat dijadikan dasar untuk memprediksi dan membuat kebijakan (Sukirno,2000). 

Menurut Boediono (1985), laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu 

indikator keberhasilan pembangunan ekonomi daerah yang dapat dilihat melalui 

pendapatan perkapita serta PDRB. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses ke-

naikan output perkapita dalam jangka panjang sehingga persentase pertambahan 

output itu harus lebih tinggi dari persentase jumlah penduduknya dan ada ke-

cenderungan jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. 

Pada tahap pertumbuhan awal distribusi pendapatan cenderung memburuk, 

namun pada tahapan berikutnya hal tersebut akan membaik. Artinya pada per-

mulaan pertumbuhan suatu daerah pembagian pendapatan tidak merata, akan tetapi 

dengan semakin tumbuhan daerah tersebut, maka pembagian pendapatannya akan 

semakin merata (Suryani, 2013). 

Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai kenaikan GDP tanpa me-

mandang apakah kenaikan itu lebih besar atau bahkan lebih kecil dari tingkat per-

tumbuhan penduduk atau apakah perubahan stuktur ekonomi itu terjadi atau tidak. 
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Jika ingin mengetahui suatu tingkat pertumbuhan ekonomi, maka kita harus mem-

bandingkan pendapatan nasionalnya dari tahun ke tahun. Dalam membandingkan 

hal tersebut kita harus menyadari bahwa perubahan nilai pendapatan nasional yang 

terjadi dari tahun ke tahun disebabkan oleh dua faktor, yang pertama per-ubahan 

tingkat kegiatan ekonomi dan perubahan harga-harga. Adanya faktor dari yang 

kedua disebabkan oleh penilaian pendapatan nasional menurut harga yang berlaku 

pada tahun yang bersangkutan. Suatu perekonomian perekonomian di-katakan 

mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika kegiatan ekonomi yang dicapai 

tinggi dari tahun sebelumnya (Prishardoyo, 2008). Suatu wilayah dapat diketahui 

potensi ekonominya dengan melihat kapasitas kemampuan pertumbuhan output 

atau produksi jika dibandingkan dengan kapasitas ekonomi sekitarnya misalnya 

perekonomian nasional. Jika sebuah daerah mengalami pertumbuhan ekonomi 

dibawah pendapatan nasional, berarti kapasitas pertumbuhan ekonomi belum 

tercapai secara optimal. 

D. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang berperang 

membuat perencanaan kebijaksanaan dalam pembangunan, menentukan arah 

pembangunan serta dapat mengevaluasi hasil pembangunan dari wilayah tersebut. 

Perkembangan PDRB terjadi akibat perubahan harga produksi maupun indikator 

produksi. Perubahan ini dapat menyebabkan sumbangan nilai tambah setiap sektor 

terhadap PDRB juga mengalami perubahan. Jika perekembangan setiap sektor tidak 

proporsional, seperti beberapa sektor terentu yang berkembang lebih di-bandingkan 

dengan sektor lain, maka dalam jangka panjang akan terjadi per-ubahan secara 
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nyata sumbangan pada setiap sektor, perubahan inilah yang dikenal sebagai struktur 

ekonomi (Takalumang et al., 2018). 

PDRB menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan jumlah nilai tambah 

yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan 

jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di 

suatu wilayah. Salah satu indikator untuk mengetahui sebuah kondisi ekonomi di 

suatu wilayah atau provinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data 

PDRB, baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku. 

PDRB juga didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan 

seluruh unit usaha di suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang 

maupun jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. 

PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan hasil nilai tambah barang dan jasa 

yang dihitung menggunakan harga setiap tahunnya. Sedangkan PDRB atas harga 

konstan menunjukkan hasil nilai tambah barang dan jasa yang diperoleh dengan 

dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. Adapun PDRB atas 

dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur 

ekonomis. Sedangkan harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui 

pertambahan ekonomi dari tahun ketahun (Lolowang et al., 2014). 

PDRB merupakan sebuah indikator ekonomi dalam mengukur kemajuan 

pembanguan di suatu daerah. Selain nilai pada semua barang dan jasa yang di-

hasilkan sektor ekonomi, PDRB juga dapat bermanfaat untuk mengetahui tingkat 

produk netto atau nilai tambah yang dihasilkan oleh semua faktor produksi, besar 

laju pertumbuhan ekonomi, serta pola struktur perekonomian pada satu tahun 

periode tertentu  disuatu negara atau wilayah tertentu. 
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Penyajian PDRB terbagi menjadi dua cara, yaitu PDRB Atas Dasar Harga 

Konstan (ADHK), yaitu semua agregat pendapatan dinilai dengan atas dasar harga 

tetap, sehingga perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun riil semata 

karena perkembangan harga produksi bukan karena harga atau inflasi. Atau PDRB 

atas dasar konstan adalah jumlah nilai produksi pengeluaran atau pendapatan yang 

dinilai berdasarkan harga tetap yaitu harga pada tahun dasar yang digunakan selama 

satu tahun. Sedangkan PDRB Atas Harga Berlaku (ADHB), yaitu nilai jumlah 

produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang diniai sesuai harga ber-laku pada 

tahun bersangkutan (Nurlina et al., 2019). 

E. Teori Basis Ekonomi 

Yang menjadi faktor utama penentu pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar 

daerah. Dalam teori basis ekonomi (ekonomi base) bahwa semua wilayah merupa-

kan sebuah sistem sosial ekonomi terpadu. Teori inilah yang mendasari pemikiran 

teknik location quotient (LQ), yaitu teknik yang membantu dalam menentukan 

kapasitas ekspor perekonomian suatu daerah dan derajat keswasembada (self-

sulfficiency) sektor (Prishardoyo, 2008). 

Ekonomi basis disuatu wilayah tidak hanya bersifat statistik melainkan 

dinamis. Artinya pada tahun tertentu bisa saja sektor tersebut merupakan sektor 

basis, akan tetapi pada tahun berikutnya belum tentu sektor tersebut secara otomatis 

menjadi sektro basis. Adapun penyebab kemajuan sektor basis adalah 

perkembangan jaringan transportasi dan komunikasi, perkembangan pendapatan 

dan penerimaan daerah, perekembangan teknologi, dan adanya perkembangan 

prasarana ekonomi dan sosial. Sedangkan penyebab kemuduran sektor basis adalah 
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adanya perubahan permintaan di luar daerah dan kehabisan cadangan sumber daya 

(Sudirman & Alhudhori, 2018). 

Teori basis ekonomi terdapat dua sektor kegiatan yaitu sektor basis ekonomi 

dan sektor nonbasis ekonomi. Dimana sektor basis merupakan sektor yang 

mempunyai potensi besar dalam menentukan pembangunan menyeluruh di daerah, 

sedangkan sektor non basis merupakan sektor yang menunjang dalam 

pembangunan menyeluruh tersebut (Takalumang et al., 2018). 

Menurut Ambardi dan Sosia (2002), sektor sektor basis adalah kegiatan 

yang mengerkspor barang dan jasa ke luar batas perekonomian wilayah yang ber-

sangkutan. Sedangkan sektor non basis merupakan kegiatan-kegiatan yang me-

nyajikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang bertempat 

tinggal di dalam batas-batas perekonomian wilayah tersebut. 

Adapun implikasi dari pengembangan kegiatan seperti ini adalah adanya 

hubungan sebab akibat yang membentuk suatu teori basis ekonomi. Teori ini dapat 

memperhitunkan adanya kenyataan bahwa dalam kelempok industri bisa saja 

terdapat kelompok industri yang menghasilkan barang-barang yang sebagian 

diekspor dan sebagian lainnya dijual kepasar lokal. Disamping itu teori ini juga 

kegiatan perekonomian suatu wilayah. 

F. Teori Sektor Unggulan 

Sektor unggulan adalah sebuah sektor yang dapat dikembangkan lebih 

lanjut dimana bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. 

Sektor unggulan dibentuk dari pengembangan produksi yang dihasilkan oleh 

potensi yang dimiliki daerah. Sektor unggulan tersebut bukan hanya mampu untuk 
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memenuhuhi permintaan dari dalam daerahnya saja, akan tetapi juga mampu me-

menuhi permintaan dari luar daerahnya (Kesuma & Utama, 2015). 

Sektor unggulan juga merupakan sektor yang keberadaanya saat ini telah 

berperan besar kepada perkembangan perekonomian di suatu wilayah, karena 

memiliki keunggulan-keunggulan atau kriteria. Selanjutnya faktor ini berkembang 

melalui kegiatan dan menjadi tumpuan kegiatan ekonomi, hal ini didasarkan atas 

seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah. 

Sektor unggulan salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan anugerah 

(endowment factor). Selanjutnya faktor ini berkembang lebih lanjut melalui ke-

giatan investasi dan kemudian menjadi tumpuan kegiatan ekonomi. Kriteria sektor 

unggulan akan sangat bervariasi, hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan 

sektor tersebut dalam perekonomian daerah diantaranya, yaitu sektor unggulan 

memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sektor unggulan memiliki angka 

penyerapan tenaga kerja yang relatif besar, sektor unggulan memiliki keterkaitan 

antara sektor yang tinggi baik kedapan maupun kebelakang, sektor yang mampu 

menciptakan nilai tambah yaang tinggi (Takalumang et al., 2018). 

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah upaya penelitian untuk mencari perbandingan 

dan selanjutnya untuk menemukan insipirasi baru untuk penelitian selanjutnya. 

Disamping itu, kajian terdahulu membantu peneliti dapat memposisikan penelitian 

serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini akan memuat 

beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan atau pertimbangan penulis 

dalam menyusun penelitian ini, adapun penelitian-penelitian tersebut adalah:
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Judul  Penulis Alat Analisis Hasil Penelitian 

1. Analisis Peran Sektor Ekonomi 

Terhap Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten Pemalang (Analisis 

Tabel Input Output Kabupaten 

Pomalang Tahun  2010) 

 

 

(Suryani, 2013) 1. Analisis Keterkaitan 

Antar Sektor (Linkages) 

2. Angka Pengganda 

(Multiplier Effect) 

Hasil analisis yang telah dilakukan belum ter-

catat struktur ekonomi perubahan outpun yang 

paling berpengaruh positif terhadap sektor lain-

nya di Kabupaten Pomalang, namun demikian 

masih ada sektor yang paling berpengaruh dalam 

analisis angka pengganda (multiplier effect) dan 

pada analisis perubahan output, yaitu sektor 

pem-bangunan 

2. Analisis Sektor Ekonomi 

Unggul-an dalam Mendorong 

Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten/Kepulauan 

Sangihe 

 

 

(Takalumang et 

al., 2018) 

1. Analisis Location 

Quotient (LQ) 

2. Analisis shift share 

(SS) 

Hasil LQ menunjukkan bahwa di Kabupaten Ke-

pulauan Sangihe dari 17 terdapat 6 sektor yang 

basis atau unggulan, dimana 6 sektor tersebut 

sudah mampu memenuhi kebutuhan daerahnya 

sendiri. Sedangkan hasil perhitungan shift share 

perekonomian Kabupaten Kepulauan Sangihe 

mendapatkan hasil yang sangat positif terhadap 

nilai total kinerja selama kurung waktu 2010-

2015 karena menagalami kenaikan absolut 

terhadap perekonomiannya.  

3. Analisis Sektor Unggulan 

Kecamatan Toboali dengan 

Metode Shift Share dan 

Location Quotiont 

 

 

(Negara & Putri, 

2020) 

1. Analisis Location 

quotient (LQ) 

2. Analisis Shift Share 

(SS) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor 

jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan 

merupakan sektor basis yang memiliki indeks 

terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. 
Sdgkan hasil analisis shift share menunjukkan 

bahwa sektor yang merupakan sektor kompetitif, 

yaitu sektor pertambangangan dan penggalian, 
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karena sektor ini memiliki nilai shift yang 

positif.     

4. Analsisi Sektor Unggulan 

Kabupaten Minahasa Selatan 

 

 

(Mangilaleng, 

2015) 

1. Analisis Location 

Quotient (LQ) 

2. Analisis Shift Share 

(SS) 

 

Hasil perhitungan LQ sektor unggulan, yaitu 

sektor pertambangan, pertanian, konstruksi, dan 

sektor industri. Sedangkan sektor non unggulan, 

yaitu sektor listrik dan gas, jasa, pengangkutan, 

perdagangan dan sektor jasa perusahaan di 

Kabupaten Minasaha Selatan. Sedangkan hasil 

perhitungan Shift Share yg memberikan daya 

saing terbesar di Kabupaten Minahasa Selatan, 

yaitu sektor pertanian, industri dan konstrksi. 

Sektor pertanian menjadi sektor yang 

diunggulan yang mampu mendorong 

pertumbuhan per-ekonomian di Kabupate 

Minahasa Selatan 

5. Analisis Tingkat Pertumbuhan 

Ekonomi dan Potensi Ekonomi 

Terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) 

Kabupaten Pati Tahun 2000-

2015 

 

(Prishardoyo, 

2008) 

1. Analsis Locatin 

Quotient (LQ) 

2. Analisis Shift Share 

(SS) 

3. Analisis Gravitasi 

Wilayah (keterkaitan 

wilayah) 

Hasil analisis LQ sektor-sektor potenstian yang 

dapat diandalkan pada tahun 2000-2015 adalah 

sektor pertanian, listrik, bangunan, keuangan, 

sewa dan jasa perusahaan. Sedangkan hasil 

keter-kaitan wilayah menunjukkan bahwa 

Kabupaten yang paling kuat interaksinya dengan 

Kabupaten Pati adlh kabupaten Kudus sebesar 

1.491.863,31 dan yang paling sedikit 

interaksinya, yaitu Kabupaten Jepara dengan 

nilain interaksi rata-rata sebesara 

138.810.362.31. 

6. Analisis Sektor Unggulan Aceh  

Bagian Timur 

 

(Nurlina et al., 

2019) 

1. Analsis Location 

Quotient (LQ) 

Hasil perhitungan LQ menunjukkan bahwa yg 

menjadi sektor unggulan di Kabupaten Aceh 

Timur adalah sektor pertanian, kehutanan dan 
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 2. Analisis Shift Share 

(SS) 

perikanan serta sektor pertambangan & 

penggali-an. Sdgkan hasil penelitian SS, sektor 

yg paling tinggi memberikan peningkatan 

terhadap PDRB adlh sektor pertanian, kehutanan 

dan perikanan. 

7. Analsis Sektor unggulan dalam 

Perekonomian di Kota Manado 

(Tandusang et l., 

2021) 

1. Analisis Location 

Quotient (LQ) 

2. Analisis Shift Share 

(SS) 

Hasil penelitian LQ ini menunjukkan bahwa 

yang termasuk sektor basis atau unggulan yaitu 

sektor pertambangan dan penggalian, sektor 

konstruksi, sektor perdagangan grosis dan eceran 

bengkel mobil dan sepeda motor, sektor 

transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan 

akomodasi dan makanan serta minuman, sektor 

administrasi pemerintah pertanahan dan jaminan 

sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa 

kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor jasa 

lainnya. Sedang-kan sektor berpengaruh yang 

memiliki daya saing terbesar di Manado adalah 

sektor jasa pendidik-an, sektor jasa kesehatan 

dan kegiatan sosial, serta akomodasi dan 

penyediaan makanan minuman. 

8. Analisis Sektor Unggulan 

Kabupaten Minahasa Selatan 

 

 

(Mangilaleng, 

2015) 

1. Analsis Location 

Quotient (LQ) 

2. Analisis Shift Share 

(SS) 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa yang men-

jadi sektor unggulan adalah sektor pertambang-

an, sektor pertanian, sektor konstruksi, sektor 

industri dan yang menjadi daya saing terbesar di 

Kabupaten Minasaha Selatan adalah sektor per-

tanian dan sektor konstruksi dan sektor industri. 

9. Analisis Sektor Unggulan dan 

Penggaruhnya Terhadap Per-

(Syarifuddin & 

Zulham, 2018) 

1. Analisis Location 

Quotient (LQ) 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

sektor pertanian dan sektor pertambangan me-

rupakan sektor basis di Kabupaten Nagen Raya. 
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tumbuhan Ekonomi di Kabupaten 

Nagan Raya Provinsi Aceh 

 

 

2. Analisis Ordinary 

Least Square (OLS) 

Variabel sektor pertanian dan sektor pertambang-

an mempunyai pengaruh positif terhadap per-

tumbuhan ekonomi. 
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H. Kerangka Konseptual 

Kerangka pikir penelitian adalah salah satu bentuk kerangka berfikir yang 

menunjukkan hubungan logis antara faktor-faktor yang telah diidentifikasi secara 

relevan dengan masalah penelitian. Seperti pada gambar dibawah dimana arah 

kerangka berfikir ini bertujuan untuk mengetahui pembangunan ekonomi di suatu 

daerah dengan salah satunya mengidentifikasi sektor basis dan non basis serta daya 

saingnya . Dibawah ini adalah gambaran kerangka pikir penelitian. 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembangunan Ekonomi 

Daerah 

Pengambilan Kebijakan 

Pemerintah 

Daya Saing Sektor 

Ekonomi 

Sektor Basis dan Non 

Basis 

Analisis Model Rasio 

Pertumbuhan 

Analisis Location 

Qoutient 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian kuantitatif 

dengan pendekatan analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan secara sistematis, 

faktual, dan akurat terhadap suatu kegiatan di wilayah tertentu. Dimana penelitian 

dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka, atau data berupa kata-kata 

atau kalimat yang konversi menjadi data yang  berbentuk angka, kemudian data 

yang berbentuk angka tersebut diolah dan dianalisis untuk memperoleh informasi 

ilmiah. Metode kuantitaif lebih cocok digunakan pada penelitian ini karena untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis sebuah potensi ekonomi dilakukan dengan cara 

mengukur variabel terkait berdasarkan PDRB sektoral untuk mengungkapkan dan 

membuktikan secara matematis sederhana berbagi data yang bersifat kuntitatif. 

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Mamminasata yaitu Kota Makassar, 

Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar, melalui data 

sekunder yang telah disajikan di Badan Pusat Statistik (BPS). 

B. Jenis dan Sumber Data 

Data merupakaan catatan atas sekumpulan fakta, dan ada juga yang me-

ngatakan bahwa data merupakan deskripsi dari suatu kejadian yang dihadapi. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data yang menggambar-kan 

variabel pertumbuhan ekonomi, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 

Kawasan Mamminasata Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010. Data dalam 

penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yang berasal dari Badan Pusat 
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statistik (BPS) dan dinas terkait yang dapat mendukung penelitian ini baik sumber 

lain seperti internet maupun studi kepustakaan, data yang diperoleh biasa-nya 

berupa data runtut waktu (time series) selama periode 2013-2020. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh bahan serta keterangan berupa data dan informasi yang 

efektif maka dilakukan beberapa tahapan pengolahan data, yaitu: 

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber 

dari literatur-literatur bahan perkuliahan,hasil penelitian, buletin, artikel-artikel, 

dan karya ilmiah serta literatur-literatul lainnya yang berguna untuk menambah 

khasanah ilmu pengetahuan yang berguna untuk mendukung dan menguatkan 

masalah yang  akan diteliti untuk mendapatkan data sekunder. 

2. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan catatan peristiwa atau kejadian yang sudah 

berlalu, berupaa dokumen-dokumen maupun arsip yang berupa tulisan, gambar, 

karya-karya dan lain-lain yang dapat menguatkan penelitian yang akan dilakukan. 

Dokumen yang berbentuk tulisan biasanya berupa sejarah kehidupan, catatan 

harian, biografi, ceritera, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk 

gambar biasanya berupa sktesa, foto, gambar hidup dan lain-lainya. Dokumen yang 

berupa karya berupa lukisan, patung film dan lain-lain. 

D. Teknik Analisis Data 

Untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini, maka diguna-

kan metode analisis data Location Quotient (LQ) untuk menentukan sektor basis 
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dan non basis di Kawasan Mamminasata, dan analisis Model Rasio Pertumbuhan 

(MRP) yang digunakan untuk mengetahui daya saing sektor ekonomi yang ada di 

Kawasan Mamminasata. 

1. Analisis Location Quotient (LQ) 

LQ merupakan salah satu metode analisis data untuk menghitung per-

bandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu daerah terhadap 

sumbangan nilai tambah sektor bersangkutan dalam skala provinsi atau nasional. 

Analisis ini digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi potensi internal yang 

dimiliki suatu daerah dengan membagi menjadi dua golongan yaitu sektor basis dan 

non basis. Atau LQ merupakan rasio antara PDRB sektor tertentu dengan total nilai 

PDRB di suatu daerah dibandingkan dengan sektor yang sama tingkat per-

ekonomian yang lebih tinggi. 

Rumus yang digunakan untuk menentukan sektor basis dan non basis dapat 

dinyatakan dalam persamaan berikut: 

𝐿𝑄 =

𝑦𝑖∗

𝑦𝑡∗⁄
𝑦𝑖

𝑦𝑡
⁄

 

Keterangan: 

LQ = Location Quotient dari sektor i di Kawasan Mamminasata 

Yi* = Pendapatan dari sektor i di Kawasan Mamminasata 

Yt* = Pendapatan total dari Kawasan Mamminasata 

Yi = Pendapatan dari sektor i di Wilayah Sulawesi Selatan 

Yt = Pendapatan total dari wilayah Sulawesi Selatan 

Kriteria pengukuran Location Quotient dapat di interprestasikan sebagai 

berikut: 
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a. Jika LQ > 1, artinya tingkat spesialisasi sektor tertentu di wilayah studi lebih 

menojol atau besar dari pada sektor sama di tingkat wilayah referensi. Maka 

sektor tersebut merupakan sektor basis di daerah dan potensial untuk di-

kembangkan sebagai pendorong perekonomian daerah. 

b. Jika LQ < 1, artinya tingkat spesialisasi sektor tertentu di wilayah studi lebih 

kecil dari pada sektor yang sama ditingkat wilayah referensi. Maka sektor 

tersebut merupakan sektor non basis sehingga kurang potensial untuk di-

kembangkan menjadi penggerak perekonomian daerah. 

c. Jika LQ=1, artinya tingkat spesialisasi sektor tertentu sama dengan dengan 

sektor ditingkat wilayah referensi. 

2. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 

Analisis MRP merupakan sebuah alat analisis untuk melihat deskripsi 

kegiatan ekonomi atau sektor ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria per-

tumbuhan struktur ekonomi wilayah. Berikut ini rumus yang digunakan untuk 

menghitung MRP: 

a. 
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑊𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑆𝑢𝑙𝑎𝑤𝑒𝑠𝑖 𝑆𝑒𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛 (𝑅𝑃𝑟)
=

𝛥𝑌𝑖𝑛
𝛥𝑌𝑖𝑛(𝑡)

⁄

𝛥𝑌𝑛
𝛥𝑌𝑛(𝑡)

⁄
 

b. 
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑊𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ

𝐾𝑎𝑤𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑎𝑠𝑎𝑡𝑎 (𝑅𝑃𝑟)
=

𝛥𝑌𝑖𝑗
𝛥𝑌𝑖𝑗(𝑡)

⁄

𝛥𝑌𝑗
𝛥𝑌𝑗(𝑡)

⁄
 

Keterangan: 

ΔYin = Yin(t-1) – Yin(t) adalah perubahan PDRB Sulewesi Selatan disektor i 

Yin(t) = PDRB Sulawesi Selatan disektor i awal periode penelitian 

Δyn = Yn(t+1) – Yn(t) perubahan PDRB Sulawesi Selatan 

Yn(t) = PDRB Sulawesi Selatan pada tahun awal periode penelitian 
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ΔYij = Yij(t+1)–Yij(t) adalah perubahan PDRB Kawasan Mamminasata di-

sektor i 

Yij(t) = PDRB Kawasan Mamminasata disektor i tahun awal periode 

penelitian 

ΔYj = Yj(t+1) – Yj(t) perubahan PDRB Kawasan Mamminasata  

Yj(t) = PDRB Kawasan Mamminasata pada tahun awal periode penelitian 

Pendekatan MRP dibagi menjadi dua rasio, yaitu: 

a. Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr) yaitu perbandingan antara laju 

pertumbuhan kegiatan i di wilayah referensi dengan laju pertumbuhan total 

kegiatan (PDRB) wilayah referensi. 

b. Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs), yaitu perbandingan antara laju 

pertumbuhan kegiatan i wilayah studi dengan laju pertumbuhan kagiatan i 

wilayah referensi. 

Jika RPs lebih besar dari pada 1 maka RPs dikatakan (+), yang artinya 

pertumbuhan sektor produksi tertentu di wilayah studi yang lebih tinggi dari per-

tumbuhan sektor produksi tertentu wilayah referensi. Dan jika RPs lebih kecil dari 

satu maka dikatan (-), artinya pertumbuhan sektor produksi tertentu di wilayah studi 

lebih rendah dari pertumbuhan sektor produksi di wilayah referensi. Dari hasil 

analisis MRP dapat diklasifikasi menjadi empat bagian: 

a. Klasifikasi 1, yaitu nilai RPr (+) dan RPs (+), artinya sektor tersebut memiliki 

pertumbuhan yang menonjol baik di wilayah referensi maupun wilayah studi. 

b. Klasifikasi 2, yaitu nilai RPr (+) dan RPs (-), artinya sektor tersebut memiliki 

pertumbuhan yang menonjol di wilayah referensi, namun belum menonjol di 

wilayah studi. 
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c. Klasifikasi 3, yaitu nilai RPr (-) dan RPs (+), artinya sektor tersebut memiliki 

pertumbuhan yang tidak menonjol di wilayah referensi sementara pada wilayah 

studi termasuk menonjol. 

d. Klasifikasi 4, yaitu nilai RPr (-) dan RPs (-), artinya sektor tersebut memiliki 

pertumbuhan yang rendah baik di wilayah referensi maupun wilayah studi. 

E. Definisi Operasional 

1. Sektor basis merupakan sebuah sektor yang menjadi sektor unggulan di 

suatu daerah atau sektor yang dapat memenuhi permintaan luar daerah 

bahkan keluar negeri. Sektor basis diperoleh dari 17 sektor dalam PDRB 

atas dasar harga konstan, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, per-

tambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, 

pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, 

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor, 

transportasi dan perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, 

informasi dan komunikasi, jasa keungan dan asuransi, real estat, jasa 

perusahaan, adminitrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, 

jasa pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. 

2. PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasil-

kan dari seluruh unit produksi ekonomi di suatu wilayah dalam jangka 

waktu tertentu. 

3. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi 

perekonomian atau nilai tambah pada PDRB di Kawasan Mamminasata 

yang dinyatakan dalam persentase tahun 2013-2020 atas dasar harga 

konstan. 



30 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

1. Kondisi Geografis 

Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terletak di 

bagian selatan pulau Sulawesi yang disebut Ujung Pandang. Kota Makassar ter-

letak antara 119°24’17’38” Bujur Timur dan 5°8’6’19” Lintang Selatan. Secara 

administratif batas wilayah Kota Makassar, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan 

Kabupaten Maros, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros, kemudian 

sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupatan Gowa dan sebelah Barat berbatasan 

dengan selat Makassar. 

Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2° (datar) 

dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Sedangkan luas wilayahnya tercatat 

175,77² km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim tropis yang bertipe 

iklim tropis musom (Am) yang ditandai dengan kontraksnya jumlah rata-rata curah 

hujan di musim penghujan dan musim kemarau. 

Kabupaten Maros terletak di bagian barat Sulawesi Selatan antara 40°45’-

50°07’ lintang selatan dan 109°205’-129°12’ bujur timur. Secara administratif batas 

wilayah Kabupaten Maros, yaitu sebelah utara yang berbatasan dengan Kabupaten 

Pangkep, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, 

disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone, dan Selat Makassar disebelah 

barat. Kabupaten Maros beradan pada ketinggian antara 0 m sampai dengan lebih 

dan 1.000 m dari permukaan laut. Dilihat dari topografi Kabupaten Maros sangat 
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bervariasi mulai dari wilayah datar sampai bergunung-gunung dengan luas wilayah 

Kabupaten Maros 1.619,12 km. Sedangkan iklim Kabupaten Maros tergolong 

dalam iklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata sekitar 297 mm setiap 

bulannya. 

Kabupaten Gowa secara geografis terletak pada 5°33’-5°34’ lintang selatan 

dan 120°38- 120°33’bujur timur, dengan luas wilayah yaitu ± 1.883,33 km. 

Kabupaten Gowa terdiri dari wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi 

dengan ketinggian antara 10-2800 meter di atas permukaan air laut. Ibu kota 

kabupaten ini terletak di Sungguminasa, dengan luas wilayah 1.883,33 km². 

Wilayah Kabupaten Gowa beriklim muson tropis dengan dua musim yang di-

pengaruhi oleh pergerakan angin musom, yaitu musim penghujan dan musim 

kemarau. 

Kabupaten Takalar terletak antara 5°30’-5°38’ lintang selatan dan 119° 22’-

119°39’ bujur timur. Secara geografis di sebelah timur berbatasan dengan 

Kabupaten Gowa dan Jeneponto, disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten 

Gowa, sedangkan disebalah barat dan selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan Laut 

Flores. Luas wilayah Kabupaten Takalar tercata 566,51 km², terdiri dari 100 desa 

atau kelurahan yang terletak di 9 kecematan. 

2. Keadaan Penduduk 

Perkembangan penduduk adalah indeks perbandingan jumlah penduduk 

pada suatu tahun dengan jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Perkembang-

an jumlah penduduk di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti kelahiran, kematian dan juga faktor migrasi. Penduduk merupakan salah 

komponen penting dalam pembangunan. 
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Tabel 4.1 

Jumlah Perkembangan Penduduk Kawasan Mamminasata 

Periode Tahun 2017-2021 

Wilayah 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 2021 

Makassar 1.489,011 1.508,154 1.526,677 1,423,877 1.427,619 

Maros 346,383 349,822 353,121 391,774 396,924 

Gowa 748,200 760,607 772,684 765,836 773,315 

Takalar 289,978 292,983 295,892 298,688 302,695 

Sumber Data : BPS (Mamminasata), 2020 

Kawasan Mamminasata yang terdiri dari Kota Makassar dengan jumlah 

penduduk pada tahun sebesar 1.427,619 jiwa, dimana Jumlah penduduk laki-laki 

sebanyak 711,006 jiwa dan 716, 613 jiwa perempuan. Dengan pertumbuhan pen-

duduk dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 0,26% dengan luas wilayah 175,77 km² 

maka kepadapatan penduduk di Kota Makassar, yaitu 8,122 jiwa/km². Selanjutnya 

Kabupaten Maros dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebesar 396,924 jiwa 

dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 218,09 jiwa/km². 

Sedangkan Kabupaten Gowa berjumlah 773,315 jiwa dengan rasio jenis 

kelamin penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 106 dimana jumlah pen-

duduk laki-laki 383,630 jiwa dan 389,685 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan 

penduduk di kabupaten ini mencapai 411 jiwa/km². Kemudian Kabupaten Takalar 

dengan jumlah penduduk sebanyak 302,695 jiwa yang terdiri atas 147,887 jiwa 

penduduk laki-laki dan 154,808 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk 

di Kabupaten Takalar pada tahun 2021 mencapai 534 jiwa/km². 

3. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk me-

lihat kinerja perekonomian disuatu wilayah dan dihitung berdasarkan perubahan 

PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelum-
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nya. Kawasan Mamminasata yang terdiri dari Makassar, Maros, Gowa dan Takalar 

memiliki pertumbuhan ekonomi yang  berbeda. 

Tabel 4.2 

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar 

Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 

2019-2020 di Kawasan Mamminasata 

Lapangan Usaha 
Makassar Maros Gowa Takalar 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan 
4,22 -3,25 5,29 -2,29 1,08 2,69 5,58 -1,55 

Pertambangan dan Peng-

galian 
-12,56 -100,0 13,29 0,86 15,67 1,12 6,42 2,77 

Industri Pengolahan 8,79 -4,22 1,48 -6,57 12,37 -6,36 10,17 -2,07 

Pengadaan Listrik dan 

Gas 
9,15 -4,38 6,20 -4,79 4,13 4,82 14,27 2,52 

Pengadaan Air, Peng-

olahan Sampah, Limbah 

dan Daur ulang 

-1,66 4,98 16,25 13,97 5,01 8,87 3,80 8,61 

Konstruksi 8,90 0,99 17,74 14,11 10,01 0,38 5,48 -1,03 

Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi mobil 

dan Sepeda Motor 

11,82 -5,43 12,63 -2,13 9,27 -2,14 8,69 -1,41 

Transportasi dan Per-

gudangan 
9,43 -17,34 -11,02 -35,54 12,30 -5,13 8,59 -3,91 

Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum 
6,25 -19,83 14,33 -18,99 7,58 -10,51 8,49 -7,10 

Informasi dan 

Komunikasi 
8,60 10,53 6,06 12,69 11,08 10,87 8,52 10,43 

Jasa Keuangan dan 

Asuransi 
3,48 1,82 7,01 4,01 2,41 4,06 5,35 6,70 

Real Estat 5,11 0,09 7,38 6,31 6,37 4,53 5,77 -0,69 

Jasa Perusahaan 12,41 -11,39 11,24 -1,03 10,34 -10,79 9,74 -4,91 

Administrasi Pemerintah, 

Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib 

7,72 -0,43 12,58 -0,17 17,23 -0,29 11,06 -0,30 

Jasa Pendidikan 6,57 1,64 8,64 2,91 6,76 6,16 6,04 4,45 

Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 
9,48 12,02 5,97 9,53 8,20 10,38 5,24 10,05 

Jasa Lainnya 10,60 -13,42 13,32 -6,58 9,61 -10,44 6,42 -9,72 

PDRB 8,79 -1,27 1,24 -10,87 7,46 1,76 -6,61 -0,61 

Sumber Data : BPS (Mamminasata), 2020 
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Perekonomian Kota Makassar pada tahun 2020 mengalami penurunan, yang 

dipengaruhi oleh menurunnya produksi barang dan jasa di beberapa lapang-an 

usaha. Pada tahun 2020 nilai PDRB Kota Makassar atas dasar harga konstan 2010 

mencapai 120,91 triliun rupiah, angka tersebut turun dari 122,47 triliun rupiah pada 

tahun 2019. Hal tersebut terjadi karena adanya kontraksi ekonomi sebesar -1,27%, 

menurun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, yaitu 

sebesar 8,79%. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi lebih dari 10%, yaitu 

lapangan usaha akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar -19,83%, 

transportasi dan pergudangan sebesar -17,34%, jasa lainnya sebesar -13,42%, jasa 

perusahaan sebesar -11,39%. Sedangkan yang mengalami kontraksi ekonomi 

dibawah 10%, yaitu perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda 

motor sebesar -5,43%, pengadaan listrik dan gas sebesar -4, 38%, industri 

pengolahan sebesar -4,22%, pertanian kehutanan dan perikanan sebesar -3,25%, 

administrasi pemerintah, pertahanan sosial wajib sebesar -0,43%. Meskipun 

mengalami kontraksi ekonomi, masih terdapat beberapa lapangan usaha yang 

mengalami pertumbuhan ekonomi positif lebih dari 10%, yaitu jasa ke-sehatan dan 

kegiatan sosial sebesar 12,02% serta informasi dan komunikasi sebesar 10,53%. 

Kabupaten Maros mengalami penurunan pada tahun 2020, penurun ini di-

pengaruhi oleh berkurangnya produksi diseluruh lapangan usaha. Nilai PDRB 

harga kostan pada tahun 2010 mencapai 12,23 triliun rupiah. Angka ini menurun 

dari 13,72 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 

terjadi pertumbuhan ekonomi yang negatif sebesar -10,87% jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 1,24%. Terdapat delapan 

sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, sementara sembilan 
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lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif. Terdapat tiga lapangan usaha 

yang memiliki pertumbuhan di atas positif 10%, yaitu lapangan usaha kontruksi 

sebesar 14,11%, pengelolaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 

sebesar 13,97% dan informasi dan komunikasi sebesar 12,69%. Sedangkan yang 

memiliki pertumbuhan di atas negatif 10% ada dua, yaitu lapangan usaha penyedian 

akomodasi dan makan minum sebesar 18,99% dan transportasi dan pergudangan 

sebesar 35,54%. 

Perekonomian Kabupaten Gowa pada tahun 2020 mengalami peningkatan. 

Nilai PDRB Gowa atas dasar harga konstan 2010, mencapai 14,03 triliun rupiah. 

Angka ini meningkat dari 13,78 triliun rupiah pada tahun 2019, hal ini me-

nunjukkan bahwa tahun 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,76% lebih 

rendah jika dibandingkan dengan perekonomian pada tahun sebelumnya sebesar 

7,46%. Dari ke tujuh belas lapangan usaha di Kabupaten Gowa, diantaranya ada 

sepuluh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu lapangan usaha 

informasi dan komunikasi sebesar 10,87%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 

sebesar 10,38%, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 

8,87%, jasa pendidikan 6,16%, pengadaan listrik dan gas 4,82%, real estat sebesar 

4,53%, jasa keuangan dan asuransi sebesar 4,06%, pertanian, ke-hutanan dan 

perikanan sebesar 2,69%, pertambangan dan penggalian sebesar 1,12%, serta 

konstruksi 0,38%. Kemudian tujuh lapangan usaha yang mengalami penurunan 

negatif, yaitu lapangan usaha jasa perusahaan sebesar -10,79%, penyediaan 

akomodasi dan makan minum sebesar -10,51%, jasa lainnya sebesar -10,44%, 

industri pengolahan sebesar -6,36%, transportasi dan pergudangan sebesar -5, 13%, 
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perdagangan besar dan eceran sebesar -2,14% serta administrasi pemerintah sebesar 

-0,29%. 

Perekonomian Kabupaten Takalar atas dasar harga kosntan 2010 mencapai 

6.575,76 milliar rupiah, angka ini naik dari 6.616,25 milliar rupiah di tahun 2019. 

Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar pada tahun 

2020 sebesar -0,61%. Angka tersebut turun drastis jika dibandingkan pada tahun 

2019 mencapai 6,87%. Ketujuh belas lapangan usaha di Kabupaten Takalar di-

antaranya ada tujuh yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif diatas 10%, 

yaitu lapangan usaha Informasi dan dan Komunikasi sebesar 10,43% dan Jasa 

Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,05%. Sedangkan lapangan usaha yang 

memiliki pertumbuhan positif dibawah 10%, yaitu lapangan usaha Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 8,61% dan Jasa Keuangan 

dan Asuransi sebesar 6,70%. 

B. Hasil Penelitian 

1. Hasil Analisis Location Qoutient  (LQ) 

Analisis Location Qoutient dapat digunakan untuk mengetahui sektor-

sektor ekonomi yang ada di Kawasan Mamminasata sehingga dapat di golongkan 

ke dalam sektor basis dan non basis. Hasil olah data Location Qoutient pada Kota 

Makassar terdapat sebelas sektor dengan nilai Location Qoutient lebih dari satu (>1) 

yang menandakan bahwa sektor tersebut yang memberikan kontribusi ter-besar 

pada perekonomian Kota Makassar selama periode 2013-2020. Masing-masing 

sektor tersebut, yaitu sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air pengolahan 

sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan 
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eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor penyediaan akomodasi dan makan 

minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor 

jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 

sektor jasa lainnya. 

Sektor non basis adalah sektor yang belum memberikan kontribusi yang 

besar bagi perekonomian pada suatu wilayah, ditandai dengan nilai LQ yang lebih 

kecil dari satu (<1), namun tidak menutup kemungkinan sektor tersebut dapat 

menjadi sektor basis. Masing-masing sektor non basis yang ada di Kota Makassar 

yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan 

penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor transportasi dan pergudangan, 

sektor real estat, sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial 

wajib. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Nilai LQ di Kota Makassar pada sektor jasa perusahaan sebesar 2,48 me-

nandakan bahwa sektor tersebut merupakan sektor dengan kontribusi terbesar 

selama ini terhadap pembentukan PDRB Kota Makassar tahun 2013-2020. Sektor 

berikutnya yang memegang peran strategis dalam perekonomian Kota Makassar, 

yaitu sektor jasa lainnya dengan nilai LQ 1,81, sektor informasi dan komunikasi 

sebesar 1,79, sektor transportasi dan pergudangan sebesar 0,71, sektor jasa pen-

didikan sebesar 1,66, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 1,62, 

sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 1,57, sektor industri pengolahan sebesar 

1,42, sektor konstruksi sebesar 1,34, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi 

mobil dan sepeda motor sebesar 1,34, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 

sebesar 1,33. Semua sektro tersebut merupakan sektor basis yang ada di Kota 

Makassar karena mempunyai nilai Location Quotient lebih dari satu (>1).
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Tabel 4.3 

Hasil Analisis Location Quotient (LQ) di Kawasan Mamminasata Tahun 2013-2020 

Lapangan Usaha Wilayah 
Tahun Rata-

Rata 
Keterangan 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 

Makassar 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Non Basis 

Maros 0,78 0,78 0,80 0,79 0,81 0,08 1,26 0,97 0,78 Non Basis 

Gowa 1,51 1,47 1,44 1,41 1,39 1,38 1,35 1,36 1,41 Basis 

Takalar 2,13 2,14 2,20 2,21 2,24 2,28 2,34 2,32 2,23 Basis 

Pertambangan dan Penggalian 

Makassar 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 Non Basis 

Maros 1,07 1,14 1,20 1,35 1,56 0,17 2,83 2,22 1,44 Basis 

Gowa 0,42 0,43 0,45 0,51 0,55 0,61 0,69 0,68 0,54 Non Basis 

Takalar 0,25 0,25 0,25 0,26 0,27 0,29 0,30 0,31 0,27 Non Basis 

Industri  Pengolahan 

Makassar 1,46 1,45 1,44 1,43 1,43 1,40 1,37 1,38 1,42 Basis 

Maros 1,46 1,60 1,66 1,55 1,53 0,15 2,14 1,63 1,47 Basis 

Gowa 0,46 0,45 0,45 0,45 0,47 0,48 0,49 0,47 0,46 Non Basis 

Takalar 0,45 0,43 0,42 0,41 0,4 0,41 0,41 0,42 0,42 Non Basis 

Pengadaan Listrik dan Gas 

Makassar 0,48 0,49 0,47 0,46 0,46 0,46 0,47 0,44 0,47 Non Basis 

Maros 0,90 0,94 0,89 0,88 0,88 0,09 1,32 0,96 0,86 Non Basis 

Gowa 1,91 1,97 1,98 2,03 2,04 2,00 1,95 1,95 1,98 Basis 

Takalar 1,88 1,81 1,76 1,71 1,71 1,72 1,85 1,84 1,78 Basis 

Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 

Makassar 1,85 1,84 1,84 1,77 1,74 1,73 1,64 1,63 1,75 Basis 

Maros 0,80 0,81 0,82 0,77 0,80 0,08 1,41 1,18 0,84 Non Basis 

Gowa 1,12 1,12 1,12 1,11 1,10 1,14 1,18 1,17 1,13 Basis 

Takalar 0,45 0,47 0,46 0,44 0,43 0,45 0,45 0,46 0,45 Non Basis 
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Konstruksi 

Makassar 1,31 1,36 1,36 1,36 1,35 1,31 1,31 1,31 1,34 Basis 

Maros 0,47 0,44 0,48 0,48 0,48 0,05 0,79 0,70 0,48 Non Basis 

Gowa 0,90 0,89 0,88 0,89 0,88 0,89 0,89 0,86 0,88 Non Basis 

Takalar 0,62 0,60 0,58 0,58 0,58 0,57 0,55 0,54 0,58 Non Basis 

Pengadaan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

Makassar 1,36 1,37 1,36 1,34 1,32 1,31 1,32 1,30 1,34 Basis 

Maros 0,24 0,25 0,24 0,25 0,22 0,02 0,34 0,27 0,23 Non Basis 

Gowa 0,81 0,84 0,83 0,83 0,83 0,81 0,81 0,80 0,82 Non Basis 

Takalar 0,97 0,98 0,97 0,95 0,93 0,93 0,92 0,94 0,95 Non Basis 

Transportasi dan Pergudangan 

Makassar 0,66 0,99 0,68 0,66 0,66 0,64 0,67 0,71 0,71 Non Basis 

Maros 9,21 8,40 8,56 8,96 8,85 0,88 11,60 7,42 7,98 Basis 

Gowa 0,37 0,40 0,40 0,38 0,38 0,37 0,41 0,48 0,40 Non Basis 

Takalar 0,80 0,84 0,82 0,81 0,81 0,80 0,86 1,05 0,85 Non Basis 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

Makassar 1,70 1,69 1,69 1,68 1,61 1,60 1,57 1,43 1,62 Basis 

Maros 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,02 0,37 0,27 0,24 Non Basis 

Gowa 1,73 1,76 1,78 1,76 1,73 1,72 1,73 1,71 1,74 Basis 

Takalar 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,24 0,25 0,24 Non Basis 

Informasi dan Komunikasi 

Makassar 1,80 1,81 1,81 1,83 1,80 1,79 1,72 1,73 1,79 Basis 

Maros 0,23 0,22 0,22 0,21 0,20 0,02 0,28 0,22 0,20 Non Basis 

Gowa 1,60 1,59 1,64 1,67 1,66 1,63 1,62 1,59 1,62 Basis 

Takalar 0,66 0,63 0,63 0,63 0,63 0,60 0,59 0,58 0,62 Non Basis 

Jasa Keuangan dan Asuransi 

Makassar 1,60 1,60 1,59 1,57 1,58 1,57 1,54 1,54 1,57 Basis 

Maros 0,42 0,41 0,41 0,39 0,37 0,04 0,58 0,46 0,39 Non Basis 

Gowa 0,66 0,66 0,67 0,67 0,65 0,65 0,63 0,63 0,65 Non Basis 

Takalar 0,39 0,38 0,37 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 0,38 Non Basis 
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Real Estat 

Makassar 1,01 1,03 1,03 0,98 0,95 0,94 0,92 0,89 0,97 Non Basis 

Maros 0,41 0,40 0,40 0,39 0,40 0,04 0,62 0,50 0,39 Non Basis 

Gowa 1,75 1,89 2,04 2,09 2,15 2,17 2,18 2,14 2,05 Basis 

Takalar 1,66 1,66 1,64 1,64 1,70 1,70 1,71 1,64 1,67 Basis 

Jasa Perusahaan 

Makassar 2,56 2,56 2,54 2,48 2,46 2,43 2,43 2,40 2,48 Basis 

Maros 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,01 0,09 0,07 0,06 Non Basis 

Gowa 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,26 0,27 Non Basis 

Takalar 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 Non Basis 

Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

Makassar 0,71 0,70 0,72 0,70 0,70 0,73 0,71 0,71 0,71 Non Basis 

Maros 0,80 0,81 0,81 0,86 0,86 0,08 1,29 1,00 0,81 Non Basis 

Gowa 1,25 1,26 1,21 1,24 1,23 1,16 1,23 1,20 1,22 Basis 

Takalar 1,53 1,5 1,52 1,63 1,60 1,53 1,55 1,54 1,55 Basis 

Jasa Pendidikan 

Makassar 1,66 1,68 1,69 1,69 1,67 1,66 1,63 1,58 1,66 Basis 

Maros 0,33 0,32 0,31 0,30 0,28 0,03 0,42 0,32 0,29 Non Basis 

Gowa 0,86 0,95 0,85 0,84 0,83 0,83 0,83 0,81 0,85 Non Basis 

Takalar 0,30 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 Non Basis 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 

Makassar 1,34 1,33 1,31 1,32 1,32 1,33 1,32 1,35 1,33 Basis 

Maros 0,36 0,36 0,36 0,35 0,33 0,03 0,48 0,37 0,33 Non Basis 

Gowa 0,95 0,95 0,95 0,94 0,92 0,92 0,92 0,90 0,93 Non Basis 

Takalar 0,72 0,68 0,65 0,61 0,58 0,55 0,54 0,54 0,61 Non Basis 

Jasa Lainnya 

Makassar 1,95 1,95 1,91 1,89 1,87 1,29 1,84 1,82 1,81 Basis 

Maros 0,30 0,29 0,28 0,26 0,26 0,03 0,41 0,34 0,27 Non Basis 

Gowa 1,08 1,07 1,07 1,04 1,06 1,05 1,05 1,04 1,06 Basis 

Takalar 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 Non Basis 

Sumber : Data Diolah, 2022
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Kesebelas sektor tersebut merupakan sektor basis, meskipun kesebelas ter-

sebut sangat baik untuk dikembangkan dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, 

akan tetapi peran sektor non basis tidak dapat diabaikan begitu saja. Kesebelas 

sektor tersebut dapat dikembangkan sehingga dapat mendorong sektor non basis 

menjadi sektor basis yang baru. 

Kemudian pada Kabupaten Maros berdasarkan hasil olah data Location 

Quotient (LQ), ada tiga dengan Location Quotient (LQ) lebih dari satu (>1) yang 

menandakan sektor tersebut sektor basis dan masing-masing sektor tersebut dapat 

dikatakan bahwa sektor tersebut yang memberikan kontribusi terbesar pada per-

ekonomian Kabupaten Maros selama periode tahun 2013-2020. Masing-masing 

sektor tersebut, yaitu sektor transportasi dan pergudangan, sektor industri peng-

olahan, sektor pertambangan dan penggalian. Sektor non basis yang ditandai 

dengan nilai Location Quotient (LQ) yang lebih kecil dari satu (<1), masing-masing 

sektor tersebut, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pengadaan 

listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, 

sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda 

motor, sektor penyedian akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan 

komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estat, sektor jasa 

perusahaan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial, sektor 

jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor jasa lainnya. 

Nilai Location Quotient (LQ) sektor transportasi dan pergudangan sebesar 

7,89 menandakan bahwa sektor tersebut merupakan sektor dengan konstribusi 

terbesar selama ini terhadap pembentukan PDRB di Kabupaten Maros tahun 2013-

2020. Sektor berikutnya yang memegang peran strategis dalam perekonomi-an, 
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yaitu sektor industri dan pengolahan sebesar1,47, sektor pertambangan dan 

penggalian sebesar 1,44. Semua sektor tersebut merupakan sektor basis yang ada di 

Kabupaten Maros yang mempunyai niai Location Quotient (LQ) lebih dari satu 

(>1). Meskipun ketiga sektor tersebut merupakan sektor basis yang baik untuk di-

kembangkan dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros. Namun 

peran sektor non basis tidak dapat diabaikan begitu saja. 

Selanjutnya hasil olah data Location Quotient (LQ) pada Kabupaten Gowa 

menunjukkan bahwa ada delapan sektor dengan nilai Location Quotient (LQ) lebih 

dari satu (>1) yang menunjukkan sektor tersebut merupakan sektor basis dan 

masing-masing sektor tersebut dapat dikatakan memberikan konstribusi terbesar di 

Kabupaten Gowa selama periode 2013-2020. Masing-masing sektor tersebut, yaitu 

sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor 

pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, sektor pe-nyediaan 

akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor real estat, 

sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa 

lainnya. Sedangkan sektor non basis yang memberikan konstribusi lebih kecil yang 

ditandai dengan nilai Location Quotient (LQ) lebih kecil dari satu (<1) namun tidak 

menutup kemungkinan dapat berubah menjadi sektor basis. Masing-masing sektor 

non basis tersebut, yaitu sektor pertambangan dan peng-galian, sektor industri 

pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil 

dan sepeda motor, sektor transportasi dan perdagangan, sektor jasa keuangan dan 

asuransi, sektor jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan 

kegiatan sosial. 
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Berdasarkan nilai Location Quotient (LQ) pada Kabupaten Gowa, sektor 

real estat sebesar 2,05 menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor yang 

memberikan konstribusi terbesar selama ini terhadap pembentukan PDRB di 

Kabupaten Gowa tahun 2013-2020. Selanjutnya sektor yang memberikan peranan 

strategis dalam perekonomian Kabupaten Gowa, yaitu sektor pengadaan listrik dan 

gas sebesar 1,98, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum 1,74, sektor 

informasi dan komunikasi sebesar 1,62, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 

sebesar 1,41, sektor adminstrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 

sebesar 1,22, sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang 

sebesar 1,13, sektor jasa lainnya sebesar 1,06. Semua sektor tersebut merupakan 

sektor basis yang ada di Kabupaten Gowa karena mempunyai nilai Location 

Quotient (LQ) lebih dari satu (>1). 

Selanjutnya berdasarkan hasil olah data pada Kabupaten Takalar di ketahui 

ada empat sektor dengan nilai Location Quotient (LQ) lebih dari satu (>1) yang 

menandakan sektor tersebut merupakan sektor basis. Masing-masing sektor ter-

sebut dapat dikatakan bahwa sektor tersebut yang memberikan konstribusi ter-besar 

pada perekonomian Kabupaten Takalar selama periode tahun 2013-2020. Masing-

masing sektor tersebut, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor 

pengadaan listrik dan gas, sektor real estat, sektor administrasi pemerintah, per-

tahanan dan jaminan sosial wajib. Sedangkan sektor non basis merupakan sektor 

yang belum memberikan konstribusi yang besar bagi perekonomian pada 

Kabupaten Takalar, yang ditandai dengan hasil nilai Location Quotient lebih kecil 

dari satu (<1). Masing-masing sektor non basis pada Kabupaten Takalar yaitu 

sektor pertambangan dan Penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pengada-
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an air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, sektor transportasi dan per-

gudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan 

komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa perusahaan, sektor jasa 

pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor jasa lainnya. 

Hasil olah data Location Quotient (LQ) menunjukkan bahwa nilai sektor 

pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2,23 menunjukkan bahwa sektor ter-

sebut merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB 

Kabupaten Takalar tahun 2013-2020. Sektor berikutya yang memegang peranan 

strategis dalam perekonomian Kabupaten Takalar, yaitu sektor pengadaan air, 

pengolahan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 1,78, sektor real estat sebesar 

1,67, sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 

1,55. Semua sektor tersebut merupakan sektor basis yang ada di Kabupaten Takalar 

karene mempunyai nilai Location Qoutient lebih dari satu (>1). Keempat sektor 

tersebut sangat baik untuk dikembangkan sehingga dapat memacu per-tumbuhan 

ekonomi, sehinggat dapat mendorong sektor yang termasuk non basis menjelma 

menjadi sektor basis yang baru. 

2. Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 

Untuk mendukung hasil analisis Location Qoutient (LQ) dalam penentuan 

kegiatan ekonomi yang dominan atau unggulan di Kawasan Mamminasata dalam 

penelitian ini, maka digunakan juga pula alat analisis Model Rasio Pertumbuhan 

(MRP). Pada dasarnya alat analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) terbagi 

menjadi dua bagian yaitu RPr yaitu untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi 

wilayah referensi dan RPs yaitu untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi pada 

wilayah studi. 
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Tabel 4.4 

Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) di Kawasan Mamminasata Tahun 2013-2020 

Lapangan 

Usaha 

Makassar Maros Gowa Takalar 

RPr Tanda RPs Tanda RPr Tanda RPs Tanda RPr Tanda RPs Tanda RPr Tanda RPs Tanda 

Pertanian, Ke-

hutanan dan 

Perikananan 

0,83 - 0,35 - 0,83 - 0,96 - 0,83 - 0,63 - 0,83 - 1,23 + 

Pertambangan 

dan Penggali-

an 

0,60 - 1,97 + 0,60 - 2,54 + 0,60 - 2,26 + 0,60 - 1,36 + 

Industri 

Pengolahan 
0,79 - 0,75 - 0,79 - 0,64 - 0,79 - 0,88 - 0,79 - 0,72 - 

Pengadaan 

Listrik dan 

Gas 

1,17 + 1,04 + 1,17 + 0,85 - 1,17 + 1,31 + 1,17 + 1,27 + 

Pengadaan 

Air, Pengolah-

an Sampah, 

Limbah dan 

Daur Ulang 

0,66 - 0,43 - 0,66 - 1,28 + 0,66 - 0,84 - 0,66 - 0,85 - 

Konstruksi 1,2 + 1,34 + 1,2 + 2,02 + 1,2 + 1,14 + 1,2 + 0,95 - 

Perdagangan 

Besar dan 

Eceran; 

Reparasi 

Mobil dan 

Sepeda Motor 

1,28 + 1,25 + 1,28 + 1,03 + 1,28 + 1,3 + 1,28 + 1,34 + 
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Transportasi 

dan Per-

gudangan 

0,23 - 0,50 - 0,23 - 0,48 - 0,23 - 0,97 - 0,23 - 1,06 + 

Penyediaan 

Akomodasi 

dan Makan 

Minum 

0,91 - 0,56 - 0,91 - 0,61 - 0,91 - 0,96 - 0,91 - 0,93 - 

Informasi dan 

Komunikasi 
1,73 + 1,73 + 1,73 + 1,04 + 1,73 + 0,80 - 1,73 + 1,49 + 

Jasa Keuangan 

dan Asuransi 
0,99 - 0,99 - 0,99 - 0,75 - 0,99 - 0,92 - 0,99 - 1,14 + 

Real Estat 0,94 - 0,70 - 0,94 - 0,99 - 0,94 - 1,97 + 0,94 - 1,03 + 

Jasa Perusaha-

an 
0,88 - 0,81 - 0,88 - 0,91 - 0,88 - 0,78 - 0,88 - 0,68 - 

Administrasi 

Pemerintah, 

Pertahanan 

dan Jaminan 

Sosial Wajib 

0,79 - 0,91 - 0,79 - 0,97 - 0,79 - 0,74 - 0,79 - 0,95 - 

Jasa Pendidik-

an 
1,25 + 1,21 + 1,25 + 0,69 - 1,25 + 1,12 + 1,25 + 0,85 - 

Jasa Kesehat-

an dan Kegiat-

an Sosial 

1,64 + 1,83 + 1,64 + 1,19 + 1,64 + 1,52 + 1,64 + 0,89 - 

Sumber : Data Diolah, 2022
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Hasil olah data MRP di Kota Makassar, dapat diperoleh hasil yang sesuai 

dengan kriteria I, dimana kriteria I merupakan kriteria dominan pertumbuhan 

dengan nilai RPr (+) dan nilai RPs (+), berarti sektor tersebut mempunyai per-

tumbuhan yang menonjol baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. 

Sektor tersebut, yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor 

perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor informasi 

dan komunikasi, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. 

Pada kriteria II adalah sektor yang mempunyai pertumbuhan yang menonjol 

ditingkat provinsi akan tetapi belum menonjol ditingkat kabupaten/kota dengan 

nilai RPr (+) dan nilai RPs (-). Sektor tersebut, yaitu sektor jasa lainnya. 

Kriteria III adalah sektor yang mempunyai pertumbuhan yang belum me-

nonjol ditingkat provinsi, namun ditingkat kabupaten/kota memiliki pertumbuhan 

yang menonjol, hal tersebut dapat diketahui dengan nilai RPr (-) dan RPs (+). Sektor 

tersebut, yaitu sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan kriteria IV adalah 

sektor yang mempunyai pertumbuhan yang rendah baik ditingkat provinsi maupun 

tingkat kabupaten/kota, hal tersebut dapat diketahui dengan nilai RPr (-) dan nilai 

RPs (-). Sektor-sektor tersebut, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, 

sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan 

daur ulang, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan 

makan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estat, sektor jasa 

perusahaan, sektor administras pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. 

Selanjutnya berdasarkan hasil olah data MRP di Kabupaten Maros maka 

dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan kriteria I, dimana kriteria I merupakan 

kriteria dominan pertumbuhan dengan nilai RPr (+) dan nilai RPs (+), berarti sektor 
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tersebut memepunyai pertumbuhan yang menonjol baik tingkat provinsi maupun 

tingkat kabupaten/kota. Sektor tersebut, yaitu sektor konstruksi, sektor 

perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor informasi 

dan komunikasi, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kriteria II adalah sektor 

yang mempunyai pertumbuhan yang menonjol ditingkat Provinsi  akan tetapi belum 

menonjol ditingkat Kabupaten/Kota dengan nilai RPr (+) dan nilai RPs (-). Sektor 

tersebut, yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, sektor jasa pen-didikan, sektor jasa 

lainnya. 

Kriteria III adalah sektor yang mempunyai pertumbuhan yang belum me-

nonjol ditingkat provinsi, namun ditingkat kabupaten/kota memiliki pertumbuhan 

yang menonjol, hal tersebut dapat diketahui dengan nilai RPr (-) dan RPs (+). Sektor 

tersebut, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan air, 

pengolahan sampah, limbah dan daur ulang. Sedangkan kriteria IV adalah sektor 

yang mempunyai pertumbuhan yang rendah baik ditingkat provinsi maupun tingkat 

kabupaten/kota, hal tersebut dapat diketahui dengan nilai RPr (-) dan nilai RPs (-). 

Sektor tersebut, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri 

pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi 

dan makan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estat, sektor jasa 

perusahaan, sektor administras pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. 

Kemudian berdasarkan hasil olah data MRP di Kabupaten Gowa maka dapat 

diperoleh hasil yang sesuai dengan kriteria I, dimana kriteria I merupakan kriteria 

dominan pertumbuhan dengan nilai RPr (+) dan nilai RPs (+), berarti sektor tersebut 

mempunyai pertumbuhan yang menonjol baik tingkat provinsi maupun tingkat 

kabupaten/kota. Sektor tersebut, yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, sektor 
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konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, 

sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesahatan dan 

kegiatan sosial, sektor jasa lainnya. Kriteria II adalah sektor yang mempunyai 

pertumbuhan yang menonjol ditingkat provinsi akan tetapi belum menonjol 

ditingkat kabupaten/kota dengan nilai RPr (+) dan nilai RPs (-). Sektor tersebut, 

yaitu sektor informasi dan komunikasi. 

Kriteria III adalah sektor yang mempunyai pertumbuhan yang belum me-

nonjol ditingkat provinsi, namun ditingkat kabupaten/kota memiliki pertumbuhan 

yang menonjol, hal tersebut dapat diketahui dengan nilai RPr (-) dan RPs (+). Sektor 

tersebut yaitu pertambangan dan penggalian, sektor real estat. Sedangkan kriteria 

IV adalah sektor yang mempunyai pertumbuhan yang rendah baik di-tingkat 

provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, hal tersebut dapat diketahui dengan nilai 

RPr (-) dan nilai RPs (-). Sektor tersebut, yaitu sektor pertanian, ke-hutanan dan 

perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air, peng-olahan sampah, 

limbah dan daur ulang, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan 

akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa 

perusahaan, sektor administras pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. 

Kemudian berdasarkan hasil olah data MRP di Kabupaten Takalar maka 

dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan kriteria I, dimana kriteria I merupakan 

kriteria dominan pertumbuhan dengan nilai RPr (+) dan nilai RPs (+), berarti sektor 

tersebut memepunyai pertumbuhan yang menonjol baik tingkat provinsi maupun 

tingkat kabupaten/kota. Sektor tersebut, yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, 

sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sekor 

informasi dan komunikasi. Kriteria II adalah sektor yang mempunyai per-tumbuhan 
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yang menonjol ditingkat provinsi akan tetapi belum menonjol ditingkat 

kabupaten/kota dengan nilai RPr (+) dan nilai RPs (-). Sektor tersebut, yaitu sektor 

konstruksi, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor 

jasa lainnya. 

Kriteria III adalah sektor yang mempunyai pertumbuhan yang belum me-

nonjol ditingkat provinsi, namun ditingkat kabupaten/kota memiliki pertumbuhan 

yang menonjol, hal tersebut dapat diketahui dengan nilai RPr (-) dan RPs (+). Sektor 

tersebut, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor per-tambangan 

dan penggalian, sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa ke-uangan dan 

asuransi, sektor real estat. Sedangkan kriteria IV adalah sektor yang mempunyai 

pertumbuhan yang rendah baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, 

hal tersebut dapat diketahui dengan nilai RPr (-) dan nilai RPs (-). Sektor tersebut, 

yaitu sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air, pengolah-an sampah, 

limbah dan daur ulang, sektor penyedian akomodasi dan makan minum, sektor jasa 

perusahaan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. 

C. Pembahasan 

Analisis ini dapat digunanakan untuk mengambil kesimpulan dengan 

menggabungkan dua hasil analisis, yaitu analisis Location Quotient (LQ) dan 

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) untuk menentukan sektor unggulan. 

1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 

a. Location Quotient (LQ) 

Hasil perhitungan LQ pada Kota Makassar sektor pertanian, ke-

hutanan dan perikanan menunjukkan bahwa sektor tersebut mengalami pe-
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nurunan dari tahun 2013 sampai tahun 2020 dengan nilai LQ rata-rata sebesar 

0,02 persen lebih kecil dari satu (<1). Maka sektor pertanian, kehutanan dan 

perikanan merupakan sektor non basis di Kota Makassar, sehingga sektor 

tersebut tidak dapat di perdagangkan keluar daerah. Sedangkan hasil per-

hitungan LQ pada Kabupaten Maros sektor pertanian, kehutanan dan per-

ikanan menunjukkan bahwa sektor tersebut selama delapan tahun terakhir 

mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun nilai rata-rata yang di-miliki 

hanya sebesar 0,78 (<1), yang artinya sektor ini termasuk kedalam sektor non 

basis. 

Hasil perhitungan LQ pada Kabupaten Gowa  sektor pertanian, 

kehutanan dan perikanan mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai tahun 

2019 kemudian mulai mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan nilai 

LQ rata-rata sebesar 1,41 lebih besar dari satu (>1). Maka sektor tersebut me-

rupakan sektor basis di Kabupaten Gowa, artinya sektor pertanian, kehutanan 

dan perikanan selain dapat memenuhi kebutuhan Kabupaten Gowa juga dapat 

memenuhi kebutuhan daerah lainnya sehingga berpotensi untuk di perdagang-

kan. Sedangkan hasil perhitungan LQ pada Kabupaten Takalar sektor per-

tanian, kehutanan dan perikanan terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 

sampai tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dari 

tahun 2019 sebesar 2,34 dan pada tahun 2020 sebesar 2,32. Walaupun sedikit 

mengalami penurunan nilai LQ rata-rata sebesar 2,23 lebih besar dari satu (>1). 

Hal tersebut menunjukkan bawah sektor tersebut di Kabupaten Takalar 

merupakan sektor basis, sehingga berpotensi untuk di perdagangkan. 

b. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 
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Hasil perhitungan MRP pada Kota Makassar sektor pertanian, ke-

hutanan dan perikanan termasuk sektor yang mempunyai pertumbuhan yang 

rendah baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota dengan nilai 

RPr sebesar 0,83 (-) dan RPs 0,35 (-). Sedangkan Hasil perhitungan MRP pada 

Kabupaten Maros sektor pertanian, kehutanan dan perikanan termasuk sektor 

yang mempunyai pertumbuhan yang rendah baik ditingkat provinsi maupun 

ditingkat kabupaten/kota dengan nilai RPr sebesar 0,83 (-) dan RPs 0,96 (-). 

Adapaun hasil perhitungan MRP pada Kabupaten Gowa sektor per-

tanian, kehutanan dan perikanan termasuk sektor yang mempunyai per-

tumbuhan yang rendah baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/ 

kota dengan nilai RPr sebesar 0,83 (-) dan RPs 0,63 (-). Hasil perhitungan MRP 

pada Kabupaten Takalar sektor pertanian, kehutanan dan perikanan termasuk 

sektor yang mempunyai pertumbuhan yang belum menonjol di-tingkat provinsi 

akan tetapi ditingkat kabupaten/kota memiliki pertumbuhan yang menonjol 

dengan nilai RPr sebesar 0,83 (-) dan RPs 1,23 (+). 

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian 

a. Location Quotient (LQ) 

Hasil perhitungan LQ pada sektor pertambangan dan penggalian di 

Kota Makassar mengalami penurunan secara terus menerus dari tahun 2013 

sampai tahun 2020 dengan nilai LQ rata-rata sebesar 0,02 lebih kecil dari satu 

(<1), maka sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor non basis 

di Kota Makassar. Artinya sektor tersebut tidak berpotensi untuk di per-

dagangkan. Sedangkan di Kabupaten Maros mengalami peningkatan dari tahun 

2013 sampai tahun 2017, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 
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0,17, kemudian pada tahun 2019 dan 2020 kembali mengalami pe-ningkatan 

dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1,42 lebih besar dari satu (>1). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Maros 

adalah sektor basis yang berpotensi untuk diperdagangkan. 

Hasil perhitungan LQ pada sektor pertambangan dan penggalian di 

Kabupaten Gowa terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai tahun 

2020, walaupun nilai LQ rata-rata yang dimiliki hanya sebesar 0,54 lebih kecil 

dari satu (<1). Yang berarti sektor ini termasuk ke dalam sektor non basis, 

artinya sektor ini tidak dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sehingga sektor 

pertambangan dan penggalian tidak berpotensi untuk di perdagangkan. 

Sedangkan hasil perhitungan LQ di Kabupaten Takalar mengalami peningkat-

an secara terus menerus dari tahun 2013 sampai tahun 2020. Namun nilai LQ 

rata-rata yang dimiliki hanya sebesar 0,27 lebih kecil dari satu (<1) yang 

artinya sektor tersebut merupakan sektor non basis yang tidak dapat ber-potensi 

untuk diperdagangkan. 

b. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 

Hasil perhitungan MRP pada sektor pertambangan dan penggalian di 

Kota Makassar sektor pertambangan dan penggalian mempunyai pertumbuh-

an yang belum menonjol ditingkat provinsi akan tetapi ditingkat kabupaten/ 

kota memiliki pertumbuhan yang menonjol. Dengan nilai RPr sebesar 0,60 (-) 

dan RPs sebesar 1,97 (+). Sedangkan Hasil perhitungan MRP pada sektor 

pertambangan dan penggalian di Kabupaten Maros sektor pertambangan dan 

penggalian mempunyai pertumbuhan yang belum menonjol ditingkat provinsi 
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akan tetapi ditingkat kabupaten/kota memiliki pertumbuhan yang menonjol. 

Dengan nilai RPr sebesar 0,60 (-) dan RPs sebesar 2,54 (+). 

Adapaun hasil perhitungan MRP pada sektor pertambangan dan peng-

galian di Kabupaten Gowa sektor pertambangan dan penggalian mempunyai 

pertumbuhan yang belum menonjol ditingkat provinsi akan tetapi ditingkat 

kabupaten/kota memiliki pertumbuhan yang menonjol. Dengan nilai RPr 

sebesar 0,60 (-) dan RPs sebesar 2,26 (+). Hasil perhitungan MRP pada sektor 

pertambangan dan penggalian di Kabupaten takalar sektor pertambangan dan 

penggalian mempunyai pertumbuhan yang belum menonjol ditingkat provinsi 

akan tetapi ditingkat kabupaten/kota memiliki pertumbuhan yang menonjol. 

Dengan nilai RPr sebesar 0,60 (-) dan RPs sebesar 1,36 (+). 

3. Sektor Industri Pengolahan 

a. Location Quotient (LQ) 

Hasil perhitungan LQ di Kota Makasar pada sektor industri peng-

olahan menunjukkan penurunan setiap tahunnya dengan rata-rata LQ sektor 

yaitu 1,42 lebih besar dari satu (>1). Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

sektor industri dan pengolahan merupakan sektor basis yang dapat memenuhi 

kebutuhan daerahnya maupun daerah lain dan berpotensi untuk diperdagang-

kan. Sedangkan hasil perhitungan LQ di Kabupaten Maros pada sektor industri 

pengolahan mengalami fluktaktif dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,47 lebih 

besar dari satu (>1), hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupa-kan sektor 

basis.artinya sektor tersebut dapat diperdagangkan. 

Adapun hasil perhitungan LQ di Kabupaten Gowa sektor industri 

pengolahan mengalami peningkatan pada tahun 2013 sampai tahun 2018. Dan 
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pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan, dengan nilai rata-rata 

LQ sebesar 0,46 lebih kecil dari satu (<1), sektor tersebut merupakan sektor 

non basis. Artinya sektor tersebut tidak berpotensi untuk diperdagangkan dan 

untuk mencapai angka satu masih diperulakan 54% dari luar Kabupaten Gowa. 

Hasil perhitungan LQ di Kabupaten Takalar, sektor industri pengolah-an 

mengalami penurunan di tahun 2013 sampai tahun 2016, kemudian pada tahun 

2017 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan. Walaupun meng-alami 

peningkatan pada tiga tahun terakhir namun nilai LQ rata-rata sebesar 4,2 lebih 

kecil dari satu (<1) sehingga sektor termasuk sektor non basis. 

b. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 

Hasil perhitungan MRP sektor industri pengolahan di Kota Makassar 

mempunyai pertumbuhan yang rendah baik di tingkat Provinsi maupun di-

tingkat kabupaten/Kota dengan nilai RPr sebesar 0,79 (-) dan RPs sebesar 0,75 

(-). Sedangkan hasil perhitungan MRP sektor industri pengolahan di 

Kabupaten Maros mempunyai pertumbuhan yang rendah baik di tingkat 

provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota dengan nilai RPr sebesar 0,79(-) dan 

RPs sebesar 0,64(-). 

Adapun hasil perhitungan MRP sektor industri pengolahan di 

Kabupaten Gowa mempunyai pertumbuhan yang rendah baik di tingkat 

provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota dengan nilai RPr sebesar 0,79 (-) 

dan RPs sebesar 0,88 (-). Hasil perhitungan MRP sektor industri pengolahan di 

Kabupaten Takalar mempunyai pertumbuhan yang rendah baik di tingkat 

Provinsi maupun ditingkat kabupaten/Kota dengan nilai RPr sebesar 0,79 (-) 

dan RPs sebesar 0,72 (-). 
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4. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas 

a. Location Quotient (LQ) 

Hasil perhitungan LQ pada sektor pengadaan listrik dan gas di Kota 

Makassar selama delapan tahun terakhir fluktuaktif dengan nilai LQ rata-rata 

sebesar 0,47 lebih kecil dari satu (<1) yang berarti sektor ini termasuk sektor 

non basis. Artinya sektor pengadaan listrik dan gas tidak dapat memenuhi 

kebutuhan daerahnya. Sedangkan hasil perhitungan LQ pada sektor pengada-

an listrik dan gas di Kabupaten Maros pada tahun 2013 mengalami penurunan 

sampai pada tahun 2018 dan meningkat di tahun 2019 akan tetapi pada tahun 

2020 kembali mengalami penurunan sebesar 0,96. Dengan nilai rata-rata LQ 

sebesar 0,86 lebih kecil dari satu (<1) artinya sektor ini termasuk sektro non 

basis. Untuk dapat memenuhi permintaan kebuhtuhan dalam daerah pada 

sektor pengadaan listrik dan gas Kabupaten Maros harus mengimpor sebesar 

0,14 jika LQ sama dengan satu. 

Adapun hasil perhitungan LQ di pada sektor pengadaan listrik dan gas 

di Kabupaten Gowa mengalami peningkatan pada tahun 2013 sampai pada 

tahun 2017. Pada tahun 2018 dan tahun 2020 sempat mengalami penurunan. 

Namun dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,98 lebih dari satu (>1) me-

nunjukkan bahwa sektor pengadaan listrik dan gas termasuk sektor basis di 

Kabupaten Gowa, sehingga sektor ini berpotensi untuk diperdagangankan. 

Hasil perhitungan LQ pada sektor pengadaan listrik dan gas di Kabupaten 

Takalar fluktuaktif dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,78 lebih besar dari satu 

(>1). Artinya sektor tersebut termasuk sektor basis di Kabupaten Takalar. 

b. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 
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Hasil perhitungan MRP pada sektor pengadaan listrik dan gas di Kota 

Makassar mempunyai pertumbuhan ekonomi yang menonjol baik ditingkat 

provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota dengan nilai RPr sebesar 1,17 (+) 

dan RPs sebesar 1,04 (+). Sedangkan hasil perhitungan MRP di Kabupaten 

Maros pada sektor pengadaan listrik dan gas memiliki pertumbuhan ekonomi 

yang menonjol ditingkat provinsi akan tetapi belum menonjol di tingkat 

kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 1,17 (+) dan RPs sebesar 0,85 (-). 

Adapun hasil perhitungan MRP pada sektor pengadaan listrik dan gas 

di Kota Gowa mempunyai pertumbuhan ekonomi yang menonjol baik di 

tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 

1,17 (+) dan RPs sebesar 1,31 (+). Sedangkan hasil perhitungan MRP pada 

sektor pengadaan listrik dan gas di Kota Takalar mempunyai pertumbuhan 

ekonomi yang menonjol baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/ 

kota. Dengan nilai RPr sebesar 1,17 (+) dan RPs sebesar 1,27 (+). 

5. Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

a. Location Quotient (LQ) 

Hasil perhitungan LQ di Kota Makassar, sektor pengadaan air, peng-

olahan sampah, limbah dan daur ulang mengalami penurunan setiap tahun-nya. 

Namun dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,75 lebih besar dari satu (>1), artinya 

sektor ini termasuk sektor basis di Kota Makassar sehingga berpotensi untuk 

diperdagangkan. Sedangkan hasil perhitungan LQ di Kabupaten Maros, sektor 

pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang mengalami 

fluaktuaktif dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,84 lebih kecil dari satu (<1). 

Artinya sektor tersebut merupakan sektor non basis. 
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Adapun hasil perhitungan LQ di Kabupaten Gowa, sektor pengadaan 

air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang dengan nilai rata-rata LQ 

sebesar 1,13 lebih besar dari satu (>1) yang artinya sektor ini adalah sektor 

basis di Kabupaten Gowa dan berpotensi untuk diperdagangkan. Sedangkan 

hasil perhitungan LQ di Kabupaten Takalar sektor pengadaan air, pengolahan 

sampah, limbah dan daur ulang dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,45 lebih 

kecil dari satu (<1). Artinya sektor tersebut adalah sektor non basis. 

b. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 

Hasil perhitungan MRP pada sektor pengadaan air, pengolahan sampah, 

limbah dan daur ulang di Kota Makassar mempunyai pertumbuhan yang 

rendah baik ditingkat provinis maupun ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai 

RPr sebesar 0,66 (-) dan RPs sebesar 0,43 (-). Sedangkan hasil perhitungan 

MRP pada sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang 

di Kabupaten Maros mempunyai pertumbuhan yang belum me-nonjol ditingkat 

provinsi akan tetapi ditingkat kabupaten/kota memiliki per-tumbuhan ekonomi 

yang menonjol. Dengan nilai RPr sebesar 0,66 (-) dan RPs sebesar 1,28 (+). 

Adapun hasil perhitungan MRP pada sektor pengadaan air, peng-olahan 

sampah, limbah dan daur ulang di Kabupaten Gowa mempunyai pe-rtumbuhan 

yang rendah baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/ kota. Dengan 

nilai RPr sebesar 0,66 (-) dan RPs sebesar 0,84 (-). Sedangkan hasil 

perhitungan MRP pada sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan 

daur ulang di Kabupaten Takalar mempunyai pertumbuhan yang rendah baik 

ditingkat provinis maupun ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 

0,66 (-) dan RPs sebesar 0,85 (-). 
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6. Sektor Kontruksi 

a. Location Quotient (LQ) 

Hasil perhitungan LQ di Kota Makassar pada sektor konstruksi terus 

mengalami penurunan setiap tahunnya. Akan tetapi dengan nilai rata-rata LQ 

sebesar 1,34 lebih besar dari satu (>1), artinya sektor konstruksi di Kota 

Makassar termasuk sektor basis sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerah-

nya dan berpotensi diperdagangkan. Sedangkan hasil perhitungan LQ di 

Kabupaten Maros pada sektor konstruksi fluktuaktif dengan nilai rata-rata LQ 

sebesar 0,84 lebih kecil dari satu (<1) yang artinya sektor ini merupakan sektor 

non basis di Kabupaten Maros. 

Adapun hasil perhitungan LQ di Kabupaten Gowa pada sektor 

konstruksi menunjukkan pertumbuhan yang masih cenderung stagnan pada 

angka 0,89 bahkan sempat mengalami penurunan pada tahun 2015, 2017 dan 

2020. Rata-rata LQ sektor ini, yaitu 0,88 lebih kecil dari satu (<1), hal ini 

mengindikasikan bahwa sektor ini adalah sektor non basis sehingga tidak ber-

potensi untuk diperdagangkan. Sedangkan hasil perhitungan LQ di Kabupaten 

Takalar pada sektor konstruksi mengalami penurunan setiap tahunnya dengan 

nilai rata-rata LQ sebesar 0,58 lebih kecil dari satu (<1). Hal tersebut me-

nandakan bahwa sektor konstruksi merupakan sektor non basis. 

b. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 

Hasil perhitungan MRP pada sektor konstruksi di Kota Makassar 

mempunyai pertumbuhan yang menonjol baik tingkat provinsi maupaun di 

tingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 1,20 (+) dan RPs sebesar 

1,34 (+). Sedangkan hasil perhitungan MRP pada sektor konstruksi di 
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Kabupaten Maros mempunyai pertumbuhan yang menonjol baik tingkat 

provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 1,20 (+) 

dan RPs sebesar 2,02 (+). 

Adapun hasil perhitungan MRP pada sektor konstruksi di Kabupaten 

Gowa mempunyai pertumbuhan yang menonjol baik tingkat provinsi maupun 

ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 1,20 (+) dan RPs sebesar 

1,14 (+). Berdasarkan hasil perhitungan MRP pada sektor konstruksi di 

Kabupaten Takalar mempunyai pertumbuhan yang menonjol baik tingkat 

provinsi tetapi belum menonjol ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr 

sebesar 1,20 (+) dan RPs sebesar 0,95 (-). 

7. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

a. Location Quotient (LQ) 

Hasil perhitungan LQ di Kota Makassar pada sektor Perdagangan besar 

dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami penurunan setiap 

tahunnya dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,34 lebih besar dari satu (>1) 

menunjukkan bahwa sektor ini termasuk sektor basis dan berpotensi untuk 

diperdagangkan. Sedangkan hasil perhitungan LQ di Kabupaten Maros pada 

sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sempat 

mengalami penurunan pada tahun 2013 sampai tahun 2017 dan kemudian 

meningkat di tahun 2018 dan 2020. Nilai rata-rata LQ sebesar 0,23 lebih kecil 

dari satu (<) menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor non basis di 

Kabuparen Maros. 

Adapun hasil perhitungan LQ di Kabupaten Gowa pada sektor per-

dagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami pe-
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nurunan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,82 lebih kecil dari satu (<1). 

Artinya sektor ini merupaka sektor non basis. Sedangkan hasil perhitungan LQ 

di Kabupaten Takalar pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi 

mobil dan sepeda motor fluktuaktif dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,95 lebih 

kecil dari satu (<1). Artinya sektor tersebut merupakan sektor non basis di 

Kabupaten Takalar, untuk dapat memenuhi permintaan kebutuhan dalam 

daerah, harus mengimpor sebesar 0,5 jika LQ sama dengan satu. 

b. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 

Hasil perhitungan MRP pada sektor perdagangan besar dan eceran, 

reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Makassar mempunyai pertumbuhan 

yang menonjol baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. 

Dengan nilai RPr sebesar 1,28 (+) dan nilai RPs sebesar 1,25 (+). Sedangkan 

perhitungan MRP pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil 

dan sepeda motor di Kabupaten Maros mempunyai pertumbuhan yang me-

nonjol baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai 

RPr sebesar 1,28 (+) dan nilai RPs sebesar 1,03 (+). 

Adapun hasil perhitungan MRP pada sektor perdagangan besar dan 

eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kabupaten Gowa mempunyai 

pertumbuhan yang menonjol baik ditingkat provinsi maupun ditingkat 

kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 1,28 (+) dan nilai RPs sebesar 1,30 

(+). Sedangkan perhitungan MRP pada sektor perdagangan besar dan eceran, 

reparasi mobil dan sepeda motor di Kabupaten Takalar memiliki pertumbuh-

an yang menonjol baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. 

Dengan nilai RPr sebesar 1,28 (+) dan nilai RPs sebesar 1,34 (+). 
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8. Sektor Transportasi dan Pergudangan 

a. Location Quotient (LQ) 

Hasil perhitungan LQ di Kota Makassar pada sektor transportasi dan 

pergudangan fluktuaktif dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,71 leboh kecil dari 

satu (<1). Artinya sektor ini merupakan sektor non basis dan tidak ber-potensi 

untuk diperdagangkan. Sedangkan hasil perhitungan LQ di Kabupaten Maros 

pada sektor transportasi dan pergudangan fluktaktif dengan nilai rata-rata LQ 

sebesar 7,98 lebih besar dari satu (>1). Yang artinya sektor ini adalah sektor 

basis di Kabupaten Maros sehingga berpotensi untuk diperdagangkan. 

Adapun hasil perhitungan LQ di Kabupaten Gowa pada sektor 

transportasi dan pergudangan selama tiga tahun mengalami peningkatan dari 

tahun 2013 sampai tahun 2015 dan pada tahun 2016 menurun dan kembali 

meningkat pada tahun 2019 dan tahun 2020. Nilai rata-rata LQ sebesar 0,40 

lebih kecil dari satu (<1). Artinya sektor ini merupakan sektor non basis di 

Kabupaten Gowa. Sedangkan hasil perhitungan LQ di Kabupaten Takalar pada 

sektor transportasi dan pergudangan flutuaktif dengan nilai rata-rata LQ 

sebesar 0,85 lebih kecil dari satu (<1), artinya sektor ini merupakan sektor non 

basis di Kabupaten Takalar. 

b. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 

Hasil perhitungan MRP pada sektor transportasi dan pergudangan di 

Kota Makassar mempunyai pertumbuhan yang rendah baik ditingkat provinsi 

maupun ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 0,23 (-) dan nilai 

RPs sebesar 0,50 (-). Sedangkan hasil perhitungan MRP di Kabupaten Maros 

pada sektor transportasi dan pergudangan mempunyai pertumbuhan yang 
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rendah baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai 

RPr sebesar 0,23 (-) dan nilai RPs sebesar 0,48 (-). 

Adapun hasil perhitungan MRP di Kabupaten Gowa pada sektor 

transportasi dan pergudangan memiliki pertumbuhan yang rendah baik di 

tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 

0,23 (-) dan nilai RPs sebesar 0,97 (-). Sedangkan hasil perhitungan MRP pada 

sektor transportasi dan pergudangan di Kabupaten Takalar mempunyai 

pertumbuhan yang belum menonjol ditingkat provinsi akan tetapi memiliki 

pertumbuhan yang menonjol ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr 

sebesar 0,23 (-) dan nilai RPs sebesar 1,06 (+). 

9. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 

a. Location Quotient (LQ) 

Hasil hasil perhitungan LQ di Kota Makassar pada sektor penyediaan 

akomodasi dan makan minum, mengalami penurunan terus menerus dari tahun 

2013 sampai tahun 2020. Dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,62 lebih besar 

dari satu (>1). Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor basis 

di Kota Makassar sehingga berpotensi untuk diperdagangkan. Sedang-kan hasil 

perhitungan LQ di Kabupaten Maros pada sektor penyediaan akomodasi dan 

makan minum fluktuaktif dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,24 lebih kecil 

dari satu (<1), yang artinya sektor ini merupakan sektor non basis di Kabupaten 

Maros. 

Adapun hasil perhitungan LQ di Kabupaten Gowa pada sektor pe-

nyediaan akomodasi dan makan minum fluktuaktif dengan nilai rata-rata LQ 

sebesar 1,7 lebih besar dari satu (>1) yang artinya sektor ini merupakan  sektor 
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basis di Kabupaten Gowa sehingga berpotensi untuk diperdagangkan dan dapat 

memenuhi kebutuhan daerahnya. Sedangkan hasil perhitungan LQ di 

Kabupaten Takalar pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum 

sempat menurun pada tahun 2014 sampai tahun 2019 dan kemudian me-

ningkat ditahun 2020. Namun dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,24 lebih kecil 

dari satu (<1) sektor ini merupakan sektor non basis di Kabupaten Takalar. 

b. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 

Hasil perhitungan MRP pada sektor penyediaan akomodasi dan makan 

minum di Kota Makassar mempunyai pertumbuhan yang rendah baik di tingkat 

provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 0,91 (-) 

dan nilai RPs sebesar 0,56 (-). Sedangkan hasil perhitungan MRP pada sektor 

penyediaan akomodasi dan makan minum di Kabupaten Maros mempunyai 

pertumbuhan yang rendah baik ditingkat provinsi maupun di tingkat 

kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 0,91 (-) dan nilai RPs sebesar 0,61 

(-). 

Adapun hasil perhitungan MRP pada sektor penyediaan akomodasi dan 

makan minum di Kabupaten Gowa memiliki pertumbuhan yang rendah baik 

ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota dengan nilai RPr sebesar 

0,91 (-) dan nilai RPs sebesar 0,96 (-). Sedangkan hasil perhitungan MRP pada 

sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Kabupaten Maros 

mempunyai pertumbuhan yang rendah baik ditingkat provinsi maupun 

ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 0,91 (-) dan nilai RPs 

sebesar 0,93 (-). 

10. Sektor Informasi dan Komunikasi 
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a. Location Quotient (LQ) 

Hasil hasil perhitungan LQ di Kota Makasar pada sektor informasi dan 

komunikasi dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,79 lebih besar dari satu (>1) 

yang artinya sektor ini merupakan sektor basis dan berpotensi untuk di-

perdagangkan. Sedangkan hasil perhitungan LQ di Kabupaten Maros pada 

sektor informasi dan komunikasi mengalami penurunan sampai pada tahun 

2018 dan kembali meningkat pada tahun 2020. Dengan nilai rata-rata LQ 

sebesar 0,20 lebih kecil dari satu (<1). Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor 

ini merupakan sektor non basis di Kabupaten Maros. 

Adapun hasil perhitungan LQ di Kabupaten Gowa pada sektor 

informasi dan komunikasi fluktuaktif dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,62 

lebih besar dari satu (>1). Artinya pada sektor ini merupakan sektor basis di 

Kabupaten Gowa sehingga berpotensi untuk diperdagangkan. Sedangkan hasil 

perhitungan LQ di Kabupaten Takalar pada sektor informasi dan komunikasi 

terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Nilai rata-rata LQ sebesar 0,62 

lebih kecil dari satu (<1) yang artinya sektor ini merupakan sektor non basis. 

b. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 

Hasil perhitungan MRP pada sektor informasi dan komunikasi di Kota 

Makassar mempunyai pertumbuhan yang menonjol baik ditingkat provinsi 

maupun ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 1,73 (+) dan RPs 

sebesar 1,73 (+). Sedangkan hasil perhitungan MRP pada sektor informasi dan 

komunikasi di Kabupaten Maros mempunyai pertumbuhan yang me-nonjol 

baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr 

sebesar 1,73 (+) dan RPs sebesar 1,04 (+). 
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Adapun hasil perhitungan MRP pada sektor informasi dan komunikasi 

di Kabupaten Gowa mempunyai pertumbuhan yang menonjol baik ditingkat 

provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 1,73 (+) 

dan RPs sebesar 1,80 (+). Sedangkan hasil perhitungan MRP pada sektor 

informasi dan komunikasi di Kabupaten Maros mempunyai pertumbuhan yang 

menonjol baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Dengan 

nilai RPr sebesar 1,73 (+) dan RPs sebesar 1,49 (+). 

11. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 

a. Location Quotient (LQ) 

Hasil perhitungan LQ di kota Makassar pada sektor jasa keuangan dan 

asuransi fluktaktif dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,57 lebih besar dari satu 

(>1). Hal ini berarti bahwa sektor jasa keuangan dan asuransi merupakan sektor 

basis di Kota Makassar dan berpotensi untuk diperdagangakan. Sedangkan 

hasil perhitungan LQ di Kabupatan Maros pada sektor jasa ke-uangan dan 

asuransi terjadi penurunan sampai pada tahun 2017 dan me-ningkat sebesar 

0,58 kemudian tahun 2020 kembali menurun. Dengan nilai rata-rata LQ 

sebesar 0,39 lebih kecil dari satu (<1). Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor 

ini merupakan sektor non basis di kabupaten Maros. 

Adapun hasil perhitungan LQ di Kabupatan Gowa pada sektor jasa ke-

uangan dan asuransi mengalami penurunan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 

0,65 lebih kecil dari satu (<1) menandakan bahwa sektor ini merupakan sektor 

non basis di Kabupaten Gowa. Sedangkan hasil perhitungan LQ di Kabupatan 

Takalar pada sektor jasa keuangan dan asuransi fluktuaktif dengan nilai rata-
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rata LQ sebesar 0,38 lebih kecil dari satu (<1) yang mendakan bahwa sektor 

ini merupakan sektor non basis di Kabupaten Takalar. 

b. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 

Hasil perhitungan MRP pada sektor jasa keuangan dan asuransi di Kota 

Makassar mempunyai pertumbuhan yang rendah baik ditingkat provinsi 

maupun ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 0,99 (-) dan RPs 

sebesar 0,99 (-). Sedangkan hasil perhitungan MRP pada sektor jasa keuang-

an dan asuransi di Kabupaten Maros mempunyai pertumbuhan yang rendah 

baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr 

sebesar 0,99 (-) dan RPs sebesar 0,75 (-). 

Adapun hasil perhitungan MRP di Kabupaten Gowa pada sektor jasa 

keuangan dan asuransi mempunyai pertumbuhan yang rendah baik ditingkat 

provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota dengan nilai RPr sebesar 0,99 (-) 

dan RPs sebesar 0,92 (-). Sedangkan hasil perhitungan MRP di Kabupaten 

Takalar mempunyai pertumbuhan yang belum menonjol ditingkat provinsi 

akan tetapi ditingkat kabupaten/kota memiliki pertumbuhan yang menonjol 

dengan nilai RPr sebesar 0,99 (-) dan RPs sebesar 1,14 (+). 

12. Sektor Real Estat 

a. Location Quotient (LQ) 

Hasil perhitungan LQ di Kota Makassar pada sektor real estat terus 

mengalami penurunan disetiap tahunnya, dengan nilai rata-rata LQ sebesar 

0,97 lebih kecil dari satu (<1) menandakan bahwa sektor ini merupakan sektor 

non basis di Kota Makassar. Sedangkan hasil perhitungan LQ di Kabupaten 

Maros pada sektor real estat fluktuaktif dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,39 
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lebih kecil dari satu (<1). Hal tersebut menandakan bahwa sektor ini 

merupakan sektor non basis. 

Adapun hasil perhitungan LQ di Kabupaten Gowa pada sektor real estat 

mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai tahun 2019. Dan tahun 2020 

menurun akan tetapi dengan nilai rata-rata LQ yang dimilikinya sebesar 2,05 

lebih besar dari satu (>1) sehingga sektor ini termasuk sektor basis dan 

berpotensi untuk diperdagangkan. Sedangkan hasil perhitungan LQ pada sektor 

real estat di Kabupaten Takalar mengalami peningkatan walaupun ter-jadi 

sedikit penurunan pada dua tahun. Dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,67 lebih 

besar dari satu (>1) menandakan bahwa sektor ini termasuk sektor basis yang 

ada di Kabupaten Takalar dan berpotensi untuk diperdagangkan. 

b. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 

Hasil perhitungan MRP pada sektor real estat di Kota Makassar mem-

punyai pertumbuhan rendah baik ditingkat provinsi maupun ditingkat 

kabupaten/kota. dengan nilai RPr sebesar 0,94 (-) dan RPs sebesar 0,70 (-). 

Sedangkan hasil perhitungan MRP pada sektor real estat di Kabupaten Maros 

mempunyai pertumbuhan rendah baik ditingkat provinsi maupun ditingkat 

kabupaten/kota. dengan nilai RPr sebesar 0,94 (-) dan RPs sebesar 0,99 (-). 

Adapun hasil perhitungan MRP pada sektor real estat di Kabupaten Gowa 

mempunyai pertumbuhan yang belum menonjol ditingkat provinsi akan tetapi  

ditingkat kabupaten/kota mempunyai pertumbuhan yang menonjol. Dengan 

nilai RPr sebesar 0,94 (-) dan RPs sebesar 1,97 (+). Sedangkan hasil per-

hitungan MRP pada sektor real estat di Kabupaten Takalar mempunyai per-

tumbuhan yang belum menonjol ditingkat provinsi akan tetapi ditingkat 
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kabupaten/kota mempunyai pertumbuhan yang menonjol. Dengan nilai RPr 

sebesar 0,94 (-) dan RPs sebesar 1,03 (+). 

13. Sektor Jasa Perusahaan 

a. Location Quotient (LQ) 

Hasil perhitungan LQ di Kota Makassar pada sektor jasa perusahaan 

terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Walaupun menurun namun nilai 

rata-rata LQ yang dimiliki sebesar 2,48 lebih besar dari satu (>1) sehingga 

sektor ini termasuk sektor basis di Kota Makassar dan berpotensi untuk diper-

dagangkan. Sedangkan hasil perhitungan LQ di Kabupaten Maros pada sektor 

jasa perusahaan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,06 lebih kecil dari satu (<1) 

menandakan bahwa sektor ini merupakan sektor non basis di Kabupaten 

Maros. 

Adapun hasil perhitungan LQ di Kabupaten Gowa pada sektor jasa 

perusahaan mengalami penurunan, dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,27 lebih 

kecil dari satu (<1) menandakan bahwa sektor ini merupakan sektor non basis 

di Kabupaten Gowa. Sedangkan hasil perhitungan LQ di Kabupaten Takalar 

pada sektor jasa perusahaan fluaktuaktif dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,02 

leboh kecil dari satu (<1) menandakan sektor ini termasuk sektor non basis di 

Kabupaten Takalar. 

b. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 

Hasil perhitungan MRP pada sektor jasa perusahaan di Kota Makassar 

mempunyai pertumbuhan yang rendah baik ditingkat provinsi maupun di 

tingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 0,88 (-) dan RPs sebesar 0,70 

(-). Sedangkan hasil perhitungan MRP pada sektor jasa perusahaan di 
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Kabupaten Maros mempunyai pertumbuhan yang rendah baik di tingkat 

provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 0,88 (-) 

dan RPs sebesar 0,91 (-). 

Adapun hasil perhitungan MRP di Kabupaten Gowa pada sektor jasa 

perusahaan mempunyai pertumbuhan yang rendah baik ditingkat provinsi 

maupun ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 0,88 (-) dan RPs 

sebesar 0,78 (-). Sedangkan hasil perhitungan MRP pada sektor jasa per-

usahaan di Kabupaten Takalar mempunyai pertumbuhan yang rendah baik di-

tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 

0,88 (-) dan RPs sebesar 0,68 (-). 

14. Sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminana Sosial Wajib 

a. Location Quotient (LQ) 

Hasil perhitungan LQ di Kota Makassar pada sektor administrasi 

pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan nilai rata-rata LQ 

sebesar 0,71 lebih kecil dari satu (<1) menandakan bahwa sektor ini termasuk 

sektor non basis. Sedangkan hasil perhitungan LQ di Kabupaten Maros pada 

sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib fluktatif 

dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,81 lebih kecil dari satu (<1) menandakan 

bahwa sektor ini termasuk sektor non basis di Kabupaten Maros. 

Adapun hasil perhitungan LQ pada sektor administrasi pemerintah, 

pertahanan dan jaminan sosial wajib fluktaktif di Kabupaten Gowa dengan 

nilai rata-rata LQ sebesar 1,22 lebih besar dari satu (>1). Hal ini menandakan 

bawah sektor ini adalah sektor basis di Kabupaten Gowa dan berpotensi untuk 

diperdagangkan. Sedangkan hasil perhitungan LQ di Kabupaten Takalar pada 
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sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan 

nilai rata-rata LQ sebesar 1,55 lebih besar dari satu (>1) yang artinya sektor ini 

adalah sektor basis sehingga berpotensi untuk diperdagangkan. 

b. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 

Hasil perhitungan MRP di Kota Makassar pada sektor administrasi 

pemerintah, pertahanan sosial dan jaminan sosial wajib mempunyai per-

tumbuhan yang rendah baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/ 

kota. Dengan nilai RPr sebesar 0,79 (-) dan RPs sebesar 0,91 (-). Sedangkan 

hasil perhitungan MRP pada sektor administrasi pemerintah, pertahanan sosial 

dan jaminan sosial wajib di Kabupaten Maros mempunyai pertumbuh-an yang 

rendah baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai 

RPr sebesar 0,79 (-) dan RPs sebesar 0,97 (-). 

Adapun hasil perhitungan MRP pada sektor administrasi pemerintah, 

pertahanan sosial dan jaminan sosial wajib di Kabupaten Gowa memiliki per-

tumbuhan yang rendah baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/ 

kota. Dengan nilai RPr sebesar 0,79 (-) dan RPs sebesar 0,74 (-). Sedangkan 

hasil perhitungan MRP pada sektor administrasi pemerintah, pertahanan sosial 

dan jaminan sosial wajib di Kabupaten Takalar mempunyai pertumbuh-an yang 

rendah baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai 

RPr sebesar 0,79 (-) dan RPs sebesar 0,95 (-). 

15. Sektor Jasa Pendidikan 

a. Location Quotient (LQ) 

Hasil perhitungan LQ di Kota Makassar pada sektor jasa pendidikan 

pada tahun 2013 mengalami peningkatan sampai pada tahun 2016. Pada tahun 
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2017 sampai 2020 mengalami sedikit penurunan. Nilai rata-rata LQ sebesar 

1,66 lebih besar dari satu (>1). Artinya sektor ini termasuk sektor basis di Kota 

Makassar dan berposenti untuk diperdagangkan. Sedangkan hasil per-hitungan 

LQ di Kabupaten Maros pada sektor jasa pendidikan mengalami penurunan 

dari tahun 2013 sampai tahun 2018 kemudian meningkat ditahun 2019 dan 

kembali menurun ditahun 2020. Dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,29 lebih 

kecil dari satu (<1) menandakan bahwa sektor tersebut merupakan sektro non 

basis. Adapun hasil perhitungan LQ di Kabupaten Gowa pada sektor jasa 

pendidikan mengalami penurunan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,85 lebih 

kecil dari satu (<1) menandakan bahwa sektor ini termasuk sektor non basis. 

Sedangkan hasil perhitungan LQ di Kabupaten Takalar pada sektor jasa 

pendidikan mengalami penurunan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,26 lebih 

kecil dari satu (<1) menandakan bahwa sektor ini termasuk sektor non basis. 

b. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 

Hasil perhitungan MRP pada sektor jasa pendidikan di Kota Makassar 

mempunyain pertumbuhan yang menonjol baik ditingkat provinsi maupun 

ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 1,25 (+) dan RPs sebesar 

1,21 (+). Sedangkan hasil perhitungan MRP pada sektor jasa pendidikan di 

Kabupaten Maros mempunyai pertumbuhan yang menonjol ditingkat provinsi 

akan tetapi belum ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 1,25 (+) 

dan RPs sebesar 0.69 (-). 

Adapun hasil perhitungan MRP pada sektor jasa pendidikan di 

Kabupaten Gowa mempunyain pertumbuhan yang menonjol baik ditingkat 

provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 1,25 (+) 
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dan RPs sebesar 1,12 (+). Sedangkan hasil perhitungan MRP pada sektor jasa 

pendidikan di Kabupaten Maros mempunyain pertumbuhan yang menonjol 

ditingkat provinsi akan tetapi belum ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai 

RPr sebesar 1,25 (+) dan RPs sebesar 0.85 (-). 

16. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 

a. Location Quotient (LQ) 

Hasil perhitungan LQ di Kota Makassar pada sektor jasa keuangan dan 

kegiatan sosial fluktuaktif dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,33 lebih besar 

dari satu (>1). Artinta sektor ini termasuk sektor basis di Kota Makassar 

sehingga dapat diperdagangkan. Sedangkan hasil perhitungan LQ pada sektor 

jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Kabupaten Maros dengan nilai rata-rata 

LQ sebesar 0,53 lebih kecil dari satu (<1) menandakan bahwa sektor ini 

merupakan sektor non basis di Kabupaten Maros. 

Adapun hasil perhitungan LQ di Kabupaten Gowa pada sektor jasa 

kesehatan dan kegiatan sosial mengalami sedikit penurunan dari tahun ke 

tahun. Dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,93 lebih kecil dari satu (<1) me-

nandakan bahwa sektor ini merupakan sektor non basis. Sedangkan hasil per-

hitungan LQ di Kabupaten Takalar pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan 

sosial mengalami penurunan dari setiap tahunnya, dengan nilai rata-rata LQ 

sebesar 0,61 lebih kecil dari satu menanadakan bahwa sektor ini merupakan 

sektor non basis di Kabupaten Takalar. 

b. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 

Hasil perhitungan MRP pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 

di Kota Makassar mempunyai pertumbuhan yang menonjol ditingkat provinsi 
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maupun ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 1,64 (+) dan RPs 

1,83 (+). Sedangkan hasil perhitungan MRP pada sektor jasa kesehatan dan 

kegiatan sosial di Kabupaten Maros mempunyai pertumbuhan yang me-nonjol 

ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 

1,64 (+) dan RPs 1,19(+). 

Adapun hasil perhitungan MRP di Kabupaten Gowa pada sektor jasa 

kesehatan dan kegiatan sosial mempunyai pertumbuhan yang menonjol di 

tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 

1,64 (+) dan RPs 1,52(+). Sedangkan hasil perhitungan MRP pada sektor jasa 

kesehatan dan kegiatan sosial di Kabupaten Takalar mempunyai pertumbuhan 

yang menonjol ditingkat provinsi akan tetapi belum ditingkat kabupaten/kota. 

Dengan nilai RPr sebesar 1,64 (+) dan RPs 0,89 (-). 

17. Sektor Jasa Lainnya 

a. Location Quotient (LQ) 

Hasil perhitungan LQ di Kota Makassar pada sektor jasa lainnya 

mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai tahun 2018 dan meningkat 

ditaun 2019 kemudian terajadi penurunan kembali ditahun 2020. Nilai rata-rata 

LQ sebesar 1,81 lebih besar dari satu (>1). Artinya sektor ini merupakan sektor 

basis sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerahnya dan berpotensi untuk 

diperdagangkan. Sedangkan hasil perhitungan LQ di Kabupaten Maros pada 

sektor jasa lainnya dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,27 lebih kecil dari satu 

(<1) menandakan bahwa sektor ini merupakan sektor non basis. 

Adapun hasil perhitungan LQ di Kabupaten Gowa pada sektor jasa 

lainnya dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,06 lebih besar dari satu (>1). Arti-
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nya sektor ini termasuk sektor basis sehingga berpotensi untuk diperdagang-

kan. Sedangkan hasil perhitungan LQ di Kabupaten Takalar pada sektor jasa 

lainnya dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,19 lebih kecil satu (<) menanda-

kan bahwa sektor ini merupakan sektor non basis. 

b. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 

Hasil perhitungan MRP pada sektor jasa lainnya di Kota Makassar 

mempunyai pertumbuhan yang menonjol ditingkat provinsi akan tetapi belum 

ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 1,06 (+) dan RPs sebesar 

0,98 (-). Sedangkan hasil perhitungan MRP di Kabupaten Maros pada sektor 

jasa lainnya mempunyai pertumbuhan yang menonjol ditingkat provinsi akan 

tetapi belum ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 1,06 (+) dan 

RPs sebesar 0,86 (-). 

Adapun hasil perhitungan MRP pada sektor jasa lainnya di Kabupaten 

Gowa mempunyai pertumbuhan yang menonjol ditingkat provinsi maupun 

ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 1,06 (+) dan RPs sebesar 

1,02 (+). Sedangkan hasil perhitungan MRP di Kabupaten Takalar pada sektor 

jasa lain mempunyai pertumbuhan yang menonjol ditingkat provinsi akan 

tetapi belum ditingkat kabupaten/kota. Dengan nilai RPr sebesar 1,06 (+) dan 

RPs sebesar 0,79 (-). 

Hasil penelitian di Kawasan Mamminasata sektor unggulan terbanyak di-

hasilkan oleh Kota Makassar. Pada hasil perhitungan yang menggunakan analisis 

Location Quotient (LQ) dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Kota Makassar 

memiliki sektor basis sebanyak lima pada sektor lapangan usaha dibandingkan 

dengan Kabupaten lainnya yang ada di Kawasan Mamminasata. Masing-masing 
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sektor tersebut, yaitu sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; 

reparasi mobil dan sepeda motor, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa 

pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. 

Sektor informasi komunikasi dan sektor pengadaan listrik dan gas me-

rupakan sektor lapangan usaha paling menonjol diantara sektor basis lainnya yang 

ada di Kawasan Mamminasata. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Utara, 

2017) dimana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sektor potensial di Provinsi 

Maluku Utara, Kota Ternate memiliki sektor basis terbanyak diantara 

kabupaten/kota lain salah satu sektornya, yaitu sektor informasi dan komunikasi 

dan sektor pengadaan listrik dan gas dari antara sektor ekonomi yang ada di 

kabupaten/kota. 

Penelitian ini juga sejalan dengan (Lolowang et al., 2014) dimana dalam 

penelitiannya sektor listrik dan gas adalah salah satu sektor basis di Kabupaten 

Minahasa karena angka rasio masing-masing sektor tersebut menunjukkan nilai 

lebih dari satu (>1). Walaupun ketiga kabupaten/kota lainnya tidak memiliki sektor 

potensial sebanyak Kota Makassar, namun di masing-masing daerah sudah ada 

beberapa sektor ekonomi potensial yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi di 

masing-masing wilayah tersebut. 

Adapun sektor yang paling tertingal di Kawasan Mamminasata diantara-nya 

adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor penyedaiaan akomodasi 

dan makan minum, sektor real estat, sektor jasa perusahaan dan sektor administrasi 

pemerintah dan jaminan sosial wajib. Namun pemerintah di Kawasan 

Mamminasata tidak boleh mengabaikan sektor yang tidak termasuk sektor unggul-

an atau potensial karena tidak menutup kemungkinan sektor lainnya dapat ber-ubah 
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menjadi sektor unggulan sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar 

terhadap pemerintah di kawasan tersebut. 

Teori ekspor Richardoson menyatakan bahwa ekspor tidak hanya menjual 

barang atau jasa keluar negeri ataupun daerah, tetapi termasuk didalamanya barang 

atau jasa yang dibeli oleh orang luar daerah,walaupun teransaksi dilakukan di dalam 

daerah tersebut. Dalam artian kegiatan yang hasilkannya dijual ke luar daerah 

merupakan sebuah kegiatan basis yang dapat memberikan keuntungan bagi 

pemerintah di daerah tersebut. Untuk itu, pemerintah di Kawasan Mamminasata 

juga perlu memberikan perhatian lebih terhadap sektor yang mampu melayani 

konsumen luar daerah sehingga suatu saat sektor tersebut dapat berubah menjadi 

sektor unggulan. 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil perhitungan Location Qoutient (LQ) dan Model Rasio Pertumbuhan 

(MRP) dalam penelitian di Kota Makassar terdapat lima sektor basis yang hasil 

analisis LQ menunjukkan bahwa sektor tersebut basis begitu juga dengan hasil 

analisis MRP juga menunjukkan sektor tersebut sektor basis. Sektor tersebut yaitu, 
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sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda 

motor, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa pendidikan, sektor jasa 

kesehatan dan kegiatan sosial, sektor jasa lainnya. Sedangkan di Kabupaten Maros 

tidak didapatkan satupun sektor unggulan, namun ditemukan sektor yang 

mempunyai spesialisasi di tingkat Kabupaten yaitu sektor pertambangan dan 

penggalian. 

Kabupaten Gowa terdapat tiga sektor yang hasil LQ maupun MRP me-

nujukkan positif atau basis sektro tersebut yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, 

sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa lainnya. Dan di Kabupaten Takalar 

hanya ditemukan satu sektor yang unggul yaitu sektor pengadaan listrik dan gas. 

Selain terdapat sektor basis di Kawasan Mamminasata juga ditemukan 

lapangan usaha yang masih non basis, dimana dilihat pada hasil analisis Location 

Quotient (LQ) yang menunjukkan negatif atau non basis, dan begitu pula dengan 

hasil analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) juga menunjukkan hasil yang 

negatif. Pada Kota Makassar ditemukan empat sektor non basis, yaitu sektor 

pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor transportasi dan pergudangan, sektor 

real esta, sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. 

Kabupaten Maros ditemukan paling banyak sektor non basis diantara Kabupaten 

lainnya, terdapat tujuh sektor yang menunjukkan tanda negatif, sektor tersebut yaitu 

sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor penyediaan akomodasi dan 

makan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real esta, sektor jasa 

perusahaan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. 

Kemudian di Kabupaten Gowa juga ditemukan tiga sektor yang memiliki 

nilai negatif atau non basis, sektor tersebut yaitu sektor industri dan pengolahan, 
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sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa keuangan dan asuransi. Dan di 

Kabupaten Takalar ditemukan tiga sektor non basis yaitu sektor pengadaan air, 

pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, sektor penyediaan akomodasi dan 

makan minum, sektor jasa perusahaan. 

B. Saran 

Adapun saran dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Diharapkan kepada pemerintah Kawasan Mamminasata (Makassar, 

Maros, Gowa, Takalar) untuk bisa mempertahankan dan meningkatkan 

sektor ekonomi sehingga memberikan pemasukan yang besar bagi 

pemerintah. 

2. Diharapakan kepada pemerintah Kawasan Mamminasata (Makassar, 

Maros, Gowa, Takalar) agar mengutamakan pengembangan sektor-sektor 

yang basis sehingga dapat mendorong sektor lainnya menjadi sektor basis 

juga. 
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