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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

DAN KATEGORI SINGKATAN 

Pada prinsipnya “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang digunakan dalam 

penulisan disertasi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri 

Agama R.I., dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1987, Nomor : 

0543/b/U/1987. 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Huruf hijaiyyah ditransliterasi ke dalam huruf latin, sebagai berikut : 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 s\a s\ es\(dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 {s}ad s} es ص

 d}ad d} d}e ض

 t}a t} t}e ط

 z}a z} z}et ظ

 ai „ apostrof terbaik„ ع

 gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah , Apostrof ع

 Ya Y Ye ي
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Hamzah (ع) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau diakhir, maka ditulis dengan nada ('). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fat}ah A A اَ 

َِِ  Kasrah I I اِ

 d}ammah U U اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya Ai a dan i ـىَْْ

 fath}ah dan wau Iu i dan u ـوَْْ

Contoh : 

 kaifa :   كَـيْـفَْ

 haula :   هَـوْْلَْ

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ىْ...َْْْا ََْ...ْ  fath}ah dan alif atau ya A a dan garis di atas 

ـىَِْ  kasrah dan ya I i dan garis di atas 

 d}ammah dan wau U u dan garis di atas   ــُـو

Contoh : 

 ma>ta :   ما ت  

 <rama :   ر م ى

 qi>la :   قِيْل  
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وْت    yamu>tu :   يَ 

4. Ta marbu>t}ah 

Transliterasi untuk  ta marbu>t}ah ada dua, yaitu : ta marbu>t}ah yang 

hidup untuk mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha [ha]. 

Contoh : 

 raud}ah al-at}fa>l :  ر وْض ة الأ طْف الِ 

دِيْـن ة ا لْفاضِل ة ُ  ا لْم   : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ة    al-h}ikmah :  ا لِحكْم 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d (َّْ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh : 

ُ    ر بنّا   : rabbana> 

يْنا  جَّ  ُ    : najjai>na> 

َُْا لح قّ    : al-h}aqq 

 al-h}ajj :   ا لح جّ   

 nu‟‟ima :   ن ـعّم  

 aduwwun„ :   ع د وٌّ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ّى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>). 

Contoh : 

 Ali> (bukan „Aliyy atau „Aly)„ :   ع لِىٌّ 
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 Arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ :   ع ر بى 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا ل 

(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contohnya : 

مْس   ُّ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  ا لشّ

 al-zalzalah (az-zalzalah) :   ا لزَّلز لة   

لف لْسف ة   ُ   : al-falsafah 

لبلا د     ُ    : al-bila>du 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (`) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contohnya : 

لبلا د     ُ    : ta‟muru>na 

لنـّوْء   ا  ُ    : al-nau‟ 

يْءٌ    syai‟un :   ش 

مِرْت    ُ    : umirtu 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-Qur‟a>n), sunnah, khusus dan 

umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
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Contoh : 

 fi>Z{ila>l al-Qur‟a>n 

Al-sunnah qabl al-tadwi>n 

Al-„Iba>ra>t bi „umu> al-lafz} la>bi khus}u>s} al-sabab 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), transliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh : 

 di>nulla>h billa>h دِين  اللِ 

Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh : 

اللِ ه مْ فِْ ر حم ةِ    Hum fi> rah}matilla>h 

B. Singkatan  

a.s  =  „alaihi al-sala>m 

Cf  =  Bandingkan dengan 

Cet  =  Cetakan 

swt  =  subh}a>nahu>wa ta‟a>la> 

saw  =  s}allalla>hu „alaihi wa sallam 

H  =  Hijriah 

h  =  halaman 

M  =  Masehi 

No.  =  Nomor 

Pen.   =  Penerbit 

pen.   =  penulis 

Q.S.   =  Qur‟an, Surah 

/... : ....  =  Nomor Surah : ayat 

r.a.  =  radiyalla>hu „anhu („anha) 

s.M   =  sebelum Masehi 
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t.d.  =  tanpa data 

t.p.  =  tanpa penerbit 

t.t.  =  tanpa tempat 

t.th.   =  tanpa tahun 
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ABSTRAK 

 

NAMA  : Nur Linda Sari 

NIM   : 90300116055 

JUDUL      : Peran Dana Desa Terhadap Perkembangan Regional (Studi  

Kasus Kabupaten Se- Sulawesi Selatan  

 

Perkembangan regional merupakan bagian terpenting dalam mengetahui 

pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. karna adanya perkembangan regional 

tersebut menjadi acuan dalam pembangunan ekonomi di suatu wilayah dilihat dari 

implikasi dari berbagai kebijakan pembangunan ekonomi. pertumbuhan ekonomi 

regional sangat menetukan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan peluang 

ekonomi baru dengan perkembangan pusat pertumbuhan ekonomi regional. selain 

itu, pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu terciptanya pembangunan 

berkelanjutan. oleh karena itu, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana peran dana desa terhadap perkembangan regional di 

sulawesi selatan.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis) dan Uji Hipotesis yaitu Uji T 

Statistik (Parsial), dan Uji Koeffiesien Determinasi (R2). data yang digunakan 

adalah Data Sekunder yaitu Data Dana Desa, Inflasi dan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) 2017-2019 yang diambil dari situs Badan Pusat Statistik 

(BPS) Sulawesi Selatan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial (uji t) Dana Desa 

pengaruh secara signifikan dan berhubungan negatif terhadap Inflasi, dan Inflasi 

juga berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). jadi, dapat disimpulkan bahwa Dana Desa 

berpengaruh negatif terhadap Inflasi dan Inflasi berpengaruh positif terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Sulawesi Selatan.  

Kata Kunci : Dana Desa, Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 

Mode Analisis Jalur (Path Analysis).  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peristiwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun tentang Perimbangan 

Keungan Pusat Daerah disambut baik oleh semua pihak, dengan harapan dapat 

menghidupkan kembali upaya penghapusan praktik sentralisasi yang dianut 

melalui otonomi daerah karena menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya 

tidak menguntungkan daerah. Dalam arti daerah berwenang menyelenggarakan 

dan mengatur segala urusan pemerintahan kecuali yang menjadi urusan 

pemerintahan dan ditetapkan dengan kewenangan Undang-Undang.  

Proses desentralisasi yang terus berlangsung telah menumbuhkan 

kesadaran akan pentingnya otonomi daerah yang berbasis pada penguatan potensi 

lokal. Kebijakan saat ini masih terfokus pada otonomi di tingkat lokal. Namun 

pada hakekatnya kemerdekaan ini harus dimulai dari tingkat negara yang paling 

rendah yaitu desa, karena diyakini pemerintah desa dapat lebih besar dan ruang 

lingkup masalah yang lebih kompleks dan tidak dapat diprediksi. 

Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pada ayat pasal yang dimandemen 

dengan Peraturan Pemerintah No. 168 Tahun 2014. 

 Ayat 11 menyatakan bahwa Dana Desa dialokasikan secara adil 

berdasarkan: 

a. Alokasi dasar. 
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b. Alokasi yang dihitung memperhitungkan jumlah penduduk, angka 

kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis masing-masing 

desa kabupaten/kota.  

Adanya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 pada Undang-Undang 

No.6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, yang menyatakan bahwa desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah, berwenang 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang diakui dan 

dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Rasionalitas perencanaan dasar adalah keberagaman, inklusi, otonomi sejati, 

demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.  

Oleh karena itu, pengelolaan desa harus berangkat dari adanya peraturan 

pemerintah pusat yang menyediakan dana dalam pembangunan secara adil dan 

merata sebagai insentif pembangunan desa. Peran pemerintah sangat penting 

dalam membangun desa dimana pemerintah merupakan unit pelaksana utama 

dalam pembangunan desa, yang akan didukung oleh Badan Pembangunan Desa 

dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan beberapa Lembaga lain 

seperti masyarakat desa. 

Tujuan pemberian Dana Desa (DD) dalam rangka desentralisasi/otonomi 

adalah dukungan atau dana insentif yang terfokus untuk memajukan dan 

membiayai program-program pengelolaan desa yang didukung oleh pelibatan 

masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan 

masyarakat. 
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Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa 

disebutkan bahwa “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang 

dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang maupun barang” 

tentang pelaksanaan hak dan kewajiban desa serta dapat mencapai otonomi yang 

lebih besar. Ruang lingkup yang luas untuk mengelola dan mengatur sendiri 

urusan negara berdasarkan prinsip otonomi dan gotong royong. Hal ini 

memberikan hak dan kewajiban kepada setiap desa, yaitu kewenangan untuk 

mengurus apa yang menjadi milik desa untuk menjamin kesejahteraan 

masyarakat. (Darmiasih, 2015). 

  Dana Desa merupakan dana yang berbasis APBN untuk desa, dana 

tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan masyarakat desa. Dana 

Desa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai 

dengan Pasal 72(1) b, Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. 

 Dana desa merupakan alat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat 

dengan mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat. Dana Desa aini diharapkan dapat membantu 

masyarakat mengembangkan potensi ekonomi local sesuai dengan kondisi dan 

potensinya, serta meningkatkan kebutuhan, sarana dan prasarana masyarakat. 

Dana Desa merupakan salah satu hal penting dalam penyelenggaraan negara dan 

pengelolaan dana desa yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat 

desa akan menjadi solusi penting bagi terwujudnya pengelolaan dana desa yang 

berkeadilan sosial.  
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Dalam Pemda No. 22 Tahun 2016 bab 3 pasal 7 menyatakan bahwa dana 

desa digunakan untuk mendanai program dan kegiatan di bidang pemberdayaan 

masyarakat desa yang bertujuan untuk membangun kapasitas masyarakat desa 

dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang dimiliki sehingga desa dapat 

didukung secara mandiri.  

Implementasi Undang- Undang Desa telah dilaksanakan sejak tahun 2015. 

Undang-Undang Desa mencakup kebijakan pengelolaan desa. Kebijakan tersebut 

antara lain pengalokasian dana APBD yang besar ke seluruh dunia di indonesia. 

Dana desa dalam jumlah besar di anggarkan oleh pemerintah yang dibagi tiga 

tahun (2017, 2018, 2019) aetiap tahun penganggaran dana desa selalu meningkat 

sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintah desa (Sintia, 2019). 
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Tabel 1.1  

Dana Desa Tahun 2017 – 2019 

 

No 

 

Nama kabupaten 

 

Tahun 2017 

 

Tahun 2018 
 

Tahun 2019 

1 Kab.bantaeng 38.832.355 38.790.336 45.639.495 

2 Kab. Barru 34.627.514 42.812.704 49.331.603 

3 Kab. Bone 255.911.673 286.729.589 337.332.552 

4 Kab. Bulukumba 86.988.704 95.847.004 108.344.633 

5 Kab. Enrekang 89.128.443 97.508.525 115.526.328 

6 Kab. Gowa 100.250.326 124.634.770 147.622.452 

7 Kab. Jeneponto 70.517.527 84.858.339 106.818.350 

8 Kab. Luwu 162.238.175 166.109.370 195.242.489 

9 Kab. Luwu utara 132.520.096 143.593.365 174.756.329 

10 Kab. Maros 67.073.813 73.737.621 86.296.412 

11 Kab. Pangkajene dan 

Kepualauan 

55.879.672 61.304.517 71.198.484 

12 Kab. Luwu timur 99.140.948 991.976.223 116.788.755 

13 Lab. Pinrang 56.907.593 56.913.255 67.521.173 

14 Kab. Sinjai 55.525.848 59.319.066 70.834.464 

15 Kab. Kepulauan 

Selayar 

64.709.384 70.191.557 82.222.354 

16 Kab. Sindereng 

Rappang 

55.100.580 55.024.515 65.498.274 

17 Kab. Soppeng 41.962.571 44.544.050 52.014.824 

18 Kab. Takalar 62.964.264 69.833.666 80.246.588 

19 Kab. Tana Toraja 90.547.246 102.329.496 124.964.994 

20 Kab. Wajo 111.165.441 104.000.000 119.030.097 

21 Kab. Toraja Utara 88.526.067 108.333.029 133.918.314 

Sumber : Data Diolah oleh penulis dari Badan Pusat Statistik  

Berdasarkan data Dana Desa pada tabel 1.1, anggaran dana desa di 

beberapa desa yang berada di kabupaten se-Sulawesi Selatan tidak pernah 

mengalami penurunan setiap tahunnya. Sedangkan terdapat tiga (3) kabupaten di 

Sulawesi Selatan lainnya dana desanya mengalami fluktuasi (naik-turun) tiap 

tahun. Dana tersebut akan didistribusikan ke seluruh desa di Indonesia dengan 

membagi formula 77% secara merata di semua desa. tarif tambahan tersebut 

kemudian dialokasikan ke desa sebanyak 20% berdasarkan jumlah penduduk, 
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kesulitan geografis dan luas wilayah, dan kemudian 3% untuk desa tambahan 

lainnya (Badan Pusat Statistik, 2019). 

Tabel I.2 

Inflasi Bulan/ Tahun 2017 – 2019 

Bulan 
Tahun 

2017 

Tahun 

2018 

Tahun 

2019 

Januari 0,97 0,62 0,32 

Februari 0,23 0,17 -0,08 

Maret -0,02 0,20 0,11 

April 0,09 0,10 0,44 

Mei 0,39 0,21 0,68 

Juni 0,69 0,59 0,55 

Juli 0,22 0,28 0,31 

Agustus -0,07 -0,05 0,12 

September 0,13 -0,18 -0,27 

Oktober 0,01 0,28 0,02 

November 0,02 0,27 0,14 

Desember 0,71 0,62 0,34 

Tingkat inflasi 3,61 3,13 2,72 

    Sumber : Data Diolah oleh penulis dari Badan Pusat Statistik 

Berdasarkan data inflasi pada tabel l.2, pada januari tahun 2019 

merupakan tingkat inflasi yang terendah dalam tiga tahun terakhir. Hal tersebut 

disebabkan karena terkendalinya harga komoditas pokok. Dapat kita ketahui 

bahwa tingkat inflasi sangat penting karena semakin tinggi tingkat inflasi, 

semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi. Tinggi rendahnya inflasi 

mempengaruhi naik turunnya tingkat produksi (Dita, 2017). 

Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian yang berlangsung terus 

menerus yang cenderung menaikkan tingkat harga secara umum. Hal ini 

disebabkan oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, 

kemiskinan hingga ekspor- impor. Inflasi juga merupakan salah satu aspek 

terpenting dari analisis ekonomi, sebuah fenomena moneter dimana inflasi selalu 
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menjadi destabilisasi negara karena inflasi merupakan masalah besar dalam 

perekenomian setiap negara. Hal ini termasuk terjadinya guncangan domsetik 

yang akan menyebabkan fluktuasi keseimbangan eksternal, suku bunga, dahan 

harga pasar domestik (Badan Pusat Statisik (BPS), 2019). 

Tabel 1.3 

PDRB Kabupaten Se Sulawesi Selatan 

Tahun 2017- 2019 

 

No 

 

Nama kabupaten 

 

Tahun 2017 

 

Tahun 2018 
 

Tahun 2019 

1 Kab.bantaeng 4694,16 5075,84 5621,52 

2 Kab. Barru 4169,98 4466,54 4797,43 

3 Kab. Bone 18970,53 20660,07 22108,04 

4 Kab. Bulukumba 7730,91 8121,33 8567,46 

5 Kab. Enrekang 4166,40 4302,05 4535,69 

6 Kab. Gowa 11971,36 12825,81 13783,11 

7 Kab. Jeneponto 5963,56 6190,67 6616,25 

8 Kab. Luwu 6218,64 6681,25 7090,28 

9 Kab. Luwu utara 781,17 7675,20 8221,20 

10 Kab. Maros 12768,32 13558,74 12825,81 

11 Kab. Pangkajene dan 

Kepualauan 

15433,50 16168,91 17205,17 

12 Kab. Luwu timur 15318,72 15837,80 16022,95 

13 Lab. Pinrang 11212,62 11987,44 12770,08 

14 Kab. Sinjai 6218,64 6681,25 7090,28 

15 Kab. Kepulauan 

Selayar 

3147,39 3422,67 3684,74 

16 Kab. Sindereng 

Rappang 

7688,83 8075,03 8450,69 

17 Kab. Soppeng 6007,46 6494,39 6,993,51 

18 Kab. Takalar 5803,94 6190,67 6685,25 

19 Kab. Tana Toraja 3940,52 451,26 4558,14 

20 Kab. Wajo 12225,77 12357,35 12858,45 

21 Kab. Toraja Utara 4421,68 4778,53 5140,01 

Sumber : Data Diolah oleh penulis dari Badan Pusat Statistik 
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Berdasarkan tabel 1.3, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) se-

Sulawesi Selatan disebutkan bahwa perekonomian di provinsi tumbuh cukup baik. 

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sedikit melambat di tahun 2019 

dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 menurun 

disebabkan karena cuaca yang terjadi di sulawesi selatan berdampak signifikan 

pada lahan pertanian. Yaitu, musim kemarau berkepanjangan melanda Sulawesi 

Selatan yang membuat lahan panen padi berkurang, begitupun disektor 

transfortasi, yaitu meningkatnya tarif tiket pesawat sehingga perekonomian daerah 

melambat karena dapat mempengaruhi jumlah kunjungan ke Sulawesi Selatan. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai total barang dan 

jasa yang diproduksi di suatu wilayah selama periode dalam waktu tertentu. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harus besar untuk meningkatkan 

belanja daerah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi PDRB maka semakin tinggi 

pula pendapatan yang diperoleh daerah tersebut. Oleh karena itu, semakin banyak 

pengeluaran pemerintah pusat, semakin penting pula pelayanan publick  (Badan 

Pusat Statisitik, 2019).  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

penulis mengambil judul penelitian “PERAN DANA DESA TERHADAP 

PERKEMBANGAN REGIONAL (Studi Kasus Kabupaten Se-Sulawesi 

Selatan)”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Dana Desa meningkatkan Inflasi di Sulawesi Selatan? 

2. Apakah Inflasi mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 

Kabupaten Sulawesi Selatan?     

C. Hipotesis 

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah:  

1. Pengaruh Dana Desa Terhadap Inflasi  

Menurut kajian pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi 

(Khairuna, 2017), inflasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan inflasi 

berpengaruh cukup kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Menurut (Manggala, 2019) yang meneliti tentang Pengaruh Dana Desa 

(DD) Dan Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) Terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), Dana Desa berpengaruh sangat positif terhadap 

indeks pembangunan manusia, sedangkan variabel PDRB berdampak positif dan 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dalam suatu daerah. 

2. Pengaruh Inflasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  

Menurut (Irfan Ackhadi, 2019) yang meneliti tentang Pengaruh Inflasi 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menyatakan bahwa pada 

dasarnya, tidak semua inflasi berdampak negatif terhadap perekonomian. Inflasi 

ringan terjadi ketika kurang dari 10%. Terjadinya inflasi ringan dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi.  
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Namun, tingkat inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi dan mengurangi 

pendapatan rill masyarakat, sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Namun, 

bagi masyarakat yang tidak berpenghsilan tetap, inflasi dapat menguntungkan dan 

merugikan, sedangkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, inflasi jelas 

dapat sangat merugikan.  

Pada dasarnya, tingkat inflasi yang rendah meningkatkan biaya produksi 

bagi masyarakat, dan tingkat inflasi yang rendah meningkatkan PDRB wilayah 

tersebut. Dan tingkat inflasi yang tinggi dapat menurunkan produk domestik bruto 

(PDB) suatu daerah karena juga mengurangi biaya produksi bagi suatu 

masyarakat. Namun (Malik, 2001) Chowdhurry (Malik, 2001) mengemukakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi begitu cepat sehingga terjadi inflasi, atau bisa 

disebut Overheating Economy. 

Menurut (Indra Randy Weley, 2017) yang mengulas tentang Analisis 

Dampak Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

inflasi secara parsial positif yaitu jika inflasi meningkat maka jumlah pendapatan 

asli daerah akan meningkat, dengan nilai koefisien regresi yang signifikan juga 

berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika 

PDRB meningkat maka jumlah pendapatan asli daerah akan meningkat dan 

signifikan, hubungan antara produk domestik bruto (PDRB) daerah dengan 

pendapatan asli daerah sangat erat, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien 

korelasi. Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto secara bersama-sama dapat 
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disimpulkan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dengan menunjukkan bahwa 

nilai F hitung secara signifikan lebih besar dari nilai F tabel. 

D. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni : 

1. Mengetahui Apakah Dana Desa meningkatkan Inflasi di Sulawesi Selatan 

2. Mengetahui Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDRB) di Kabupaten Sulawesi Selatan 

E. Manfaat penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memberikan 

wawasan terhadap berbagai  literatur ekonomi yang sudah ada mengenai 

peran dana desa dalam pembangunan daerah khususnya perkembangan 

regional di sulawesi selatan. Selain itu, dengan adanya penelitian ini maka 

kita dapat mengetahui bahwa, apakah Dana Desa dapat meningkatkan Inflasi, 

Dana Desa dapat meningkatkan pertumbuhan kabupaten di sulawesi selatan, 

dan apakah Inflasi mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).  

2. Diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu ekonomi, 

menambah pengetahuan, dan pemahaman peneliti selanjutnya tentang peran 

dana desa terhadap perkembangan regional dalam upaya meningkatkan 

pertumbuhan.  

3. Penelitian ini diharapkan untuk bisa digunakan sebagai alat diagnosis yang 

menentukan penyebab masalah atau kegagalan dalam sistem penelitian ini, 

sehiungga memudahkan pencarian alternatif pemecahan masalah dalam 



12 
 

 
 

penelitian. Dan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

penyeimbang atau dikembangkan lebih lanjut dan dijadikan acuan untuk 

penelitian yang sejenis.     
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Landasan Teori  

1. Teori Pembangunan Dearah  

Dalam memajukan pembangunan daerah sesuai dengan rencana 

pembangunan daerah, diperlukan pemeratan pelaksanaan pembangunan dari 

pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. (Bratukusumah, 2004), berpendapat 

bahwa perencanaan pembangunan merupakan langkah awal dalam proses 

pembangunan yang akan menjadi pedoman utama bagi pelaksanaan kegiatan 

pembangunan (action plan).  

Menurut (Sjafrizal, 2005), perencanaan pembangunan pada umumnya 

merupakan suatu cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara 

tepat, terarah, dan efesien sesuai dengan kondisi suatu negara atau wilayah 

bersangkutan. Oleh karena itu, rencana pembangunan harus bersifat pragmatis dan 

aditif.  

 Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses perumusan 

alternatif atau keputusan berdasarkan pada data dan fakta yang akan dijadikan 

sebagai sumber daya untuk melaksanakan serangkaian kegiatan seperti kegiatan 

sosial baik yang bersifat  fisik (material) maupun non fisik (mental dan spritual), 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pembangunan daerah mencakup wilayah 

tertentu, sehingga diperlukan pengaturan yang efektif dalam administrasi 

pemerintahan. Dimana penataan ruang akan memperngaruhi proses pembangunan 

dan hasilnya. 
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 Oleh karena itu, meskipun pembangunan daerah memerlukan koordinasi 

semua elemen yang terlibat untuk menghasilkan program dan kegiatan yang 

holistik dan komprehensif, perencanaan pembangunan daerah harus dapat 

menetapkan program dan kegiatan berdasarkan peraturan aktual dan potensi 

daerah yang memiliki prioritas. Sumber daya yang memadai bersifat 

interdisipliner, sehingga koordinasi sangat penting untuk membuat rencana 

pembangunan yang terintegrasi, sinergis, dan komprehensif. 

2. Teori Otonomi Daerah dan Desentralisasi  

   Seiring dengan berkembangnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

otonomi daerah dan desentralisasi terus mengalami perubahan. Keberadaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 merupakan tonggak pertama dalam 

peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur tentang 

keberadaan komite nasional daerah. 

  Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan hak, wewenang dan 

kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 

Hal ini dilakukan dengan mengalihkan pemerintahan negara bagian dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

daerah masing-masing.  

  Munculnya kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan respon terhadap 

ketentuan reformasi politik dan demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat 

lokal.
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Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, daerah 

otonom mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yaitu kewenangan otonomi daerah dan 

provinsi, berdasarkan prinsip desentralisasi yang diterapkan secara luas, realistis 

dan bertanggung jawab. 

  Dengan demikian, walaupun daerah otonom mempunyai kekuasaan yang 

luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat atas prakarsanya 

sendiri sesuai dengan keinginan rakyat, dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia terdapat asas-asas dalam otonomi daerah. Adapun 

desentralisasi, desentralisasi dan penunjang operasional yang dijabarkan dalam 

UU No. 32 Tahun 2004, yaitu: 

1. Desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintahan kepada kepala 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indoensia. 

2. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada gubernur 

yang mewakili pemerintah atau suau badan vertikel di wilayah tertentu.  

3. Tugas pembantuan adalah tugas ysng diberikan pemerintah kepada daerah  

daerah/desa oleh dinas kabupaten/kota dan kepala desa untuk melaksanakan 

tugas tertentu. 

  Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 mendefinisikan desentralisasi 

sebagai penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi pemerintahan 

daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan, kondisi, dan 
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kebutuhan masing-masing daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang 

realistis, dinamis, dan bertanggung jawab (Irfan, 2018).  

3. Teori Peran Dana Desa 

a. Peran 

  Teori peran merupakan teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, 

psikologi, dan antropologi yang memandu berbagai teori, orientasi dan disiplin 

ilmu. Teori peran mengacu pada istilah “Peran” yang biasa digunakan dalam 

dunia teater, di mana seorang aktor dituntut untuk memainkan karakter tertentu 

dan diharapkan berperilaku dengan cara tertentu dalam posisinya sebagai karakter. 

Kedudukan seorang aktor dalam teater sama dengan kedudukan seseorang dalam 

masyarakat dan keduanya mempunyai kedudukan yang sama  (Sarwono, 2015). 

  Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang 

individu baik secara formal maupun secara informal, menurut status sosial 

tertentu. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan yang menggambarkan apa 

yang harus dilakukan inidividu dalam situasi tertentu untuk memahami harapan 

mereka sendiri atau harapan orang lain mengenai peran tersebut. Menurut para 

ahli, pengertian peran adalah sebagai berikut: 

1. Menurut (Barbara, 2011), peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan 

dari orang lain berdasarkan posisinya dalam sistem. Peran bersifat tetap dan 

dipengaruhi oleh kondisi seosial, baik internal maupun eksternal. Peran 

adalah perilaku yang diharapkan dari seorang individu dalam situasi sosial 

tertentu.  
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2. Menurut (Puspito, 1997), peran adalah konsep fungsional yang 

menggambarkan fungsi seseorang yang dilakukan berdasarkan tugas yang 

sebenarnya dilakukan oleh seseorang.  

b.    Dana Desa 

1. Definisi Dana Desa  

Dana Desa merupakan dana yang disalurkan melalui anggaran pendapatan 

dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa dalam rangka pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. 

(Saibani, 2014) 

Menurut PP No 6 Tahun 2014, Dana desa adalah dana yang dihimpun dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa yang ditransfer 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/ provinsi. 

Digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah setiap tahunnya 

menganggarkan dana desa secara nasional melalui Anggran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN).  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa dana desa 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, praktek 

pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran 

yang langsung dialokasikan ke desa sebesar 10% (10%), dan besarannya 

ditentukan berbeda di luar dana relokasi daerah. Anggaran APBN dihitung 

berdasarkan jumlah desa, dan didistribusikan dengan mempertimbangkan jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografis, dan lain-lain 

untuk peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Jumlah 
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penduduk, luas wilayah, dan tingkat kemiskinan dibobot dengan menggunakan 

bobot sebagai berikut: 

1. 30% dialokasikan untuk jumlah penduduk kabupaten/kota. 

2. 20% dialokasikan untuk wilayah kabupaten/kota 

3. 50% dialokasikan untuk tingkat kemiskinan kabupaten/kota 

Di sisi lain, kesulitan geografis dinyatakan sebagai indeks rasio kontribusi 

sesuai dengan jumlah dana desa yang dikumpulkan oleh kota dan kabupaten. Tata 

cara, prinsip, dan besaran dana desa untuk setiap desa ditetapkan dengan peraturan 

perwakilan daerah/perwakilan kota. Besarnya dana desa untuk setiap desa 

dihitung dengan mempertimbangkan kabupaten/kota, jumlah penduduk, luas desa, 

tingkat kemiskinan desa, kesulitan geografis, dan lain-lain dengan bobot: 

1. 30% dialokasikan untuk jumlah penduduk desa.  

2. 20% dialokasikan untuk luas wilayah desa. 

3. 50% dialokasikan untuk tingkat kemiskinan pedesaan.  

Kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai pengganda untuk 

hasilnya. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor-faktor seperti 

ketersediaan layanan dasar, kondisi infrastruktur, transfortasi dan komunikasi desa 

ke kabupaten/kota.  

Umumnya Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, namun Peraturan 

Menteri Keuangan 93/PMK. 07/2015 mencermati bahwa prioritas penggunaan 

Dana Desa adalah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat. Selain itu, dalam peraturan Menteri Keuangan disebutkan bahwa 
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penggunaan Dana Desa dilakukan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi. 

2. Tujuan Dana Desa  

Tujuan Dana Desa adalah: 

a. Menaggulangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.  

b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangungan ditingkat desa 

dan pemberdayaan masyarakat. 

c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.  

d. Meningkatkan keamanan nilai- nilai agama, sosial dan budaya dalam rangka 

mewujudkan peningkatan kesehateraan masyarakat.  

e. Meningkatkan pelayanan kedapa masyarakat pedesaan.   

f. Mempromosikan peningkatan kemandirian dan kerjasama masyarakat.  

g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDES). (Rochansjah, 2015) 

3. Sumber Dana Desa   

Belanja pemerintah merupakan kebutuhan pemerintah pusat yang 

dinyatakan sebagai pengurangan kekayaan bersih. Belanja pemerintah terdiri dari 

belanja pemerintah pusat dan relokasi ke daerah, biaya tenaga kerja, belanja 

modal, pembayaran bunga utang, pencaharian hibah, bantuan sosial, subsidi, 

belanja lain-lain dan transfer ke daerah yang termasuk dalam anggaran.  

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan dokumen 

baru yang dikeluarkan oleh pemeritah pada awal tahun 2014, dilanjutkan dengan 

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari 

APBN. Peraturan mandagari No. 113 Tahun 2014 ayat 11 tentang pengelolaan 
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keuangan Desa, diperhitungkan dan dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah No. 

168 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dana desa dialokasikan secara adil 

berdasarkan:  

1. Alokasi dasar 

2. Alokasi dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka 

kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. 

 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 menekankan perubahan 

penyaluran dana desa sesuai pasl 11. Dana bantuan disalurkan sesuai jumlah 

desa, dan lokasi dasar tunjungan penduduk dihitung dengan menghitung 

angka kemiskinan dan jumlah penduduk, dan kesulitan geografis desa untuk 

setiap Kabupaten/Kota.  Dalam rangka pengentasan kemiskinan, dana desa 

juga dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan 

perumahan masayarakat, dan penggunaan dana desa mewakili RPJMD dan 

RKPD  (Fahlevi, 2019). 

c. Desa 

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diakui oleh pemerintah 

pusat dan berwenang mengurus rumah tangganya sendiri menurut negara asal dan 

adat istiadat yang diakui oleh pemerintah daerah. 

(Wijaja, 2003) berpendapat bahwa pengelolaan desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum dengan struktur yang unik berdasarkan hak asal usul tertentu, 

dimana logika pengelolaan desa adalah keberagamaan, partisispasi murni dalam 

otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, tinjauan tentang 

desa juga banyak terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Republik Indonesia 

Tahun 2005. 
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Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1:  

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusran pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

 (R.Bintaro, 1968), berpendapat bahwa “Desa adalah perwujudan geografis 

yang di timbulkan oleh sifat hubungan fisiografis, sosial, ekonomi, politik budaya 

lokal dan faktor- faktor yang saling mempengaruhi dengan daerah lain atau 

adanya hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain”.  

(Bouman, 1971) mengemukakan pendapatnya yaitu: “Desa adalah salah 

satu cara hidup kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, 

hampir semuanya saling mengenal kebijakan termasuk di dalam hidup dari 

pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha-usaha yang dapat pengaruhi oleh 

Hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-

ikatan keluarga yang rapat, ketaatan terhadap adat dan norma- norma sosial”.  

Menurut (Indrizal, 2006), “Desa secara umum, adalah komuditas kecil 

yang terkait dengan lokalitas tertentu, baik sebagai tempat tinggal (permanem) 

maupun sebagai tempat pemenuhan sebagai fenomenal universal yang ditemukan 

diseluruh indonesia dan bergantung pada sektor pertanian”.  
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4.    Teori Perkembangan Regional 

a.    Perkembangan Regional 

 Perkembangan/pertumbuhan regional merupakan bagian terpenting alam 

mengetahui pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Karna adanya pertumbuhan/ 

perkembangan regional tersebut menjadi acuan dalam pembangunan ekonomi di 

suatu wilayah dilihat dari implikasi dari berbagai kebijakant pembangunan 

ekonomi.  

 Teori Resource Base yang dikemukakan oleh  (Harvere Perloff, 1961), 

pertumbuhan regional dapat dilakukan melalui kegiatan ekspor. Kegiatan ini dapat 

mempengaruhi kegiatan produksi dan kegiatan pelayanan sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan faktor- faktor prduksi dan penapatan wilayah. Selain 

itu, kegiatan ekpor tidak hanya meningkatkan pendapatan di wilayah namun 

memberikan efek yang sama terhadap perekonomian secara nasinal.  

 Pertumbuhan ekonomi regional, seiring dengan berkembangnya pusat-

pusat pertumbuhan ekonomi daerah, sangat menetukan kesejahteraan masyarakat 

dan meningkatkan peluang ekonomi baru. Pertumbuha ekonomi juga merupakan 

produk dari pembangunan berkelanjutan.  

a. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Regional  

 Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah 

dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk kemitraan 

antara pemeritah daerah dan sektor swasta utuk menciptakan lapangan kerja baru 

dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi lokal  (Arsyad, 1999). 

 Pembangunan ekonomi daerah beriorientasi pada proses yang meliputi 

pembentukan institusi baru, pemgembangan industri alternatif, peningkatan 
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tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi 

pasar baru, dan transformasi pengetahuan (Adisasmita, 2005). 

 Pertumbuhan wilayah pada dasarnya adalah sekumpulan variabel (cluster) 

seperti produksi, penduduk, angkatan kerja, rasio kekuatan modal, tingkat 

pengembalian faktor, dalam suatu wilayah yang ditentukan dengan jelas, terkait 

dengan laju dan laju pertumbuhan selama periode waktu tertentu. Laju 

pertumbuhan suatu wilayah biasanya diukur dari segi produksi atau tingkat 

pendapatan. 

 Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah peningkatan total pendapatan 

masyarakat di wilayah tersebut, yaitu peningkatan total nilai tambah (Tarigan, 

2005).  

Pertumbuhan daerah adalah produk dari banyak faktor, beberapa internal 

dan beberapa ekstrinsik dan sosial-politik. Faktor-faktor yang timbul dari daerah 

itu sendiri meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, 

dan modal, dan salah satu faktor penentu eksternal yang paling penting adalah: 

Tingkat permintaan barang yang diproduksi di wilayah itu di wilayah lain. 

 (Glasson, 1997) menjelaskan bahwa wilayah dapat diklasifikasikan 

menjadi wilayah homogen, wilayah administratif, dan wilayah simpul. 

Ada beberapa teori yang dikenal luas tentang perkembangan dan 

pertumbuhan ekonomi daerah: 1) Teori Berbasis Ekspor, 2) Teori Pertumbuhan 

Cepat; 3) Teori pusat pertumbuhan; 4) Teori Neoklasik; 5) Model Kumulatif 

Kausal; dan 6) Model Antar Daerah. 
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a.  Inflasi  

1.  Definisi Inflasi 

Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian yang pada umumnya 

cenderung menaikkan tingkat harga dan bersifat berkelanjutan. Hal ini disebabkan 

tingkat keseimbangan antara aliran barang dan aliran uang yang disebabkan oleh 

berbagai faktor. Selain inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, 

impor dan ekspor, merupakan indikator penting dalam analisis perekonomian. 

Inflasi merupakan masalah besar dalam perekonomian setiap negara dan 

merupakan fenomena moneter yang mempengaruhi negara sepanjang waktu 

karena kebijakan yang diambil untuk menangani inflasi yang seringkali menjadi 

pedang bermata dua yang akan berdampak pada laju perekonomian secara 

keseluruhan. Terjadinya guncangan domestik akan menyebabkan fluktuasi harga 

di pasar domestik, dan hal ini akan menyebabkan inflasi dalam perekonomian. 

Menurut (Mankew, 2000), inflasi adalah seluruh kenaikan harga output 

dalam perekonomian. Inflasi adalah kecenderungan untuk terus menaikkan harga 

barang dan jasa secara umum. Namun, inflasi juga terjadi karena depresiasi nilai 

mata uang yang konstan, harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan 

inflasi. Inflasi biasanya terjadi pada tingkat harga yang lebih tinggi dan tidak 

disertai dengan peningkatan pendapatan, yang melemahkan daya beli masyarakat 

dan mengurangi kesejahteraan. Jadi, inflasi adalah suatu keadaan dimana harga 

barang dan jasa pada umumnya naik atau turun secara terus menerus dalam mata 

uang. 

(Nanga, 2001) mengatakan bahwa teori kuantitas uang adalah teori 

pertama yang membahas inflasi dan teori kuantitas uang ini dikemukakan oleh 
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Irving Fisher dan Milton Frietman, salah satu montaris yang menentang 

pemikiran mazhab Keynesian.  

Hal yang sama juga diungkapkan oleh (Friedman, 1976), yang menyatakan 

bahwa inflasi adalah fenomena moneter dan kecepatan peredaran uang adalah 

konstan. Namun, tidak seperti Irving Visher, Milton Frietman berpendapat bahwa 

pertumbuhan jumlah uang beredar tidak hanya mempengaruhi tingkat harga atau 

inflasi, tetapi juga mempengaruhi output dan kesempatan kerja. (Nanga, 2001). 

Peningkatan inflasi yang terus menerus dapat menyebabkan penurunan 

ekonomi lokal. Faktor utama yang menentukan kinerja ekonomi suatu daerah 

adalah total pengeluaran (konsumsi) publik atas barang dan jasa. Fluktuasi 

konsumsi jangka pendek berdampak besar pada fluktuasi ekonomi dan dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang 

(Persaulian, 2013). 

Selain itu, teori tentang inflasi lain yang dikemukakan oleh (Lucas, 1969) 

yang merupakan tokoh dari aliran ekspektasi rasional (rational expectation atau 

Ratex) yang berpendapat bahwa inflasi terjadi jika masyarakat membuat kesalahan 

ekspektasi. Misalnya, kebijakan yang meningkatkan jumlah uang beredar akan 

mempengaruhi output. Aliran ratex sejalan dengan pemikiran Irving Fisher bahwa 

inflasi adalah fenomena moneter, yang menyatakan bahwa jumlah uang beredar 

adalah kunci untuk mencapai stabilitas harga  (Firman, 2016). 

Teori inflasi juga telah dikemukakan oleh kaum strukturalis, yang 

berpendapat bahwa inflasi adalah sesuatu yang dihasilkan dari berbagai kendala 

atau kekakuan struktural. Strukturalis ini mungkin secara khusus mengkritik 
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monetaris, yang hanya fokus pada faktor moneter dan kurang menekankan pada 

faktor non-moneter seperti faktor struktural dan institusional (Nanga, 2001). 

2.  Jenis- jenis Inflasi  

(Sukirno, 2013), mengklasifikasikan jenis-jenis inflasi menurut sumber 

atau penyebabnya, yaitu inflasi dari sisi permintaan (demand pull inflation),  

inflasi desakan biaya (cost push inflation) dan iflasi dari sisi impor. 

a. Inflasi Sisi Permintaan (Demand Pull Inflation)  

 Inflasi sis permintaan (demand Pull Inflation) adalah inflasi yang 

diakibatkan oleh peningkatan permintaan agregat (AD) yang terlalu besar 

dibandingkan dengan penewaran agregat (AS).  

b. Inflasi Desekan Biaya (Cost Push Inflation) 

 Inflasi desakan biaya (cost pull inflation) adalah inflasi yang disebabkan 

oleh kenaikan atau penurunan harga dari sumber daya yang meningkatkan 

biaya produksi sehingga produksi yang menyebabkan penurunan penawaran 

suatu barang produksi.  

c. Inflasi Impor  

Inflasi impor atau biasa disebut inflasi sisi impor adalah inflasi yang 

menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang- arang dan impor penting 

bagi kenikan produksi perusahaan. Misalnya kenaikan harga minyak yang 

disebabkan oleh terjadinya kenaikan baranag- barang impor.   

Sedangkan dalam perspektif islam, menurut Taqiuddin Ahmad Ibn Al-

Maqrizi (1364-1441 M) dalam (Suheri, 2007), inflasi dibagi menjadi dua jenis, 

yaitu inflasi alamiah (natural inflation) dan inflasi kesalahan manusia (human 

error inflation).  
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Menurut Taqiuddin Ahmad Ibn Al-Maqrizi, inflasi alamiah adalah inflasi 

yang diakibatkan oleh penurunan atau peningkatan penawaran agregat (AS). 

Sedangkan inflasi human error adalah inflasi yang disebabkan oleh kesalahan 

yang dilakukan oleh manusia menurut QS. Ar-Rum/30:41. 

 مْ يرَْجِعُوْنَ ظَهرََ الْفَسَادُ فىِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ ايَْدِى النَّاسِ لِيذُِيْقَهمُْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلوُْا لَعَلَّهُ 

Terjemahnya : 

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan 

tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian 

dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang 

benar)”. (Quraish, 2002) 

Sebagaimana dijelaskan di QS. Ar-Rum/30 : 41 bahwa kerusakan yang di 

disebutkan dalam ayat di atas adalah segala sesuatu yang tidak lagi memenuhi 

nilainya, ketika sesuatu tidak memiliki nilai lagi maka kegunaannya sudah tidak 

ada lagi. Perilaku manusia yang dimaksud dalam ayat ini adalah perbuatan 

manusia yang dapat menyebabkan kerusakan, maka Allaah SWT memberikan 

efek jera kepada manusia, berharap agar manusia bertaubat dan kembali 

kejalannya. Menurut Al-Maqrizi (1364-1441 M), salah satu manusia yang dapat 

menyebabkan inflasi adalah korupsi dan pajak yang berlebihan dan keuntungan 

yang berlebihan. 

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai total barang dan 

jasa yang diproduksi di suatu wilayah selama periode waktu tertentu. PDRB harus 

besar untuk meningkatkan belanja daerah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi 

pendapatan yang diterima suatu daerah/kota, maka semakin banyak pendapatan 
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yang diperoleh di daerah tersebut, maka semakin banyak pula pemerintah pusat 

mengalokasikan pengeluarannya, sehingga meningkatkan keragaman potensi 

daerah yang ada di daerah tersebut. (Badan Pusat Statisitik, 2019), agar 

masyarakat setempat tidak hidup dalam kemiskinan atau masyarakat sejahtera. 

Menurut Departemen Statsitik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting 

dalam menentukan kondisi perekonomian di suatu daerah baik secara sah maupun 

berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu. PDRB pada dasarnya adalah nilai 

total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu 

wilayah. 

PDRB atas dasar harga berlaku mengacu pada nilai tambah barang dan 

jasa yang dihitung dengan menggunakan harga tahun berjalan, dan PDRB atas 

dasar harga konstan dihitung dengan menghitung nilai tambah barang dan jasa 

pada satu tahun tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk 

mengetahui kapasitas sumber daya ekonomi, mobilitas, dan struktur ekonomi 

suatu daerah. 

Di sisi lain, PDRB tetap digunakan untuk menentukan pertumbuhan 

ekonomi riil menurut tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi 

oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk menentukan pergerakan 

harga dengan menghitung deflator PDRB (pergerakan indeks implisit). Indeks 

harga tersirat adalah rasio antara PDRB harga berlaku dan PDRB harga tetap. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian yang terdahulu yang relevan dengan penelitian ini 

antara lain sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Daftar Penelitian Terdahulu 

 

No Nama  Judul Hasil Penelitian 

1 Adita Tri 

Utomo 

(Utomo, 

2020) 

Pengaruh Dana Desa 

Dan Pertumbuhan 

Ekonomi Terhadap 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Kabupaten Di Pulau 

Sumatra, 

Kalimantang, Dan 

Sulawesi Tahun 2015-

2018 
 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan yaitu: 

Dana Desa memberikan dampak 

positif bagi kesejahteraan masyarakat 

di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi 

selama periode 2015-2018. Dalam 

rangka mewujudkan kehidupan yang 

sejahtera bagi masyarakat setempat, 

proyek-proyek yang diberangkatkan 

oleh pemerintah daerah ke masing-

masing desa dilaksanakan secara 

sistematis, optimal dan maksimal 

sesuai prosedur. Pertumbuhan 

ekonomi berdampak negatif terhadap 

kesejahteraan masyarakat di Sumatera, 

Kalimantan dan Sulawesi selama 

periode 2015-2018. Kesimpulan ini 

dapat didasarkan pada hasil dan 

pengujian yang dilakukan oleh 

penulis. Hasil tersebut dapat diartikan 

bahwa tugas pemerintah untuk 

pertumbuhan ekonomi tidak 

dilaksanakan secara efektif dan efisien 

karena pertumbuhan yang terjadi di 

Indonesia adalah pertumbuhan 

eksklusif 
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Lanjutan Tabel 2.1 

 
No Nama  Judul Penelitian  Hasil Penelitian 

2 Sulton 

Malik Al 

Ghozali 

(Ghzali, 

2019) 

Pengaruh Dana Desa 

Terhadap Tingkat 

Kemiskinan 

Dikecamatan Sendang 

Agung Dalam 

Prespektif Ekonomi 

Islam   

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis pengelolaan data dan 

pembahasanya dapat disimpulkan 

yaitu: 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel jumlah dana desa 

memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan di 

wilayah Sendang Agung tahun 2015-

2018. Hal ini dikarenakan jumlah 

anggaran alokasi dana desa masih 

kecil dan hanya alokasi dana desa 

yang dikembangkan difokuskan pada 

pembangunan infrastruktur dan bidang 

pemberdayaan manusia masih terlalu 

terbatas. Hasil penelitian secara parsial 

menunjukkan bahwa variabel 

penyaluran dana desa di wilayah 

Sendang Agung tahun 2015-2018 

tidak memberikan dampak yang 

signifikan terhadap kemiskinan, yaitu 

semakin tinggi atau rendah alokasi 

dana desa maka semakin tinggi atau 

rendah tingkat kemiskinan. Alasan 

penting bagi Kecamatan Sendang 

Agung adalah alokasi anggaran yang 

besar dari anggaran dana desa yang 

difokuskan pada pembangunan 

infrastruktur, walaupun jumlahnya 

masih sedikit, namun masih sangat 

terbatas pada bidang pemberdayaan 

masyarakat, sehingga tujuan atau 

target tidak dapat dicapai sesuai 

dengan target Permendagri No 37 

tahun 2007. 
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Lanjutan Tabel 2.1 

 
No Nama  Judul Penelitian  Hasil Penelitian 

3 Waniarsih 

(Waniarsih, 

2017) 

Peran kepala Desa 

dalam mewujudkan 

penggunaan 

Anggaran Dana Desa 

(Studi kasus Desa 

Kerang Kecamatan 

Batu Brak kabupaten 

Lampung Berat 2009-

2015) 
 

Hasil penelitian dapat disimpulkaan 

yaitu:  

Alokasi penggunaan dana Desa 

Kerang, Kecamatan Batu Brak, 

selanjutnya dialokasikan untuk 

pembangunan infrastruktur desa, 

pembangunan tugu batas desa, 

pembangunan jalan menuju kebun 

masyarakat, pembangunan parit 

drainase dan pembangunan rabat 

beton. Dan lain-lain. Di sisi lain, 

dalam proyek pembangunan 

pedesaan, pada tahun 2014, tidak ada 

program pengembangan produk 

pengembangan masyarakat pedesaan 

atau pelatihan untuk kelompok tani di 

bidang peningkatan kapasitas 

masyarakat lokal. Karena tidak semua 

program dana desa dilaksanakan 

dengan baik, hal ini dapat dilihat dari 

rencana pengembangan dana desa 

dan keterkaitan dana desa.  
4 Rahma 

Yulianti & 

Khairuna 

(Khairuna, 

2017) 

Pengaruh Inflasi 

terhadap pertumbuhan 

Ekonomi Provinsi 

periode 2015-2018 

dalam Perspektif 

Ekonomi Islam 

Berdasarkan hasil dalam penelitian 

ini yaitu:  

Dalam penelitian ini, analisis regresi 

linier sederhana digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas 

inflasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Aceh sebagai 

variabel terikat. 

Inflasi berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi di Aceh selama kurun waktu 

2015-2018, dan terjadinya inflasi ini 

memberikan dampak yang cukup 

kuat terhadap pertumbuhan ekonomi 

yaitu mencapai 29,4%. 
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Lanjutan Tabel 2.1 

 
No Nama  Judul Hasil Penelitian 

5 Nike 

Yusnia 

(Yusnia, 

2019) 

Analisis peran dana 

desa melalui 

program 

pembangunan 

infrastruktur guna 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat dalam 

perspektif ekonomi 

islam (Studi pada 

desa mulang maya 

kecamatan kota 

bumi selatan 

kabpaten lampung 

utara) 

Berdasarkan hasil dalam penelitin ini 

yaitu:  

Pelaksanaan program pembangunan 

infrastruktur di Desa Mulang Mayang 

belum sepenuhnya terealisasi. Padahal, 

desa berperan dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui 

program pembangunan infrastruktur 

desa kesejahteraan masyarakat. 

Pelaksanaan program pembangunan 

infrastruktur desa masih kurang efektif 

berdasarkan perspektif ekonomi 

syariah. Menurut pandangan ekonomi 

Islam tentang kesejahteraan 

masyarakat, dapat dikatakan bahwa 

seseorang sejahtera hanya jika 

kebutuhan materialnya terpenuhi, 

tetapi harus diimbangi dengan 

kebutuhan spiritual dan dilindungi 

oleh nilai-nilai moral dan kesuksesan.  
6 Gallyn 

Ditya 

Manggala 

(Manggal

a, 2019) 

Pengaruh Dana Desa 

(DD) dan Produk 

Domestik Regional 

Bruto (PDRB) 

terhadap Indeks 

Pembangunan 

Manusia (IPM) 

Kabupaten / Kota di 

Sulawesi Jawa Barat 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa variabel dana desa berpengaruh 

secara parsial positif tetapi tidak 

signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia, dan variabel 

PDRB berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia di 

kabupaten/provins Jawa barat. Dari 

hasil tersebut dapat dilihat bahwa 

kegiatan ekonomi yang mencerminkan 

PDB memiliki dampak yang 

signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia di suatu 

wilayah. 
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C. Kerangka Konseptual 

Untuk mengidentifikasi masalah yang akan dibahas, diperlukan suatu teori 

sebagai dasar kajian masalah, yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan 

dan mengkaji kebenaran suatu kerangka penelitian dan pemikiran, seperti: 

Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

  

Dana Desa Inflasi PDRB 

Peran Dana Desa Terhadap Perkembangan 

Regional 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian   

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode 

kuantitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi positivisme 

yang melibatkan interprestasi makna data yang di peroleh dari analisis dan 

aplikasi data, yang bersifat kautitatif untuk menguji hipotesis yang diterapkan. 

Penelitian ini terdiri dari penelitian induktif yang mencari dan mengumpulkan 

data lapangan untuk menyelidiki dampak terhadap masyarakat, faktor merfologi, 

dan fenomena alam (Sugiyono, 2014). 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan ekonometrika. 

Menurut J Scumpether dalam (Firdaus, 2001), ekonometrika merupakan 

penerapan metode tertentu dalam ilmu ekonomi (dalam segala bidang) dengan 

tujuan memperoleh hasil secara berurutan dan untuk membuktikan teori economi 

secara berurutan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Sulawesi Selatan.  

B. Jenis dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam suatu 

periode waktu (time series). Data sekunder merupakan data yang diperoleh 

peneliti dari sumber yang tersedia. Pengumpulan data sekunder ini menggunakan  

dokumen, penelitian terdahulu, journal, website, Badan Pusat Statistik yakni data 

Dana Desa, Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2017-

2019 serta buku referensi dan media informasi yang terkait dalam penelitian ini. 
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C. Tehnik Pengumpulan Data  

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan berbagai metode, antara lain:  

1. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data 

secara selektif yang digunakan dalam kerangka atau pemikiran dan untuk 

merumuskan hipotesis secara tajam, (Zuriah, 2007). Dokumentasi mengumpulkan 

data dengan mengkategorikan dan mengklasifikasikan data tertulis mengenai 

masalah penelitian dari berbagai sumber, termasuk buku dan jurnal yang terkait 

dengan penelitian ini. Dalam hal ini, data dokumen yang diperoleh penulis adalah 

data Dana Desa, Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDRB) tahun 2017-2019.  

2. Studi Pustaka  

Selain mengunakan dokumentasi, teknik pengumpulan data yang 

digunakan juga menggunakan studi pustaka. Studi pustaka adalah studi tentang 

membaca, meneliti, dan mencatat sebagai literatur atau bahan bacaan, tergantung 

pada subjeknya. Kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran 

secara teoritis  (Hartono, 1998).  Penelitian pustakawan yang dimaksud dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menganalisis, dan mencatat 

berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi 

mengenai penerapan teori-teori yang ada pada analisis data.  
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D. Definisi Operasional Variabel  

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek 

penelitian, sedangkan operasional adalah metode khusus yang dapat digunakan 

peneliti untuk mengukur (memanipulasi) komposisi variabel penelitian yang dapat 

dikelola. Oleh karena itu, peneliti lain mencoba untuk merelokas (mereproduksi) 

pengukuran dengan cara yang lebih baik atau mengembangkan cara yang lebih 

baik  (Umar, 2011). Dalam penelitian ini, penulis dapat menggunakan dua 

variabel penelitian yaitu varaibel terkait (dependent variabel) dan varaibel bebas 

(independent variabel).  

1. Variabel Bebas (Independent Variabel) (X) 

Vaiabel bebas adalah satau variabel yang fluktuasinya mempengaruhi 

varaibel lain. Variabel bebas juga dapat dikatakan sebagai variabel yang 

mempengaruhi variabel lain (Anwar, 2001). Hal ini juga dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mendukung penulis teori dan untuk menjelaskan fenomena yang 

diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah peran dana desa perkabupaten 

di Sulawesi Selatan.  

2. Variabel Terikat (Dependent Variabel) (Y)  

Variabel terikat adalah variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui 

besarnya pengaruh variabel lain. Besarnya suatu pengaruh dinyatakan dalam 

bentuk ada atau tidak adanya, tampak atau hilang, membesar atau mengecil, dan 

perubahan yang terliat karena perubahan variabel lain. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perkembangan regional, yaitu inflasi dan produk 

domesti regional bruto (PDRB) tahun 2017-2019.  
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E. Teknik Pengolahan Data  

Pengelolaan data merupakan penyaringan, pengorganisasian, dan 

mengklarifikasikan data secara relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang 

telah diteliti oleh peneliti (Kadir, 2004). Secara umum pengolahan data dilakukan 

sebagai berikut:   

1. Pemeriksaan data (editing), untuk mengoreksi apakah data yang berkumpul 

sudah lengkap, akurat dan relevan dengan masalah.  

2. Penandaan data (coding) adalah pemberian catatan atau tanda yang 

menunjukkan jenis sumber data, pemilik hak cipta, atau urutan peryataan 

yang dibuat. 

3. Rekonstruksi data (reconstrucing), yaitu menata ulang data secara teratur agar 

lebih mudah dipahami. 

4. Sistematisasi data (systematizing) yaitu menempatkan data dalam kerangka 

pembahasan yang sistemasis dengan urutan masalah. 

Untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal, maka perlu dilakukan 

pengujian sebagai berikut:  

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan 

variabel independen dalam model regresi berdistribusi normal analisis regresi. 

Model regresi yang baik adalah model dengan distribusi data yang normal atau 

mendekati normal. Distribusi normal model regresi dapat dilihat sebagai berikut:  
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1) Normal Probability Plot (P- Plot) 

Normalitas data dapat dilihat dengan melihat sebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal pada grafik P-plot normal atau dengan melihat histogram 

residualnya, yaitu plot point dari output SPSS apakah titik-titik ploting tersebut 

berada disekitar garis diagonalnya atau tidak. 

2) Kolmogrov Smirnov Test 

 Normalitas data juga dapat dilihat dengan menggunakan metode 

Kolmogrov Smirnov Test. Uji Kolmogorov Smirnov Test adalah pengujian yang 

digunakan untuk menguji distribusi sampel dan sebaran lainnya, yaitu dengan 

membandingkan distribusi data yang akan diuji dengan distribusi normal baku. 

distribusi normal baku adalah data yang diubah menjadi Z-Score dan diasumsikan 

normal. Jika nilai signifikasi > 0,05 maka data dikatakan normal, jika nilai 

probabilitas < 0,05 maka data tersebut dikatakan tidak normal (Imam Ghozali, 

2005: 149). 

b. Uji Autokorelasi 

Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk memverifikasi apakah model 

regresi linier memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu (Cofounding Eror)  

pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

Salah satu metode analisis yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi adalah dengan uji nilai durbin watson (DW test) dengan beberapa 

dasar pengambilan keputusan yaitu: Pertama, jika du < DW < 4-du, maka tidak 

terjadi autokorelasi. Kedua, tidak ada hasil jika du < DW<  du, Ketiga, 

autokorelasi positif jika DW > dl,. Dan Keempat, jika DW > 4-dl, maka 

autokorelasinya negatif. 



39 
 

 
 

c. Uji Heterokedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat 

pertidaksamaan rekontinu untuk semua pengamatan dalam model regresi linier. 

Dikatakan bahwa model regresi tidak valid sebagai alat prediksi jika asumsi 

heteroskedastisitas tidak terpenuhi. Cara lain untuk mendeteksi ada tidaknya 

gejala heteroskedastisitas dalam model regresi adalah dengan melakukan uji 

Glejser. Cara kerja uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser adalah dengan 

meregreskan variabel bebas ke nilai residu absolut, atau Abs_RES, dengan 

menggunakan rumus persamaan regresi Utǀ=aBXt+vt. Alasan pengambilan 

keputusan dalam uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glesjer adalah jika nilai 

signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan tidak terdapat gejala 

heteroskedastisitas pada model regresi. Sebaliknya jika nilai signifikansi (Sig.) 

lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan terjadi heteroskedastisitas pada model 

regresi. 

Dalam melakukan analisis regresi berganda, asumsi klasik diuji terlebih 

dahulu agar hasil yang diperoleh tidak menyimpang dari akurasi yang 

diasumsikan. Untuk mengetahui persyaratan tersebut diperlukan Uji Normalitas, 

Uji Autokorelasi Dan Uji Heterokedastisitas dengan bantuan SPSS. 

2.    Analisis Jalur (PATH ANALYSIS) 

(David Garson, 2012) dari North Carolina Status University 

mendefinisikan analisis jalur sebagai “model ekstensi regresi yang digunakan 

untuk menguji keselarasan matriks kolerasi dengan dua atau lebih model 

hubungan sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti. Model digambarkan 

sebagai lingkaran dan panah dengan satu panah menunjukkan sebagai penyebab. 
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Regresi diterapkan pada masing- masing variabel dalam suatu model sebagai 

variabel terikat (responder), sedangkan variabel lainnya adalah penyebab. 

Perkiraan bobot regresi dalam model dibandingkan dengan matriks kolerasi yang 

diamati untuk semua variabel dan target kecocokan statistik juga dihitung. 

Analisis jalur adalah teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat 

yang timbul dari regresi tidak langsung (Robert D.Retherfond , 2012). 

Dapat disimpulkan bahwa model analisis jalur (Path Analysis) digunakan 

utuk menganalisis pola hubungan diantara variabel. Model ini juga bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh langsung atau tidak langsung suatu variabel bebas 

terhadap variabel terikat. (Sani, Maharani, 2013). Analisis diagram jalur 

menentukan pola hubungan antara tiga atau lebih variabel dan tidak dapat 

digunakan untuk memvalidasi atau menjalankan hipotesis kausalitas. Diagram 

jalur dengan jelas menunjukkan hubungan kausalitas antara variabel berbasis 

teori. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

     Gambar 3.1  

Model Ekonometrika 

 

 

(X)    (Y1)    (Y2) 

 

Adapun model ekonometrika dalam penelitian ini sebagai berikut:  

    Y1  =  α0 + α1X1 + µ1 

                               + µ1 

Dana Desa Inflasi PDRB 

 



41 
 

 
 

Di mana: 

X   = Dana Desa 

Y1    = Inflasi  

Y2    = PDRB 

β1, β2    = Koefisien regresi untuk masing- masing Variabel  

3. Uji Hipotesis     

Hipotesis adalah asumsi sementara dari suatu masalah dan pedoman untuk 

melakukan penelitian, (Mulyono, 1990). Jika uji statistik berada dalam daerah 

kritis (daerah dimana H0 di tolak), maka uji tersebut signifikan. Sedangkan jika 

nilai uji statistik berada pada daerah dimana H0 diterima, maka pengujian 

dikatakan tidak signifikan.  

1. Uji F Statistik 

Uji F- statistik ini dilakukan untuk menguji secara simultan pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan untuk 

membandingkan nilai F- hitung dengan F- tabel. Jika F-hitung > F- tabel, maka 

H0 ditolak, berarti varaiabel independen dipengaruhi variabel dependen. Dan jika 

F- hitung < F- tabel H0 diterima, berarti variabel independen tidak dipengaruhi 

variabel dependen.  

2. Uji t Statistik  

Uji t statistik adalah uji yang menentukan apakah setiap koefisien regresi 

berganda signifikan terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel 

independen lainya konstan. Langkah- langkah yang dilakukan dalam pengujian 

adalah penmbuatan hipotesis nol (H0) dan hipotesis altematif (Ha), dimana 
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tingkat kebenaran (a) yang umum digunakan adalah 5% atau 0,05. Kesimpulan 

diambil dengan melihat nilai sig a (5%) dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika sig > 0,05 maka H0 diterima 

b. Jika sig < 0,05 maka H0 ditolak, (Sujarweni, Wiratna, 2015). 

3. Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi (goodness of fit) yang dilambangkan dengan R2 

merupakan ukuran penting dalam analisis regresi. Penentuan R2 mencerminkan 

kemanpuan variabel terikat (dependen). Nilai R2 menunjukkan seberapa besar 

tingkat variasi seluruh variabel dependen dipengaruhi oleh varaibel penjelas, 

sedangkan semakin tinggi nilai R2 semakin besar variasi seluruh variabel 

dependen dipengaruhi variabel terikat (dependen)  (Noor, 2011).  
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis dan Administrasi  

a. Letak Geografis  

Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu Provinsi yang ada di indonesia 

yang terletak di bagian Selatan Sulawesi. Ibukotanya adalah Kota Makassar, 

dahulu bernama Ujung Pandang. Secara ekonomi, wilayah ini memiliki 

keunggulan komparatif, seperti menetapkan Kota Makassar sebagai pintu gerbang 

salah satu jalur pelayaran internasional, Selat Makassar, dan Khawasan Indonesia 

Timur (KTI). Sulawesi Selatan memiliki suku bangsa yang beragam, antara lain 

Makassar, Bugis, Toraja dan Mandar yang tersebar di 21 kabupaten di Sulawesi 

Selatan, serta kaya dan beragam penggunaan bahasa daerah.   

Secara geografis, wilayah daratan Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara 

0º 12‟ - 8º ls dan 116º 48 - 122º 36‟ BT, berbatasan dengan Provinsi Sulawesi 

Barat di sebalah utara. Dikelilingi oleh Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi 

Tenggara di sebelah timur, serta berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah 

barat dan laut Flores di sebelah timur. Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 

khususnya wilayah daratan memiliki luas kurang lebih 45,519,24 km2, dan 

sebagian besar wilayah daratannya berada di lepas pantai dan Sebagian barat daya 

pulau Sulawesi Tenggara.  

b. Topografi  

Secara topografis, pantai timur di Sulawesi Selatan digenangi air payau 

yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sulawesi Selatan juga memiliki 
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banyak bukti adanya garis yang sangat tinggi, seperti puncak Gunung Seminang 

1.964 meter di atas permukaan laut, Gunung patah di 1.107 meter di atas 

permukaan laut, Gunung Bengkuk di 2.125 meter di atas permukaan laut. 

Sulawesi Selatan membentang dari daratan rendah hingga daratan tinggi. 

Kondisi lereng 0 sampai 3% merupakan tanah yang relatif datar, 3 sampai 8 % 

merupakan tanah relatif bergelombang, 8 sampai 45% merupakan tanah curam 

dan bergunung. Luas daratan terbesar adalah antara 100 hingga 400 mdpl. 

Terdapat 67 aliran sungai yang mengalir di Provinsi ini, dengan sungai terbanyak 

mengalir dibagian utara di provinsi ini, dengan sungai terbanyak mengalir di 

bagian utara provinsi ini, 25 di antaranya Sebagian besar di Kabupaten Luwu dan 

sungai saddang merupakan sungai terpanjang di wilayah ini yang panjangnya 

kurang lebih 150 km, melewati 3 kecamatan yaitu Tart, Enrekang dan Pinrang.   

Selain aliran sungai, daerah ini juga memiliki sejumlah danau. Lima danau 

besar, tiga di antaranya yaitu Danau matana, Danau Towuti dan Danau di 

Kabupaten Luwu Timur, serta dua danau lainya yaitu Danau Tempe, dan Danau 

Sinderang yang berada di Kabupaten Wajo menjadi rona khas daerah ini. Selain 

itu, danau ini juga memiliki 7 gunung. Gunung Rantemario yang merupakan 

gunung tertinggi di daerah ini dengan ketinggian 3.470 mdpl, dan gunung yang 

terjal di perbatasan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Luwu ini tercatat 

45.764.53 km2 yang terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota. Kabupaten Luwu Utara 

merupakan Kabupaten terluas dengan luas 7.502,68 km2 yang merupakan 16,46 

persen dari seluruh Kabupaten di Sulawesi Selatan. 
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c. Kabupaten  

Jumlah kabupaten di Sulawesi Selatan ada 21 kabupaten, yaitu Bantaeng, 

Barru, Bone, Bulukumba, Enrekang, Gowa, Jeneponto, Luwu, Luwu Utara, 

Maros, Pangkajene Dan Kepulauan, Luwu Timur, Pinrang, Sinjai, Kepulauan 

Selayar, Sinderang Rappang, Soppeng, Takalar, Tanah Toraka, Wajo, Toraja 

Utara.  

d. Keadaan Penduduk 

Di Sulawesi Selatan, jumlah penduduk mencapai 8,77 juta jiwa laki- laki 

dan 4,29 juta jiwa perempuan secara kabupaten/provinsi pada tahun 2018. Pada 

tahun 2019, mencapai 19,56 juta jiwa atau 7,33% dari total penduduk indonesia. 

Angka ini terdiri dari 9,74 juta jiwa laki-laki dan 9,82 juta jiwa wanita. Jumlah 

tertinggi ada di Provinsi Sulawesi Selatan, mencapai 8,82 juta jiwa.  

Jumlah terbesar berada di kota makassar dengan 1,5 juta jiwa atau 17,15% 

total penduduk. Wilayah dengan jumlah penduduk terbesar kedua adalah Gowa, 

yang mencapai 761 ribu jiwa, dan wilayah Bone yang berpenduduk 755 ribu jiwa. 

Sementara jumlah penduduk di Kepulauan Selayar yang paling sedikit, dengan 

134 ribu jiwa.  

Provinsi yang beribukota Makassar ini memiliki luas wilayah 46 ribu km2 

dan kepadatan penduduk 192 per km2. Sedangkan jumlah kepala keluarga 2 juta, 

dan rata-rata jumlah kepala keluarga adalah tiga orang.  

2. Logo Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki Lambang Wilayah yang terdiri dari 7 

(tujuh) bagian dengan rincian sebagai berikut: 
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1) Bintang Sudut dan Bersinar Lima artinya Nur Cahaya, melambangkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.  

2) Buah Padi dan Buah Kapas Melingkar. buah padi berjumlah 17 buah, 

kapas berjumlah 8 daun, daun kapas bergerigi 4 dan buah bergerigi 5, 

melambangkan hari Proklamasi 17-8-1945 dan Dasar Keadilan Sosial Bagi 

Seluruh Rakyat Indonesia. 

3) Sebilah Badik Terhunus merupakan lambang kepahlawanan dan persiapan 

dalam membela kehormatan bangsa dan Tanah air yang berdasarkan 

Pancasila: Lima Lekuk Pamor Disesuaikan Bilangan- Bilangan Kramat Pada 

Pancasila. 

4) Gunung, Desa dan Petak- Petak Sawah melambangkan landasan 

Kesuburan Menuju Masyarakat Adil Dan Sejahtera.  

5) Semboyang Dalam Tulisan Lontara To‟do‟puli memilik makna Teguh 

Dalam Keyakinan.  

6) Selembar Pita bertuliskan “SULAWESI SELATAN”, HURUF Lontara 

dengan Pita Bercorak Serung Sutra melambangkan kebudayaan yang khas 

dan tingginya nilai sejak dulu kala. 

7) Benteng Sompa Opu, dilihat dari atas menunjukkan simbol Kepahlawanan 

rakyat Indonesia Selawesi Selatan yang menentang Imprealisme, 

Klonialisme, Neokolonialisme Dan Feodalisme antara lain: 

a) Perahu Phinisi mengarungi tiga gelombang pelaut ambisius yang telah 

berlayar penuh dan mampu memenuhi tujuan perjuangan proklamasi 17 

Agustus 1945. Haluan Perahu berada di barat, menunjukkan posisi geografis 

ibu kota Negara Republik Indonesia.  
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b) Pacul melambangkan Masyarakat Agraris Dan Gerigi Mesin Melambangkan 

Industri sebagai Tulang Punggung.  

c) Buah Kelapa melambangkan Kekayaan Alam Sulawesi.  

Lambang Provinsi Sulawesi Selatan diatur dalam Perturan Daerah No 2 

Tahun 1972 yang mengatur tentang sejarah, budaya, patriotik, sosiologis, 

ekonomi serta menunjukkan bahwa Daerah Sulawesi Selatan adalah bagian dari 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Bapedda Sulawesi Selatan, 2019) 

Secara jenis lambang Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada gambar 

berikut ini: 

LOGO PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

 

B. Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Selatan  

Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Selatan dituangkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 

tahun 2018- 2023 yaitu:  

“SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, 

KOMPETITIF, INKLUSIF, DAN BERKARAKTER” 
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Visi tersebut kemudian dirumuskan dalam misi sebagai upaya untuk 

memberikan kejelasan makna yang terkandung didalmnya antara lainsebagai 

berikut: 

1. Pemerintah Yang Berorientasi Melayani, Inovatif, dan Berkarakter. 

2. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur.  

3. Pengembangan pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Yang Produktif. 

4. Pembangunan Manusia Yang Kompetitif Dan Inklusif. 

5. Meningkatkan Efisiensi dan Daya Saing Produktif Sumber Daya Alam 

Berkelanjutan. 

B. Deskriptif Variabel Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif terhadap hasil dan 

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mengidentifikasi variable-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Metode analisis data yang 

digunakan adalah Analisis Jalur (Path Analys) digunakan untuk menganalisis pola 

hubungan antar variabel dan menguji keselarasan matriks kolerasi dengan dua 

atau lebih model hubungan sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti. Dalam 

penelitian ini variabel bebas (X) yaitu Dana Desa dan pertumbuhan ekonomi, 

sedangkan variabel terikat (Y) yaitu Inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi 

kepustakaan yang di ambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh karena itu, 

beberapa variable yang dapat digunakan dalam penelitian ini, antara lain:  

1. Dana Desa (X) 

Dana Desa adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran 
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pendapatan dan belanja daerah/kota untuk membiayai penyelenggaraan negara, 

pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat (Saibani, 2014). 

Tabel 4.1 

Dana Desa Tahun 2017 – 2019 

 

No 

 

Nama kabupaten 

 

Tahun 2017 

 

Tahun 2018 
 

Tahun 2019 

1 Kab.bantaeng 38.832.355 38.790.336 45.639.495 

2 Kab. Barru 34.627.514 42.812.704 49.331.603 

3 Kab. Bone 255.911.673 286.729.589 337.332.552 

4 Kab. Bulukumba 86.988.704 95.847.004 108.344.633 

5 Kab. Enrekang 89.128.443 97.508.525 115.526.328 

6 Kab. Gowa 100.250.326 124.634.770 147.622.452 

7 Kab. Jeneponto 70.517.527 84.858.339 106.818.350 

8 Kab. Luwu 162.238.175 166.109.370 195.242.489 

9 Kab. Luwu utara 132.520.096 143.593.365 174.756.329 

10 Kab. Maros 67.073.813 73.737.621 86.296.412 

11 Kab. Pangkajene 

dan Kepualauan 

55.879.672 61.304.517 71.198.484 

12 Kab. Luwu timur 99.140.948 991.976.223 116.788.755 

13 Lab. Pinrang 56.907.593 56.913.255 67.521.173 

14 Kab. Sinjai 55.525.848 59.319.066 70.834.464 

15 Kab. Kepulauan 

Selayar 

64.709.384 70.191.557 82.222.354 

16 Kab. Sindereng 

Rappang 

55.100.580 55.024.515 65.498.274 

17 Kab. Soppeng 41.962.571 44.544.050 52.014.824 

18 Kab. Takalar 62.964.264 69.833.666 80.246.588 

19 Kab. Tana Toraja 90.547.246 102.329.496 124.964.994 

20 Kab. Wajo 111.165.441 104.000.000 119.030.097 

21 Kab. Toraja Utara 88.526.067 108.333.029 133.918.314 

Sumber : Data Diolah oleh penulis dari Badan Pusat Statistik 

Berdasarkan data Dana Desa pada tabel 4.1 terlihat bahwa anggaran dana 

desa di beberapa desa yang ada dikabupaten se-Sulawesi Selatan tidak pernah 

mengalami penurunan setiap tahunnya. Sedangkan terdapat tiga (3) kabupaten di 

Sulawesi Selatan lainnya dana desanya mengalami fluktuasi (naik-turun) tiap 
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tahun. Dana tersebut didistribusikan secara merata ke seluruh desa di Indonesia, 

dengan formula 77%. Setelah itu, 20% dialokasikan untuk tambahan secara 

proporsinal pada desa berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kesulitan geografis 

dan luas wilayah, dan kemudian 3% dialokasikan untuk tambahan kepada desa-

desa tertinggal. 

2. Inflasi (Y1) 

 

Inflasi adalah kondisi perekonomian yang berlangsung terus- menerus 

yang cenderung menaikkan tingkat harga (Priorty Level) secara umum.  Hal ini 

disebabkan oleh ketidakseimbangan antara aliran barang dan aliran uang karena 

berbagai faktor. Inflasi juga merupakan indikator penting untuk menganalisis 

perekonomian seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, 

dan ekspor-impor. Inflasi adalah masalah besar dalam perekonomian negara mana 

pun dan merupakan fenomena moneter yang selalu mengganggu negara, karena 

kebijkan yang diambil untuk memeranginya seringkali merupakan sepasang 

permata yang mempengaruhi tingkat perekonomian secara keseluruhan. Ketika 

guncangan domestic terjadi, harga pasar domestic berfluktuasi dan meningkatkan 

inflasi dalam perekonomian.  

Menurut Bank Indonesia, inflasi secara sederhana dapat didefinisikan 

sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus selama periode waktu 

tertentu. Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi 

kecuali barang itu menaikkan harga barang lain. inflasi terjadi dalam suatu 

perekonomian sebagai akibat dari permintaan akan penawaran barang dan jasa. Di 

sisi penawaran, peningkatan permintaan barang dan jasa akan meningkatkan 
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harganya. Di sisi lain, dari sisi penawaran, harga akan naik karena biaya produksi 

naik. 

Tabel 4.2 

Inflasi Bulan/ Tahun 2017 – 2019 

Bulan 
Tahun 

2017 

Tahun 

2018 

Tahun 

2019 

Januari 0,97 0,62 0,32 

Februari 0,23 0,17 -0,08 

Maret -0,02 0,20 0,11 

April 0,09 0,10 0,44 

Mei 0,39 0,21 0,68 

Juni 0,69 0,59 0,55 

Juli 0,22 0,28 0,31 

Agustus -0,07 -0,05 0,12 

September 0,13 -0,18 -0,27 

Oktober 0,01 0,28 0,02 

November 0,2 0,27 0,14 

Desember 0,71 0,62 0,34 

Tingkat inflasi 3,61 3,13 2,72 

Sumber : Data Diolah oleh penulis dari Badan Pusat Statistik  

Berdasarkan data inflasi pada tabel 4.2, terlihat bahwa laju inflasi pada 

Januari 2019 merupakan laju inflasi terendah dalam tiga tahun terakhir. Inflasi 

rendah pada tahun 2019 karena daya beli tidak rendah. Tapi, karena harga bahan 

pokok terkendali. Pada Januari 2019, inflasi naik menjadi 0,32%, menjadi 0,62% 

pada bulan yang sama Januari 2018, dan menjadi 0,97% pada Januari 2017. 

Inflasi yang rendah pada tahun 2019 dapat disebabkan oleh harga barang dan jasa 

yang berkontribusi dalam pengendalian inflasi karena kebijakan dan inflasi yang 

terkendali, yaitu harga yang di atur pemerintah. Terjadinya kenaikan harga pada 

tahun 2018, disebabkan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta 

kenaikan harga tiket pesawat yang tidak terkendali. 
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3. Produk Domestik Regional Bruto (Y2) 

 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai barang dan 

jasa yang diproduksi oleh suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Untuk 

meningkatkan belanja daerah maka PDRB harus besar, karena semakin besar 

PDRB maka semakin besar pendapatan yang dihasilkan daerah maka semakin 

besar pula pendapatan yang diperoleh oleh daerah, oleh karena itu semaki besar 

alokasi belanja oleh pemerintah pusat maka semakin besar pula pendapatan yang 

dihasilkan daerah untuk meningkatkan sebagai kepentingan pelayanan publik. 

(Badan Pusat Statisitik, 2019). 

 Tabel 4.3  

PDRB Kabupaten Sulawesi Selatan 

Tahun 2017- 2019 

 

No 

 

Nama kabupaten 

 

Tahun 2017 

 

Tahun 2018 
 

Tahun 2019 

1 Kab.bantaeng 4694,16 5075,84 5621,52 

2 Kab. Barru 4169,98 4466,54 4797,43 

3 Kab. Bone 18970,53 20660,07 22108,04 

4 Kab. Bulukumba 7730,91 8121,33 8567,46 

5 Kab. Enrekang 4166,40 4302,05 4535,69 

6 Kab. Gowa 11971,36 12825,81 13783,11 

7 Kab. Jeneponto 5963,56 6190,67 6616,25 

8 Kab. Luwu 6218,64 6681,25 7090,28 

9 Kab. Luwu utara 781,17 7675,20 8221,20 

10 Kab. Maros 12768,32 13558,74 12825,81 

11 Kab. Pangkajene dan 

Kepualauan 

15433,50 16168,91 17205,17 

12 Kab. Luwu timur 15318,72 15837,80 16022,95 

13 Lab. Pinrang 11212,62 11987,44 12770,08 

14 Kab. Sinjai 6218,64 6681,25 7090,28 

15 Kab. Kepulauan 

Selayar 

3147,39 3422,67 3684,74 

16 Kab. Sindereng 

Rappang 

7688,83 8075,03 8450,69 

17 Kab. Soppeng 6007,46 6494,39 6,993,51 
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Lanjutan Tabel 4.3 

18 Kab. Takalar 5803,94 6190,67 6685,25 

19 Kab. Tana Toraja 3940,52 451,26 4558,14 

20 Kab. Wajo 12225,77 12357,35 12858,45 

21 Kab. Toraja Utara 4421,68 4778,53 5140,01 

Sumber : Data Diolah oleh penulis dari Badan Pusat Statistik  

Berdasarkan data PDRB pada tabel 4.3 terlihat bahwa Sulawesi Selatan 

menyatakan bahwa perekonomian di provinsi tersebut tumbuh cukup baik, 

ditandai dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan pada tahun 2019 sedikit melambat 

dibandingkan tahun sebelumnya. pertumbuhan ekonomi 2019 menurun 

disebabkan karena cuaca yang terjadi di sulawesi selatan berdampak signifikan 

pada lahan pertanian. Yaitu, musim kemarau berkepanjangan melanda sulawesi 

selatan yang membuat lahan panen padi berkurang, begitupun disektor 

transfortasi, yaitu meningkatnya tarif tiket pesawat sehingga perekonomian daerah 

melambat karena dapat mempengaruhi jumlah kunjungan ke Sulawesi Selatan.  

C. Hasil Penelitian  

1. Uji Asumsi Klasik  

 Uji asumsai klasik merupakan suatu pengujian untuk melihat apakah 

asumsi klasik telah dilanggar. Hal ini penting dalam regresi linear berganda 

karena model pengujian yang baik adalah model yang tidak melanggar asumsi 

yang mendasari regresi linear berganda. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan uji 

heteroskedastisitas. 
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a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dengan P-Plot menunjukkan bahwa dengan membandingkan 

Ploting data dengan garis diagonal, jika ploting data mengikuti garis diagonal 

maka dapat dikatakan data berdisitribusi normal. 

 Berdasarkan tabel Gambar 4.1 terlihat bahwa ploting data mengikuti garis 

diagonal, sehingga dapat disimplkan bahwa data berdisitribusi normal. 

 

Gambar 4.1 

Uji Normalitas 
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Tabel 4.4  

Hasil Uji Normalitas  

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 3 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation .03081121 

Most Extreme Differences  

Absolute .380 

Positive  .277 

Negative -.380 

Kolmogorov- Smirnov Z  .658 

Asymp. Sig. (2-tailed) .779 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
Sumber: Output SPSS 21, data diolah 2020 

 

 Hasil Uji Normlitas di atas adalah membandingkan distribusi data dengan 

distribusi normal standar, jika signifikasi > 0,05 maka data dikatakan terdistribusi 

normal dan sebaliknya jika signifikasi < 0,05 maka data dinyatakan tidak 

berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan 

Koglomorov-Smirnov test diketahui nilai signifikasi yaitu 0.779 > 0,05 maka data 

dinyatakan normal seperti yang  tercantum dalam tabel 4.4. 

b. Uji Autkorelasi 

 Pada penelitian ini dilakukan uji autokorelasi dengan melihat nilai Durbin-

Watson (DW) dari output hasil regresi, dimana nilai DW sebesar 1.483. Menurut 

ketentuan, jika DW <2 dan >-2 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa model yang digunanakan tidak 

menunjukkan tanda-tanda autokorelasi. 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokolerasi  

(Model Summary
b
) 

 

Model  
Change Statistic  

Durbin Watson  
Df1 Df2 Sig.F Cange 

1 1 1 0.028 1.483 

Sumber: Output SPSS 21, data diolah 2020 

c. Uji Heteroskedastisitas  

 Uji Heterokedastisitas dengan uji Glejser dilakukan dengan meregresikan 

variabel independen dengan nilai nilai absolut residualnya, jika nilai signifikasi 

lebih besar 0,05 maka dinyatakan tidak terdapat tanda heterokestisitas. 

 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

(Uji Glejser) 

 

Model 
Unstandardized Coefficients 

T Sig. 
  B Std. Error 

1 
(Constant) 0.372 0.042 0.913 0.384 

Dana Desa 0.001 0 0.442 0.153 

Sumber: Output SPSS 21, data diolah 2020 

 Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa nilai signifikasi variabel Dana Desa 

dan Inflasi masing-masing adalah 0,153 dan 0,296 dan karena lebih besar dari 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat tanda heterokedastisitas. 
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1. Analisis Jalur (Path Analisys) 

Berdasarkan model analisis regresi, diperoleh hubungan antara masing- 

masing variabel. Pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat 

dalam sebuah model regresi dapat dilihat dari nilai koefisien dalam kerangka 

analisis dan tingkat signifikansi masing- masing sebagai berikut: 

Gambar 4.2  

Model Kausalitas Variabel Dana Desa, Inflasi dan PDRB 

  

 

 

Berdasarkan model struktural pada gambar 4.2, dapat ditulis kembali 

menjadi persamaan regresi sebagai berikut:  

Model 1 : Y1  = α0 + α1X1 + µ1 

Model 1 : Y1= 1,320  + -0,440 + µ1 

Hasil dari persamaan regresi di atas dapat di interpretasikan sebagai 

berikut: 

a. Nilai koefesien α0 sebesar 1,320. Jika Dana Desa (X) dan Inflasi (Y1) tidak 

berubah atau konstan, maka akan terjadi peningkatan sebesar 1,320. 

b. Nilai koefesien α1 sebesar -0,440. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 

penurunan Dana Desa (X1) maka akan terjadi penurunan sebesar -0,440. 

Model 2 :            + µ1 

Model 2 : Y2= 0,705 + -0,304 + µ1 

 

-0,440 

-0,304 

Dana Desa Inflasi PDRB 
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Hasil dari persamaan regresi di atas dapat di interpretasikan sebagai 

berikut: 

a. Nilai koefesien β0 sebesar 0,705. Jika variabel Inflasi (Y1) tidak berubah atau 

konstan, maka akan terjadi peningkatan PDRB (Y2) sebesar 0,705. 

b. Nilai koefisien β1 sebesar -0,304. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 

kenaikan Inflasi (X1) maka akan menurunkan PDRB (Y2) sebesar -0,304. 

A. Uji Hipotesis 

1. Model 1 (Y1) 

a. Uji Parsial (Uji t)  

Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif masing- masing variabel 

independen (Dana Desa) secara individual dalam menjelaskan variabel dependen 

(Inflasi Dan PDRB). Pengujian dilakukan dengan menggunakan taraf signifikan 

0,05. Keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis adalah sebagai berikut:   

1) Jika nilai signifikan > 0,05 maka H0 diterima H1, H2 ditolak (koefisien 

regresi tidak signifikan). Hal ini membuktikan bahwa independensi secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.   

2) Jika nilai signifikan < 0,05 maka H0 ditolak dan H1, H2 di terima (koefisien 

regresi signifikan). Artinya secara parsial variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen.  
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Tabel 4.7 

 Coefficients
a  

 

Model 
Unstandardized Coefficients 

T Sig. 
  B Std. Error 

1 
(Constant) 1.320 2.755 10.913 0.018 

Dana Desa -.440 .149 6.442 0.035 

a. Dependent Variable: Inflasi 

Sumber : Output SPSS 21 data diolah, 2020 

Hasil pengolahan data tentang pengaruh dana desa terhadap perkembangan 

regional (studi kasus kabupaten se- sulawesi selatan) dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.7 terlihat bahwa variabel Dana Desa (X1) memiliki nilai signifikan 

< α (0.000 < 0.05) dengan nilai β1 berarti -0,440 yaitu variabel Dana Desa 

berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Inflasi pada ttingkat kepercayaan 

95%. Hasil uji t menjelaskan bahwa “Dana Desa berpengaruh signifikan dan 

berhubungan negatif terhadap Inflasi” dengan nilai t hitung 6,442. Maka Ho 

diterima dan Ha ditolak. 

b. Koefesien Determinasi (R
2
) 

Uji koefesien determinasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik 

variabel independent menjelaskan variable dependen Nilai koefesien determinasi 

untuk keempat variabel bebas ditentukan oleh nilai adjusted R square. Adapun 

hasil koefesien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini:  
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Tabel 4.8 

Koefesien determinasi (R
2
) 

Model Summary
b 

 

R R Square 

.779
b 

.607 

Sumber : Output SPSS 21 data diolah, 2020 

 
Tabel 4.8 menunjukkan bahwa uji koefisien determinasi pada output 

model summary dari analisis analisis jalur (path analysis) tepatnya pada kolom R 

Square Nilai koefiisen Determinasi R2 menunjukkan bahwa hasil perhitungan dari 

koefesien determinasi yang dilambangkan dengan R
2 

sebesar -607 artinya variabel 

Dana Desa berpengaruh negatif terhadap Inflasi di sulawesi selatan sebesar -607 

atau 67% sisanyahnya di pengaruhi oleh faktor- faktor lain diluar penelitan ini. 

Nilai eror untuk model jalur 1adalah √1 -607 = -606. 

Model 2 (Y2) 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui seberapa efektif masing- masing 

variabel independen (Dana Desa) dalam menjelaskan variabel dependen (Inflasi 

Dan PDRB). Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05. 

Keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis adalah sebagai berikut:   

1) Jika nilai signifikan > 0,05 maka H0 diterima H1, H2 ditolak (koefisien 

regresi tidak signifikan). Hal ini membuktikan bahwa independen 

berpengaruh signifikan secara parsial yerhadap variable dependen.  

2) Jika nilai signifikan < 0,05 maka H0 ditolak dan H1, H2 di terima (koefisien 

regresi signifikan). Artinya secara parsial variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen.   
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Tabel 4.9  

Hasil Uji Parsial (uji t) 

  

Model 
Unstandardized Coeffisinet 

T Sig. 
B Std. Error 

1 (Constant)  .705 .259 10.739 .023 

Unstandardized 

Predicted Value 

(Y
e
) 

-.304 .164 4.295 

 

.042 

2. Sumber : Output SPSS 21 data diolah, tahun 2020 

Hasil pengolahan data tentang pengaruh dana desa terhadap perkembangan 

regional (studi kasus kabupaten se- Sulawesi Selatan) dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

Pada Tabel 4.9 terlihat bahwa variabel Inflasi (Y1) menunjukkan nilai 

signifikan > α (0.000 < 0.05) dengan nilai β1 sebesar -0.304 berarti variabel Inflasi 

berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap pendapatan pada 

tingkat kepercayaan sebesar 95%. Sehingga “Inflasi berpengaruh signifikan 

terhadap Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB)” dengan kata lain H0 ditolak 

dan H1 diterima.  

a. Koefesien determinasi (R
2
) 

Uji koefesien determinasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefesien 

determinasi untuk keempat variabel independent di tentukan dengan nilai adjusted 

R square. Hasil koefesien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini: 
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Tabel 4.10 

Koefesien determinasi (R
2
) 

Model Summary
a 

 

R R Square 

.755
a 

.575 

Sumber : Output SPSS 21 data diolah, tahun 2020 

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa koefisien determinasi tepat berada pada 

kolom R Square, pada output model summary dari Analisis Jalur (Path Analysis)  

determinasi R2 menunjukkan hasil perhitungan dari koefesien determinasi yang 

disimbolkan dengan  R
2  

sebesar -575 yang berarti variabel Inflasi berpengaruh 

terhadap PDRB di Sulawesi Selatan sedangkan sisanya dipengaruhi oleh factor 

selain penelitan ini. Nilai error untuk model jalur 1adalah √1-575 = -574.  

D. Pembahasan  

1. Mengetahui Pengaruh Secara Parsial Dana Desa Meningkatkan Inflasi Dan 

Pengaruh Inflasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).  

Pengaruh Secara Parsial adalah pengaruh Variabel Independen secara  

sendiri-sendiri terhadap Variabel Dependen. Untuk melihat pengaruh variabel 

inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan dijelaskan sebagai 

berikut:   

a. Mengetahui Apakah Dana Desa Meningkatkan Inflasi   

Berdasarkan Hasil Penelitian Dapat Dijelaskan Bahwa Interpretasi Rinci 

Dari Hasil Pengujian yang diolah menggunakan program SPSS menunjukkan 

bahwa Pengaruh Dana Desa Terhadap Inflasi dapat dilihat dari besar angka nilai 

signifikan berganda. Apabila angka signifikanya lebih kecil Dari α = 5% Dengan 

Demikian Dapat Disimpulkan Bahwa Ha dii Terima H0 di Tolak. Jadi Hasil 
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penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh Signifikan dan 

berhubungan negatif terhadap Inflasi Per Kabupaten di sulawesi Selatan.  

Secara parsial dapat diketahui bahwa keputusan pengambilan hipotesis 

diterima atau ditolak bergantung pada besarnya nilai signifikansinya. Tingkat 

signifikanya terhadap (Dana Desa) dengan taraf kepercayaan variabel Inflasi (Y1) 

95% memiliki pengaruh terhadap variabel Inflasi (Y1). Artinya semakin tinggi 

atau rendahnya inflasi akan mempengaruhi Dana Desa dan berhubungan negatif 

terhadap Inflasi.    

Dana desa yang digunakan untuk Infrastruktur dan lain sebagainya akan 

berdampak dan dapat me ngurangi rendahnya laju inflasi. Dana desa yang 

disalurkan oleh pemerintah seperti pembangunan dapat menggerakkan ekonomi 

pedesaan sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar yang bisa menekan 

inflasi di Sulawesi Selatan. Data selama ini menunjukkan bahwa inflasi sering 

terjadi di Sulawesi Selatan. Inflasi menurut teori ekonomi adalah suatu kondisi 

dimana harga komoditas pada umumnya meningkat dan selalu berkaitan dengan 

mekanisme pasar (permintaan dan penawaran)  (Arifin, 2009).  

 Dana Desa di Sulawesi Selatan berpengaruh negatif terhadap Inflasi Dapat 

kita ketahui bahwa Inflasi terkadang disebabkan oleh banyaknya uang yang 

beredar di masyarakat sehingga mengakibatkan permintaan barang tinggi dan 

produksi barang yang terbatas. Teori Keynes mengenai inflasi didasarkan atas 

teori makro dan menekankan aspek lain dari inflasi. (Boediono, 1998) 

berpendapat bahwa kenaikan harga terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar 

batas ekonominya. Oleh karena itu, Keynes berpendapat bahwa ada factor-faktor 

yang mempengaruhi kenaikan harga dalam jangka pendek, seperti pengeluaran 
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konsumsi rumah tangga (C), pengeluaran investasi (I), pengeluaran pemerintah 

(G) dan pajak. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah pertumbuhan 

ekonomi dan semakin tinggi Dana Desa kabupaten yang di salurkan ke desa, 

semakin positif pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.  

Penggunaan Dana Desa di Sulawesi Selatan seluruhnya diberikan kepada 

desa dengan formula 77% merata di seluruh desa. Kemudian 20% dialokasikan 

untuk penambahan secara proporsional, berdasarkan jumlah penduduk masing- 

masing. Tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah, dan kemudian 3% 

dialokasikan untuk desa- desa yang berstatus tertinggal.  

Penelitian ini sejalan yang dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Dana 

Desa Terhadap Inflasi Di Kabupaten Bima yang dilakukan oleh M. Rimawan 

(2019). Hasil Penelitiannya menyimpulkan bahwa dana desa berpengaruh 

signifikan dan berdampak negatif terhadap inflasi di kabupaten Bima. Sejalan 

dengan penelitian Susilowati (2017) yang berjudul Pengaruh Alokasi Dana Desa, 

Dana Desa, Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi 

Terhadap Kemiskinan Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur yang disimpulkan bahwa 

hasil penelitian koefisien berpengaruh signifikan dan berdampak negatif terhadap 

kemiskinan.  

Demikian pula penelitian Handayani (2019) yang berjudul Analisis 

Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Kediri 

yang menyimpulkan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap 

kemiskinan. Penelitian juga dilakukan oleh Kalpika (2019) yang berjudul 

Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan 
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Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali yang menyimpulkan bahwa Dana 

Desa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, penelitian ini dapat 

menyeimpulkan bahwa Dana Desa berpengaruh Signifikan dan berhubungan 

negatif terhadap Inflasi. 

b. Pengaruh Inflasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  

Berdasarkan Hasil Penelitian Dapat Dijelaskan Bahwa Interpretasi Rinci 

Dari Hasil Pengujian yang diolah menggunakan program SPSS menunjukkan 

bahwa adanya Pengaruh Inflasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) dapa dilihat dari angka nilai signifikanya. Apabila angka sigifikanya 

lebih kecil Dari α = 5% Dengan Demikian Dapat Disimpulkan Bahwa Ha di 

Terima H0 di Tolak. Jadi Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi 

berpengaruh Signifikan dan berhubungan negatif terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) Per Kabupaten di sulawesi Selatan.  

Secara parsial diketahui bahwa keputusan pengambilan suatu hipotesis 

diterima atau ditolak sebagian bergantung pada besarnya nilai signifikansinya. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat berpengaruh signifikan terhadap inflasi dengan 

tingkat kepercayaan variabel inflasi (Y1) 95% memiliki pengaruh terhadap 

variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB (Y2). Dengan kata lain, 

semakin tinggi atau rendahnya inflasi maka akan mempengaruhi Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dan inflasi berhubungan positif terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sulawesi Selatan. 

Menurut Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting 
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dalam perekonomian untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negeri pada 

suatu periode tertentu, baik atas dasar harga belaku maupun atas dasar harga 

konstan. PDRB pada dasarnya adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan 

oleh seluruh unit ekonomi pada suatu wilayah.  

Kita dapat melihat bahwa PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan 

nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada 

tahun berjalan, dan PDRB atas dasar harga konstan menujukkan nilai tambah 

barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada 

tahun tertentu.  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai total produksi 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harus besar untuk meningkatkan 

belanja daerah. Karena semakin besar PDRB, maka semakin besar pendapatan 

yang dihasilkan oleh kabupaten/kota. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan 

oleh daerah, maka semakin besar pula pengeluaran pemerintah pusat untuk 

meningkatkan berbagai potensi daerah yang ada sebagai kepentingan pelayanan 

public. 

Selain itu, PDRB merupakan data yang digunakan sebagai kriteria untuk 

menentukan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi. Dengan data tersebut 

dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian daerah dan 

tigkat kesejahteraan penduduk. PDRB juga dapat digunakan sebagai pengambil 

keputusan (Pemerintah) untuk menetapkan tujuan pembangunan sebelum 

menentukan kebijakan (Kurniawan, 2018). 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maisyaroh 

(2018) yang berjudul Pengaruh Inflasi Terhadap Produk Dmestik Regional Bruto 

(PDRB) Banteng Tahun 2007- 2014 Dalam Perspektif Ekonomi Islam.   

Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh 

signifikan terhadap Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB) di provinsi Banteng. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumual (2017) yang berjudul 

Analisis Pengaruh Inflasi Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado yang dapat disimpulkan 

bahwa inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang serupa juga 

dilakukan oleh Wahyuni (2017) yang berjudul Pengaruh PDRB, Tingkat Inflasi, 

Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

Dalam Perspektif Ekonomi Islaam:  Studi Di Kota Bandar Lampung Pada Tahun 

2006- 2015 yang menyimpulkan bahwa PDRB, Inflasi, Dan Pengeluaran 

Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2016) yang 

berjudul Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, 

Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kebijakan Pengeluaran Daerah Kabupaten 

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012- 2014 yang dapat disimpulkan 

bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Dan Jumlah Penduduk 

berpengaruh siginifikan terhadap Kebijakan Pengeluaran Daerah 
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Dari beberapa penjelasan diatas, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

inflasi berpengaruh Signifikan dan berhubungan negatif terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB).  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembahasan pada bagian 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (Path 

Analysis) Variabel Dana Desa berpengaruh signifikan dan berhubungan 

negatif terhadap Inflasi di Sulawesi Selatan. Hal ini menujukkan bahwa Besar 

Angka Besar Angka Nilai Coefficients α0 sebesar 1,320 dan Standarizes 

Coefficients α1 Dana Desa terhadap Inflasi Sebesar -0,440 Atau -0,44 % dan 

memiliki angka signifikan Sebesar 0,035 Atau 0,35% Berarti Lebih kecil Dari 

α = 5% Dengan Demikian Dapat Disimpulkan Bahwa Ha Di Terima H0 Di 

Tolak. Pada Variabel Dana Desa (X) mempunyai t tabel Sebesar 6.442 dan 

nilai signifikan sebesar 0,035 Keputusan pengambilan hipotesis diterima atau 

ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansinya. Hasil penelitian 

signifikansinya sebesar 0,035 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ha Di 

Terima H0 Di Tolak. Oleh karen itu, Dana Desa berpengaruh Signifikan dan 

berhubungan negatif terhadap Inflasi Per Kabupaten di sulawesi Selatan.  

2. Dari hasil penelitan yang dilakukan dengan cara menggunakan analisis jalur 

(Path Analysis) Variabel Inflasi berpengaruh Signifikan dan berhubungan 

positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sulawesi 

Selatan. Hal ini menujukkan bahwa Besar Angka Besar Angka Nilai 

Coefficients α0 sebesar 0, 705 dan Standarizes Coefficients α1 Inflasi terhadap 
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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sebesar -0,304 Atau -0,03 % dan 

memiliki angka signifikan Sebesar 0,042 Atau 0,42% Berarti Lebih kecil Dari 

α = 5% Dengan Demikian Dapat Disimpulkan Bahwa Ha Di Terima H0 Di 

Tolak. Pada Variabel Inflasi (Y1) mempunyai t tabel Sebesar 4.295 dan nilai 

signifikan sebesar 0,042 Keputusan pengambilan hipotesis diterima atau 

ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansinya. Hasil penelitian 

signifikansinya sebesar 0,042 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ha Di 

Terima H0 Di Tolak. Dengan demikian di sulawesi Selatan Inflasi 

berpengaruh Signifikan dan berhubunganp Negatif terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kabupaten. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka dibuatlah saran sebagai 

berikut : 

1. Setelah mengetahui Dana Desa di Sulawesi Selatan maka seharusnya 

pemerintah Sulawesi Selatan agar lebih adil dalam pengelolaan dana desa 

agar tercapainya kesejahteraan masyarakat, dan juga agar lebih trransparant 

lagi dalam pengelolaan keuanan dana desa dan dapat memberika edukasi 

kepada masyarakat mengenai dana desa agar terjadi kepercayaan terhadap 

masyarakat agar program- program desa bisa terselesaikan dengan batuan 

masyarakat.  

2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Sulawesi Selatan 

dengan menerapkan manajemen inflasi.  
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3. Bagi akademisi atau institusi terkait, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 

melengkapi penelitian ini dengan jumlah sampel data yang akan diteliti. 

Penelitian ini dapat diperluas untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

Dana Desa terhadap Inflasi, Produk Domestik Reginal Brut (PDRB), dan 

pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. 
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Lampiran 1. 

DATA VARIABEL PENELITIAN 

Data Dana Desa di Sulawesi Selatan 

Tahun 2017- 2019 

 

No 

 

Nama kabupaten 

 

Tahun 2017 

 

Tahun 2018 
 

Tahun 2019 

1 Kab.bantaeng 38.832.355 38.790.336 45.639.495 

2 Kab. Barru 34.627.514 42.812.704 49.331.603 

3 Kab. Bone 255.911.673 286.729.589 337.332.552 

4 Kab. Bulukumba 86.988.704 95.847.004 108.344.633 

5 Kab. Enrekang 89.128.443 97.508.525 115.526.328 

6 Kab. Gowa 100.250.326 124.634.770 147.622.452 

7 Kab. Jeneponto 70.517.527 84.858.339 106.818.350 

8 Kab. Luwu 162.238.175 166.109.370 195.242.489 

9 Kab. Luwu utara 132.520.096 143.593.365 174.756.329 

10 Kab. Maros 67.073.813 73.737.621 86.296.412 

11 Kab. Pangkajene  

dan Kepualauan 

55.879.672 61.304.517 71.198.484 

12 Kab. Luwu timur 99.140.948 991.976.223 116.788.755 

13 Lab. Pinrang 56.907.593 56.913.255 67.521.173 

14 Kab. Sinjai 55.525.848 59.319.066 70.834.464 

15 Kab. Kepulauan 

Selayar 

64.709.384 70.191.557 82.222.354 

16 Kab. Sindereng 

Rappang 

55.100.580 55.024.515 65.498.274 

17 Kab. Soppeng 41.962.571 44.544.050 52.014.824 

18 Kab. Takalar 62.964.264 69.833.666 80.246.588 

19 Kab. Tana Toraja 90.547.246 102.329.496 124.964.994 

20 Kab. Wajo 111.165.441 104.000.000 119.030.097 

21 Kab. Toraja Utara 88.526.067 108.333.029 133.918.314 
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Data Inflasi di Sulawesi Selatan 

Tahun 2017- 2019 

Bulan 
Tahun 

2017 

Tahun 

2018 

Tahun 

2019 

Januari 0,97 0,62 0,32 

Februari 0,23 0,17 -0,08 

Maret -0,02 0,20 0,11 

April 0,09 0,10 0,44 

Mei 0,39 0,21 0,68 

Juni 0,69 0,59 0,55 

Juli 0,22 0,28 0,31 

Agustus -0,07 -0,05 0,12 

September 0,13 -0,18 -0,27 

Oktober 0,01 0,28 0,02 

November 0,2 0,27 0,14 

Desember 0,71 0,62 0,34 

Tingkat inflasi 3,61 3,13 2,72 
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Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  

di Sulawesi Selatan 

Tahun 2017- 2019 

 

No 

 

Nama kabupaten 

 

Tahun 2017 

 

Tahun 2018 
 

Tahun 2019 

1 Kab.bantaeng 4694,16 5075,84 5621,52 

2 Kab. Barru 4169,98 4466,54 4797,43 

3 Kab. Bone 18970,53 20660,07 22108,04 

4 Kab. Bulukumba 7730,91 8121,33 8567,46 

5 Kab. Enrekang 4166,40 4302,05 4535,69 

6 Kab. Gowa 11971,36 12825,81 13783,11 

7 Kab. Jeneponto 5963,56 6190,67 6616,25 

8 Kab. Luwu 6218,64 6681,25 7090,28 

9 Kab. Luwu utara 781,17 7675,20 8221,20 

10 Kab. Maros 12768,32 13558,74 12825,81 

11 Kab. Pangkajene  dan 

Kepualauan 

15433,50 16168,91 17205,17 

12 Kab. Luwu timur 15318,72 15837,80 16022,95 

13 Lab. Pinrang 11212,62 11987,44 12770,08 

14 Kab. Sinjai 6218,64 6681,25 7090,28 

15 Kab. Kepulauan 

Selayar 

3147,39 3422,67 3684,74 

16 Kab. Sindereng 

Rappang 

7688,83 8075,03 8450,69 

17 Kab. Soppeng 6007,46 6494,39 6,993,51 

18 Kab. Takalar 5803,94 6190,67 6685,25 

19 Kab. Tana Toraja 3940,52 451,26 4558,14 

20 Kab. Wajo 12225,77 12357,35 12858,45 

21 Kab. Toraja Utara 4421,68 4778,53 5140,01 
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Lampiran 2.  

DATA VARIABEL PENELITIAN 

 

A. Uji Asumsi Klasik  

1.  Uji Normalitas 

 

 

 

2.   Hasil Uji Normalitas  

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 3 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation .03081121 

Most Extreme Differences  

Absolute .380 

Positive  .277 

Negative -.380 

Kolmogorov- Smirnov Z  .658 

Asymp. Sig. (2-tailed) .779 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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3.   Hasil Uji Autokolerasi (Model Summary
b
) 

 

Model  
Change Statistic  

Durbin Watson  
Df1 Df2 Sig.F Cange 

1 1 1 0.028 1.483 

 

4.   Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser) 

 

Model 
Unstandardized Coefficients 

T Sig. 
  B Std. Error 

1 
(Constant) 0.372 0.042 0.913 0.384 

Dana Desa 0.001 0 0.442 0.153 

 

 

B. Uji Hipotesis 

a. Model 1 (Y1) 

Uji Parsial (Uji t)  

   Coefficients
a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

T Sig. 
  B Std. Error 

1 
(Constant) 1.320 2.755 10.913 0.018 

Dana Desa -.440 .149 6.442 0.035 

 

Koefesien determinasi (R
2
) 

Model Summary
b 

 

R R Square 

.779
b 

.607 
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b. Model 2 (Y2) 

Uji Parsial (Uji t) 

Hasil Uji Parsial (uji t) 

 

Model 
Unstandardized Coeffisinet 

T Sig. 
B Std. Error 

1 (Constant)  .705 .259 10.739 .023 

Unstandardized 

Predicted Value 

(Y
e
) 

-.304 .164 4.295 

 

.042 

 

Koefesien determinasi (R
2
) 

Koefesien determinasi (R
2
) 

Model Summary
a 

 

R R Square 

.755
a 

.575 
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