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ABSTRAK

NAMA : Risal Adriawan

NIM : 90300116071

JUDUL :Pengaruh Desentralisasi Fisikal Terhadap Tingkat

Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh desentralisasi

fiskal terhadap tigkat kemiskinan yang terdapat di kabupaten/kota di Provinsi

Sulawesi Selatan. Objek dari penelitian ini yaitu data indeks kedalaman

kemiskinan (P1), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU),

Dana Alokasi Khusus (DAK) dan indeks kedalaman kemiskinan (P1) di 24

Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan rentang waktu dari tahun 2011

sampai dengan tahun 2020.Teknik analisis berupa regresi data panel, dengan

menggunkan model terbaik dari ketiga model regresi data panel yaitu common

effect model, fixed effect model dan random effect model. Model yang terpilih dari

Uji Hasumant adalah fixed effect model. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar

13,6 persen. Dengan menggunkan fixed effect model yang diolah menggunkan

program RStudio memperoleh hasil Pendapatan Asli Daerah (DAK) dan

Kemiskinan mempunyai arah negatif dan pengaruhnya signifikan, variabel Dana

Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemiskinan mempunyai arah hubungan

yang positif dan memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan Dana Alokasi

Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemiskinan memiliki arah yang negatif dan

pengaruh yang tidak signifikan.

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

Umum, Dan Alokasi Khusus, Kemiskinan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak dirumuskanya peraturan pemerintah tentang otonomi daerah

membawa kabar segar bagi pemerintah daerah, kebijakan ini memberikan

keleluasaan pemerintah daerah dalam mengefektifitaskan pengelolaan hasil

kekayaan daerah yang selanjutkan akan dimanfaatkan untuk mensejahterakan

masyarakat. Pemberian wewenang otonomi daerah menyebabkan adanya

perubahan mendasar terhadap hubungan antara pusat dan daerah khusunya dalam

bidang administrasi maupun pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Desentralisasi dapat didefinisikan sebagai transfer wewenang atau kekuasaan

dalam perencanaan publik, manajemen, dan pemnuatan keputusan atau peraturan

dalam pemerintahan.1

Penerapan otonomi daerah bertumpuh pada dua dimensi yaitu

desentralisasi administratif dan desentralisasi keuangan. Kedua dimensi tersebut

menunjukkan konsep dan arah dari kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan

desentarlisasi fiskal ini pula sampai kepada tingkat kabupaten dan kota bahkan

sampai ketingkat desa. Semenjak penetapanya, kebijakan ini telah menghadirkan

1 Sidik (2002). Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebagai Pelaksanaan
Desentralisasi Fiskal. Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijakansanaan Otonomi Daera di
Indonesia.
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harapan baru bagi pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan

kemandirian dan pengetasan kemiskinan masyarakat.2

Desentralisasi fiskal akan berpengaruh positif terhadap pengurangan

jumlah penduduk miskin jika diikuti dengan adanya kenaikan pada pendapatan

perkapita. Namun pada nyatanya masih banyak daerah yang kesulitan dalam

mengelolah daerahnya dengan kondisi sumber daya yang ada, baik sumber daya

alam (SDA) maupun sumber daya manusianya (SDM) sehingga diberbagai daerah

masih kesulitan pada penanganan kemiskinan yang tidak kunjung usai. Menurut

William dan Vyasulu mengemukakan bahwa desentralisasi diharapkan mampu

mengurangi kemiskinan bila diarahkan kepada perubahan struktur politik dan

meningkatkan tata kelola atau perubahan sikap antara pemerintah terhadap

masyarakat miskin.3

Kebijakan desentralisasi ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945

pada pasal 18 tengtang Pemerintah Daerah, yang memeberikan keleluasaan

kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Salanjutnya pemerintah

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam pasal 7 UU Nomor 22 Tahun 1999

disebutkan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan seluruh bidang

pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan

2 Daforsa, Ferta, et al. (2009). Analysis of Village Fund Management in Poverty
Allevation at Pasaman Regency, West Sumatra. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan
Daerah. Vol. 6, (juni). h. 717-728

3 William dan Vyasulu dalam (Arini, 2010), Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal
Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Barat. Jurnal Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Andalas (maret, 2016).
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keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain

yang meliputi: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian

pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem

administrasi negara dan Lembaga perekonomian negara, pembinaan dan

pemberdayaan sumberdaya manusia, pemberdayagunaan sumberdaya alam serta

teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasioanal.4

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk membantu meningkatkan alokasi

nasional dan efesiensi operasional pemerintah daerah, memenuhi aspirasi daerah,

memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan, dan mobilisasi pendapatan

daerah dan nasional, meningkatkan akuntabilitas, transparasi, dan

mengembangkan partisipasi konstituen dalam pengambilan keputusan di tingkat

daerah, mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, memastikan

pelayanan dasar masyarakat diseluruh indonesia, dan mendukung kesinambungan

fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.5 Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa prinsip otonomi

daerah yang dianut adalah otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata, dan

bertanggung jawab serta yang dapat diarahkan kepada pengelolaan kemampuan

daerah tersebut untuk mewujudkan perekonomian yang baik dan stabil serta untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi fiskal memaksa pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi

dan preferensi kebutuhan masyarakat dibanding dengan pemerintah yang berpusat

4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
5 Abimanyu, 2008 dalam Ridho,2013. Analisis Pengaruh Desentarlisasi Fiskal Terhadap

Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Repository UNILA, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangauanan.
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agar tercipta sebuah kesejahteraan masyarakat.6 Namun pada kenyataanya, banyak

daerah di Indonesia yang belum mampu mencapai kemampuan fiskal dalam

memebiayai kebutuhan fiskal daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) dalam sistem

perimbangan keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

pada pasal 27 ayat 3 yang menegaskan bahwa DAU suatu daerah dialokasikan

atas dasar celah fiskal (fiscal gap), dimana celah fiskal (fiscal gap) merupakan

kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan dana untuk

melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan daerah secara optimal dapat

diperoleh dari sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kebutuhan dana

untuk menjalankan tugas pemerintahan dikenal sebagai kebutuhan fiskal (fiscal

need), sedangkan dana yang diperoleh dari sumber-sumber yang dimiliki dan

dilimpahkan kepada unit pemerintah tersebut dalam penegertian akademis disebut

sebagai kapasitas fiskal (fiscal capacity).7

Kemiskinan merupakan permasalahan yang paling utama dihadapi oleh

setiap Daerah dan Negara, terutama dinegara Indonesia kemiskinan menjadi pusat

utama pemerintah baik dari pusat hinggah kepelosok daerah-daerah. Menurut

badan pusat statistik kemiskinan merupakan ketidak mampuan untuk memenuhi

kebutuhan dasar baik kebutuhan makanan atau bukan makanan yang diukur dari

sisi pengeluaran.8 Kemiskinan adalah masalah yang sangat berbahaya bagi setiap

daerah, karena kemiskinan sering terjadi di suatu daerah dan sulit untuk diatasi

tanpa ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Indonesia

6 Ebel, R.D. dan S. Yilmaz. 2002. On The Measurement and Impact of Fiscal
Decentralization. www.worldbank.org/decentralization.

7 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 27 ayat 3 Tentang Pemerinta Daerah.
8 Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2020
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berupaya untuk mengetaskan kemiskinan melalui kebijakan yang tidak hanya

terfokus pada pembangunan di pusat-pusat kota, melainkan lebih mengarah

kepada pembangunan dari daerah pinggiran, tertinggal dan desa.

Sedangkan dalam pandangan agama Islam melihat kemiskinan sebagai

permasalahan sosial. Kemiskinan dalam kacamata akidah menjelaskan bahwa

kemiskinan dapat mendekatkan manusia kepada kejahatan serta ancaman bagi

keimanan seseorang. Hal ini disebutkan dalam Hadis Riwayat Abu Na’im yaitu:

قاَلَ  رَسُوْلُ  اللهِ  :(ص) كَادَ  الْفقَْرُ  أنَْ  یكَُوْنَ  كُفْرًا

Artinya:
Rasulullah S.a.w Bersabda; Kefakiran itu lebih dekat dengan Kekafiran.

Dalam kehidupan sosial kemiskinan dapat dipandang rendah dan tidak

dianggap produktif serta semangat kerja seseorang sangat rendah. Juga bisa

menyebabkan keterbelakangan ekonomi dan pendidikan sehingga manusia itu

identik dengan ketidakmajuan. Berkaitan dengan ancaman itu Allah SWT

berfirman dalam Q.Surah Al-Ma’un ayat 1-3 yang mejelaskan bahwa janganlah

bersifat kikir dan saling membantulah bagi orang yang tidak mampu dalam

kemiskinan.

ارََءَیْتَ  الَّذِيْ  یكَُذِّبُ  یْنِۗ  –باِلدِّ فذَٰلكَِ  الَّذِيْ  یدَُعُّ  الْیتَیِْمَۙ  - وَلاَ  یحَُضُّ  عَلٰى طعََامِ  الْمِسْكِیْنِۗ 

Terjemahnya:
“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik
anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.”9

Sulawesi Selatan merupakan salah satu Provinsi yang terletak di dalam

pulau Sulawesi, menurut Badan Pusat Stastistik data persentase penduduk miskin

9 QS. Al-Maun Ayat 1-3



6

menurut pulau pada maret 2020 Pulau Sulawesi berada diurutan ke-4 dari enam

pulau yang ada di Indonesia.

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau di Indonesia, Maret 2020

Pulau Persentase Penduduk Miskin

Sumatera 9,87

Jawa 9,24

Bali dan Nusa Tenggara 13,55

Kalimantan 5,81

Sulawesi 10,1

Maluku dan Papua 20,34

Indonesia 9,74
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020

Pada tabel. 1 terlihat bahwa persentase terbesar penduduk miskin berada di

wilayah Pulau Maluku dan Papua yaitu sebesar 20,34 persen. Sementara itu, Pulau

Sulawesi berada di urutan ke empat terbesar dibandingkan dengan beberapa pulau

seperti pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi masih tertinggal jauh dan masih berada

diatas peresentase penduduk miskin nasional.

Sulawesi Selatan yang terletak pada pulau Sulawesi berada pada peringkat

ke 18 tertinggi se Indonesia yaitu sebesar 8,72 Persen penduduk miskin.10 Ini

menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan masih tertinggal dalam

pembangunan daerah dan belum dioptimalkanya sumber daya yang ada oleh

pemerintah daerah sehingga dalam proses perkembangan daerah atau

Kabupaten/Kota masih terjadi ketimpangan yang tinggi baik dari pembanguna

maupun dalam kemiskinan. Jika dilihat dari data kemiskinan per kabupaten/kota

10 Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020
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yang ada di Sulawesi Selatan masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan

antar wilayahnya.

Tabel 2.2
Persentase Penduduk Miskin dan Kapasitas Fiskal tahun 2020 Menurut

kabupaten/Kota Sulawesi Selatan

Kabupaten/Kota
Persentase Penduduk

Miskin (Persen) Tahun
2020

Kapasitas Fiskal
Daerah Tahun 2020

Kepulauan Selayar 12,48 0,653

Bulukumba 7,10 1,018

Bantaeng 8,95 0,708

Jeneponto 14,58 0,666

Takalar 8,44 0,454

Gowa 7,38 0,999

Sinjai 9,0 0,490

Maros 9,74 0,811

Pangkep 13,96 0,733

Barru 8,26 0,365

Bone 10,68 1,187

Soppeng 7,59 0,498

Wajo 6,95 0,370

Sidrap 5,05 1,844

Pinrang 8,86 0,659

Enrekang 12,17 0,645

Luwu 12,65 1,034

Tana Toraja 12,10 0,640

Luwu Utara 13,41 0,666

Luwu Timur 6,85 1,127

Toraja utara 12,01 0,750

Makassar 4,54 3,658

Pare-pare 5,44 0,711

Palopo 7,85 0,483

Sulawesi Selatan 8,72 0,799
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia dan PMK-RI NO.120, 2020
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Berdasarkan tabel.2 Menunjukan bahwa secara umum presentase

penduduk miskin dan kapasitas fisikal 24 Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan

masih sangat beragam. Namun dengan kapasitas fisikal yang tinggi pada suatu

daerah belum tentu dapat menekan angka kemiskinan pada daerah tersebut. Ini

dapat dilihat pada tabel.2 bahwa 4 Kabupaten yakni Kabupaten Bulukumba, Bone,

Luwu, dan Luwu Timur yang memiliki jumlah kapasitas fiskal diatas 1 atau cukup

tinggi kapasitas fiskal yang dimiliki namun peresentase penduduk miskin juga

tergolong tinggi pula yakni masing-masing: 7,10%, 10,68%, 12,65% dan 6,85%.

Dengan jumlah kapasiatas fiskal yang tinggi tentunya di harapkan dapat menekan

angka kemiskinan didaerah masing-masing namun pada kenyataan bahwa

kapasitas yang tinggi belum cukup kuat untuk menekan angka kemiskinan yang di

miliki oleh daerah tersebut.

Pelaksanaan Otonomi dengan pelimpahan kewenangan dan personil yang

lebih besar ke daerah, pemerintah pusat akan menyediakan dana alokasi umum

(DAU) yang pada umumnya lebih besar dibandingkan anggaran pendapatan dan

belanja daerah (APBD) tahun-tahun sebelumnya. Pengalokasian DAU

sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah. Dalam kenyataannya DAU yang

diterima dinilai kurang dibandingan kebutuhan untuk dapat mengelola dengan

baik kewenangan pemerintah dalam memberikan pelayanaan kepada masyarakat.

Selain kekurangan dana, aparat daerah yang selama lebih dari tiga dekade terbiasa

menerima “instruksi” dari pusat masih memerlukan waktu untuk beradaptasi

dengan sistem administrasi pemerintah yang baru ini. Tujuan akhir dari
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desentralisasi dan otonomi daerah yaitu peningkatan kesejahteraan serta

kemandirian masyarakat.

Idealnya, desentralisasi dan otonomi daerah dapat mendeketatkan

pelayanan pemerintah kepada masyarakat karena jalur birokrasi pelayanan lebih

dekat, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses pelayanan pemerintah,

terutama pelayanan pemerintah daerah (PEMDA). Pengukuran dampak

desentralisasi fiskal terhadap kinerja pelayanan pemerintah dapat dilakukan

dengan membandingkan kondisi sebelum dan setelah diberlakukanya kebijakan

tersebut melalui indikator-indikator terukur tertentu. Salah satu aspek yang dapat

diukur adalah tingkat kemiskinan yang ada di wilayah tersebut, selain itu

pertumbuhan ekonomi regional juga perlu untuk diamati setelah terjadinya

desentralisasi ini di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada hakikatnya upaya pertumbuhan ekonomi regional akan memunculkan

sisi lain yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah, permasalahan tersebut

dianggap sebagai akibat adanya ketimpangan pendapatan antar daerah-daerah

yang dapat menimbulkan ketimpangan sosial antara daerah-daerah yaitu

kemiskinan.11Tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami

fluktuasi dari tahun-ketahunya, membuat pemerintah memberikan perhatian lebih

terhadap upaya pengetasan kemiskinan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan

terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat

kemiskinan, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang tepat dan efektif untuk

11 Ridho,2013. Analisis Pengaruh Desentarlisasi Fiskal Terhadap Tingkat Kemiskinan
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Repository UNILA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi
Ekonomi Pembangunan.
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menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan. Sedangkan, dari segi

penerimaan daerah Provinsi Sulawesi Selatan bisa dilihat dari pendapatan asli

daerah (PAD) sebagai indikator untuk melihat kinerja pembangunan daerah.

Otonomi daerah tidak hanya berpatokan pada pembagian dana

pembangunan yang relatif adil antara pemerintah pusat dan daerah yang

diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan (balancing fund), tetapi keberhasilan

otonomi juga diukur dari seberapa besar porsi sumbangan masyarakat lokal

berupa pendapatan asli daerah (PAD). Oleh sebab itu, implementasi otonomi

daerah tidak hanya tanggung jawab penyelenggara pemerintah daerah, yakni

Bupati atau Walikota serta perangkat daerah lainya, tetapi juga seluruh elemen

masyarakat di daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan

otonomi daerah karena pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan dan

pembiayaan pemerintah daerah yang utama. Selain itu pemberian dana transfer

kepada pemerintah daerah yang disebut dengan dana perimbangan. Dana

Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang

terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta

Dana Bagi Hasil (DBH). Dana tersebut harus dapat dimanfaatkan secara maksimal

dan terarah sesuai dengan kebutuhan daerah. Dana Perimbangan selain

dimaksudkan untuk membantu daerah untuk mendanai kewenangannya dalam

meningkatkan pembangunan, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan

sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi

kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Sehingga tujuan dari
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kebijakan desentralisasi fiskal yaitu tercapainya suatu keseimbangan keuangan

antara pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk dana perimbangan bisa tercapai.

Pemerintah daerah memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi dan

pengurangan kemiskinan melalaui kapasitas yang mereka miliki salah satunya

adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun diberbagai daerah dengan tingkat

kapasitas yang berbeda dan sumber daya alam yang beragam belum mampu

menekan angka kemiskinan secara merata. Hal ini menunjukkan belum

optimalnya pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam menggalih potensi ekonomi

yang dimiliki daerah. Kenaikan laju pertumbuhan pendapatan asli daerah ini

diharapkan mampu meningkatkan aktifitas ekonomi serta memberikan pengaruh

terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun

masih terjadi ketimpangan yang terjadi setiap daerah di Kabupaten/Kota yang ada

di Sulawesi Selatan.

Beberapa observasi terdahulu menunjukkan bahwa Desentralisasi fiskal

yang diukur dengan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan

(Maulana dan masbar, 2018) dan DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan

terhadap kemiskinan (Agustian, 2016). Pendapatan Asli Daerah (PAD)

berpengaruh berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan

(syamsul,2020, Sudewi dan wirathi, 2013, Hutabarat, 2016). Sedangkan PAD

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan (Agustian, 2016). DAU

mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan (Maulana

dan Masbar,2018, Hutabarat, 2016, Agustian, 2016). Berdasarkan pemaparan latar

belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
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“Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi

Sulawesi Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan

yaitu:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kemiskinan di

Provinsi Sulawesi Selatan?

2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap kemiskinan di

Provinsi Sulawesi Selatan?

3. Apakah Dana alokasi Khusus berpengaruh terhadap kemiskinan di

Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan

2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap kemiskinan

di Provinsi Sulawesi Selatan

3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap kemiskinan

di Provinsi Sulawesi Selatan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan

yaitu:

1. Bagi peneliti
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Penelitian ini diharapkan dapat menamba wawasan dan memberikan

kesempatan bagi peneliti untuk menentapkan teori-teori yang telah dipelajari yang

berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal serta kemiskinan.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan informasi untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan

penurunan tingkat kemiskinan dalam otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

3. Pihan Lain/pembaca

Sebagai bahan informasi, referensi, dan literatur mengenai desentralisasi

fiskal dalam wacana akademik sehingga dapat digunakan untuk pengembangan

penelitian sejenis di masa depan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat umum dan dapat ditinjau

dari berbagai sudut pandang. Secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan

seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap faktor kehidupan.

Kemiskinan tidak hanya berkenan dengan tingkat pendapatan tetapi juga dari

aspek sosial, lingkungan bahkan keberdayaan dan tingkat partisipasi, kemiskinan

jangan dianggap hanya sebagai pendapatan rendah, tetapi harus dianggap sebagai

ketidakmampuan kapabilitas. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka kemiskinan

dapat menjadi penentu dan faktor dominan yang mempengaruhi persoalan

kemanusiaan seperti keterbelakangan, kebodohan, keterlantaran, kriminalitas,

kekerasan, perdagangan manusia, buta huruf, putus sekolah, anak jalanan, pekerja

anak. Dengan demikian kemiskinan tidak hanya dipandang dari satu sisi

rendahnya pendapatan tetapi harus dari banyak aspek yang saling berkaitan

sehingga bersifat multidimensi.12

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang

biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum,

hal hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga

berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu

12 Manek dan Badrudin, 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. YKPN Yogyakarta. Vol. 17, No.2, hal. 81-98
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mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai

warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global, sebagian orang memahami

istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya

dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainya lagi memahaminya dari sudut

ilmiah yang telah mapan. Istilah “negara berkembang” biasanya digunakan untuk

merujuk kepada negara-negara yang “miskin”13

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kemiskinan

didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki

dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi kemiskinan ini beranjak

dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-

laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota

masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas

ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan

perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan

perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.14

Kemiskinan menurut Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN

adalah jumlah keluarga miskin pra sejahtera yang tidak dapat melaksanakan

ibadah menurut agamanya, tidak mampu makan 2 kali sehari, tidak memiliki

pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja dan bepergian, bagian tertentu dari

13 Suryawati,2005 dalam Ridho,2013. Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung (Periode 2007-2011). Skripsi Ekonomi
Pembangunan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung

14 Badan Pusat Perencanaan Pembangunan (BAPPENAS), (2004)
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rumah berlantai tanah, dan tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana

kesehatan.15

Menurut World Bank, kemiskinan diartikan sebagai suatu kondisi orang

lain ingin lepas darinya dan mendefinisikan masyarakat miskin adalah mereka

yang hidup dalam keluarga yang kemampuan konsumsinya di bawah garis

tertentu dimana di bawah $1 atau $2 per hari atau berada di level yang ditetapkan

negara masing–masing.16 Menurut Kuncoro tahun 2006, kemiskinan dapat dilihat

melalui dua sisi, yaitu pertama, kemiskinan absolut dimana pendekatan ini

mengidentifikasikan dari jumlah penduduk yang hidup digaris kemiskinan

tertentu. Kedua, kemiskinan relatif yaitu berkaitan pada pendapatan nasional yang

diterima oleh masing–masing golongan pendapatan.17

Selanjutnya Supriatna tahun 1997 menyatakan bahwa kemiskinan adalah

situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang

bersangkutan.  Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya

tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta

kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan.

Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada,

baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya

menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.18

15 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2003

16 World bank, 2004

17 Kuncoro, Mudrajad, 2006. Ekonomi Pembangunan. Salemba Empat, Jakarta

18 Supriatna. Birokrasi, Pemberdayaan, dan pengentasan kemiskinan. (Humaniora Utama
Press). 1997, hal.90
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b. Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan sering disebabkan oleh berbagai hal yang sangat rumit dan

kompleks, inilah yang menyebabkan seseorang atau rumah tangga menggapai

kehidupan yang layak. Suharto (2013) mengemukakan secara konseptual, bahwa

kemiskinan disebabkan oleh empat faktor berikut:

a) Faktor individual, kemiskinan disebabkan karena kelakuan pribadi,

perilaku hidup, dan kemampuan dari seseorang miskin tersebut.

b) Faktor sosial, disebabkan oleh kondisi diskriminasi, lingkungan dan

kondisi sosial dan ekonomi dalam keluarga miskin, yang

menyebabkan terjadinya kemiskinan yang turun temurun.

c) Faktor kultural, terjadi karena kondisi budaya dalam daerah tempat

tinggal orang miskin ini. Faktor kemiskinan ini sangat tergantung

dengan kebiasaan hidup, misalnya menyerah terhadap keadaan nasib,

sikap pemalas, tidak mempunyai keahlian, dan kurangnya etos kerja.

d) Faktor struktural, terjadi karena adanya sistem pemerintahan yang

kurang peka terhadap keadaan, tidak adil atau merata dalam

pembangunan, dan tidak accessible.19

Penyebab terjadinya kemiskinan juga dapat dijelaskan menggunakan

konsep lingkaran kemiskinan. Lingkaran kemiskinan didefinisikan sebagai suatu

rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya

sehingga menyebabkan suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan

19 Suharto. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan
Sosial Universal Bidang Kesehatan. (Bandung. Alfabeta, 2013)



18

mengalami keadaan yang sulit untuk mencapai tingkat pembangunan yang tinggi.

Seterusnya Arsyad pada tahun 2010 menjelaskan bahwa konsep lingkaran

kemiskinan menganggap: ketidakmampuan untuk menggerakkan tabungan yang

cukup, kurangnya faktor pendorong untuk permodalan, dan keahlian dan tingkat

pendidikan yang masih rendah, ketiga faktor ini sangat menghambat proses

permodalan dan pembangunan ekonomi di negara berkembang. 20

Lebih lanjut Sharp, et.all dalam kuncoro tahun 1997, menjelaskan tiga

penyebab kemiskinan dilihat dari segi ekonomi yaitu:

1. Secara Mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan

pola kepemilikan sumberdayayang menimbulkan distribusi

pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki

sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.

2. Perbedaan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas

sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah,

yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas

sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang

kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.

3. Perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan

kemiskinan (vicious circle of poverty) menurut Nurkse dalam Kuncoro, 1997,

yaitu: adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal

menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan

20 Arsyad, 2010. Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima. (UPP STIM YKPN. Yogyakarta)
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rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan

berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi

berakibat pada keterbelakangan.21

Negara berkembang sampai kini masih saja memiliki ciri-ciri terutama

sulitnya mengelola pasar dalam negerinya menjadi pasar persaingan yang lebih

sempurna. Ketika mereka tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi, maka

kecenderungan kekurangan kapital dapat terjadi, diikuti dengan rendahnya

produktivitas, turunnya pendapatan riil, rendahnya tabungan, dan investasi

mengalami penurunan sehingga melingkarulang menuju keadaan kurangnya

modal. Demikian seterusnya, berputar. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi

kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap

kemiskinan ini.

2. Desentralisasi Fiskal

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah

kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara singkat desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari

tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih renda

untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai

dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal harus memperhatikan prinsip

(rules) money should follow function. Maknanya, bahwa setiap pelimpahan atau

21 Nurkse (1953) dalam Kuncoro, Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah, Dan Kebijkan.
Yogyakarta. UPP STIM YKPN. (1997), ed.3. hal.132
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penyerahan wewenang pemerintahan mengikutsertakan konsekuensi pada

anggaran yang dibutuhkan untuk kebijakan atau kewenangan tersebut. Kebijakan

perimbangan keuangan merupakan turunan dari kebijakan otonomi daerah.

Pengembangan desentralisasi fiskal lebih tergantung terhadap kebijakan politik

pemerintah terhadap APBN, karenanya desentralisasi fiskal ini dalam mendukung

konsep otonomi daerah bergantung kepada anggaran APBN dan kebijakan

ekonomi makro.22

Konsep desentralisasi fiskal diharapkan menjadi salah satu kebijakan

otonomi daerah yang membawa perubahan bagi masing-masing daerah sehingga

memicu peningkatan kesejahteraan serta ekonomi masyarakat, perbaikan

pembangunan daerah, dan tata kelola pemerintah yang lebih meningkat.

Kumorotomo (2008) dalam Ari tahun 2020, menjelaskan bahwa ada tiga hal

tentang pentingnya desentralisasi fiskal: (i) ketika unsur belanja dan pajak

ditentukan pada tingkat pemerintahan yang dekat dengan masyarakat, sehingga

pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan masyarakat lebih puas dengan

pelayanan pemerintah. (ii) pemerintah daerah dianggap lebih gampang dalam

melihat kepentingan masyarakat bila di bandingkan dengan pemerintah pusat. (iii)

mobilisasi sumber daya bisa berlangsung dengan baik karena pemerintah daerah

bisa dengan mudah serta tanggap dalam pelaksanaan pajak dari sektor-sektor

22 Saragih. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Jakarta, (2003),
hal.83
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ekonomi, ini dikarenakan pemerintah pusat kesulitan oleh kondisi geografis dalam

mobilisasi sumber daya yang ada pada setiap daerah.23

Berdasar pada UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah,

sehingga terjadi perubahan dasar mengenai pengaturan hubungan antara

pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan

maupun dalam hal keuangan antara pem erintah pusat dan daerah.24 Oleh karena

itu pemerintah daerah diharapkan mampu dalam memenuhi kebutuhan keuangan

dan mandiri dalam mengelola keuangan melalui dana perimbangan dan

pendapatan yang ada. Cakupan uraian kebijakan desentralisasi fiskal yang dibahas

dalam bagian ini meliputi: (i) Pendapatan Asli Daerah, (ii) Dana Alokasi Umum,

dan (iii) Dana Alokasi Khusus. Secara jelas tentang hal tersebut yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1999 pendapan asli daerah

adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam daerah tersebut

yang dipungut berdasarkan kebijakan daerah yang sesuai dengan Undang-Undang

yang berlaku yang terdiri atas:

23 Ari, 2020. Pengaruh Desentralisasi Fiskal di Tingkat Desa Terhadap Jumlah Penduduk
Miskin (Studi Data Panel Desa-Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2020). Skripsi Ekonomi
Pembangunan. Fakultas Ekonomi Pembangunan. Universitas Sebelas Maret Surakarta

24 Wayan, 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi
Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006-20012. E-jurnal Bisma.
Vol. 2, No.3. hal 144-157
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a) Hasil pajak daerah, yang dipungut oleh pemerintah daerah terhadap

semua jenis pajak, misalkan orang/badan, benda tidak

bergerak/bergerak.

b) Hasil retribusi daerah, dipungut dari jasa atau fasilitas yang berlaku

secara langsung dan nyata.

c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan, yaitu deviden dan penjualan saham yang dimiliki oleh

daerah.

d) Pendapatan lain-lain yang sah, misalnya hasil penjualan aset tetap dan

jasa giro.25

PAD bertujuan untuk memberikan kebijakan bagi pemerintah daerah

untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai potensi atau kapasitas

daerah sebagai wujud dari desentralisasi. Sehingga dengan adanya PAD ini

diharapkan mampu memenuhi atau memenuhi biaya bagi keperluan pemerintah

daerah yang bersangkutan.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari pendapatan APBN yang

dialokasikan demi untuk pemerataan keuangan antar daerah sehingga mampu

membiyayai keperluan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Pengelolaan

DAU diserahkan sepenuhnya kepada daerah atas dasar kesesuaian kebutuhan

daerah untuk peningkatan pelayanan publik dengan kata lain DAU ini bersifat

block grant. DAU daerah dialokasikan berdasarkan pada formula yang terdiri dari

25 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999. Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Daerah
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celah fiskal dan kebutuhan dasar, celah fiskal berasal dari selisih antara kebutuhan

fiskal dan kapasitas fiskal.

Fungsi dan tujuan dana alokasi umum yaitu untuk pemerataan keuangan

antara daerah dan bermaksud untuk mengurangi ketimpangan kemampuan

keuangan antardaerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi yang

dimiliki oleh daerah. Dengan ini pemerintah daerah diharapkan mampu memenuhi

kebutuhan biaya yang dibutuhkan.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dijelaskan bahwa Dana

Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana transfer dari Pemerintah pusat kepada

Pemerintah daerah yang digunakan untuk menjalankan pembangunan infrastruktur

dan fasilitas masyarakat di masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dana Alokasi

Khusus (DAK) ditujukan untuk membantu biaya kegiatan khusus daerah tertentu

yang termasuk dalam urusan daerah dan sejalan dengan prioritas Nasional,

terkhusus pada pembiayaan kebutuhan prasarana dan sarana dasar masyarakat

yang belum memenuhi standar atau untuk mendorong percepatan pembangunan

daerah.26

Dana Alokasi Khusus (DAK) termasuk dalam bantuan keuangan yang

bersifat khusus kepada daerah setiap tahunya dan juga tidak semua daerah dapat

menerimanya, hanya daerah- daerah yang memerlukan perhatian khusus dan

26 Hidayah, 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan
Ali Daerah Terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Syariah, Vol.1, No.1. h.1188-130
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daerah yang memiliki kegiatan tertentu yang berhak menerima dana khusus ini.

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang khusus digunakan untuk pembangunan dan

rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini, apabila dikelola dengan baik, dapat

memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan paling

tidak mengurangi kerusakan infrastruktur. Ini sangat penting untuk mengurangi

kemiskinan dan membangun perekonomian nasional lebih baik kedepanya.27

DAK juga bertujuan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan

keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan

penyediaan sarana dan prasarana fisik layanan dasar masyarakat yang merupakan

urusan daerah dan menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di

daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain,

daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori

daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.28

B. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Tingkat
Kemiskinan

Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan yang diperoleh oleh daerah

dari usaha pemerintah daerah sendiri. Dalam upaya pemerintah daerah untuk

memenuhi belanja daerah yang sebisa mungkin berasal dari kemampuan

pemerintah daerah untuk meningkatkan berbagai potensi di sektor-sektor

27 Sinaga, 2015 dalam Agustian, 2016. Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap
Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Skripsi Ekonomi Pembangunan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, USU

28 Manek dan Badrudin, 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Journal
Stimik. YKPN, Vol.17, No.2, h. 81-98
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ekonomi. Dengan pendapatan daerah yang tinggi diharapkan mampu merangsang

pertumbuhan ekonomi, dimana hal ini dapat menekan angka kemiskinan di daerah

tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Manek dan Badrudin tahun 2016,

menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan negatif

terhadap kemiskinan, berarti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

juga sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan.29 Berbeda dengan Frans,

Rahayu dan Mahardika (2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah

(PAD) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini karena PAD

merupakan salah satu pendapatan daerah, dan dialokasikan pemerintah daerah

untuk membiayai kegiatannya seperti belanja daerah, pembangunan daerah, dan

melengkapi sarana dan prasarana daerah guna memenuhi pelayanan publik yang

menjadi kewajiban pemerintah.30 Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Iswara

dan Indrajaya tahun 2014 yang dalam penelitian nya menjelaskan bahwa

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat

kemiskinan.31

29 Manek dan Badrudin, 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Journal
Stimik. YKPN, Vol.17, No.2, h.81-98

30 Frans, Rahayu dan Mahardika. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan
Perkapita, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat. E-
Proceedin g Of Managemen.

31Iswara dan Indrajaya.  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, Dan
Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali. Jurnal Ekonomi
Pembangunan.Unud (2014), h.492-501
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2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Tingkat
Kemiskinan

Dana Alokasi Umum (DAU) diharapkan mampu menekan peningkatan

kemiskinan di daerah. Dana alokasi umum ini memiliki pengaruh terhadap tingkat

kemiskinan, sebab program yang dirumuskan oleh pemerintah daerah dengan

penguatan program pengentasan kemiskinan melalui dana perimbangan

dialokasikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi umum. Ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Paulus, Koleangan dan Engka tahun 2017,

yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap

kemiskinan. Dapat ditarik pengertian bahwa peningkatan jumlah dana alokasi

umum mampu menurunkan tingkat kemiskinan.32

Selanjutnya dalam penelitian yang dalakukan oleh Paseki, Naukoko dan

Wauran tahun 2014, mendapatkan hasil bahwa dana alokasi umum memiliki

pengaruh secara signifikan dalam penurunan kemiskinan.33 Sedangka dalam

penelitian Istimal tahun 2012 menunjukkan hasil yang berbanding terbalik dimana

Dana Alokasi Umum secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap

kemiskinan, dengan kata lain bahwa angka kemiskinan tidak signifikan ketika

terjadi penurunan atau peningkatan Dana Alokasi Umum.34

32 Paulus, Koleangan, dan Engka. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan melalui Belanja Daerah di Kota
Bitung. Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Daerah. (2017), h.112-130

33 Paseki, Naukoko, Wauran. Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Langsung
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun
2004-2012. Jurnal Berkala Ilmiah Efesiensi. (2014), Vol.14, No.3, h.30-42

34 Istimal. Dampak Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan di Kota
Tangerang. Jurnal Liquidity, Vol.1, No.1 (2012), h.59-66
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3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat
Kemiskinan

Dana Alokasi Khusus yang penggunaanya diperuntukkan secara khusus

oleh daerah dengan arah penggunaan meliputi pembangunan dan rehabilitasi

sarana dan prasarana fisik daerah. Dengan pengelolaan yang baik DAK mampu

memperbaiki mutu Pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan

mengurangi kerusakan infrastruktur. Dengan begini DAK dapat berpengaruh

terhadap kemiskinan yang ada pada daerah tersebut. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh Paar dkk tahun 2017, mengemukakan hasil Dana Alokasi Khusus

berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan menegaskan bahwa dengan

tingginya DAK yang diterima suatu daera menunjukkkan terbatasnya kemampuan

daerah tersebut dalam keuangan daerah sehingga menyebabkan ketergantungan

terhadap pemerintah pusat.35

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Paulus, dkk tahun 2017

menunjukka hasil bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh negatif

terhadap kemiskinan melalui belanja daerah.36 Berbeda dengan hasil penelitian

yang dilakukan oleh widianto tahun 2016, yang mengemukakan hasil penelitian

35 Paat dkk. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung. Jurnal Ekonomi
Pembangunan dan Keuangan. (2017), h.122-132

36 Paulus, dkk. Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kemiskinan Melalui
Belanja Daerah di Kota Bitung. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Vol.18,
No.5, (2017), h.1-8
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bahwa dana alokasi khusus (DAK) memiliki pengaruh yang positif terhadap

kemiskinan.37

C. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memperlihatkan beberapa disertasi atau penelitian terdahulu

yang dijadikan rujukan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini yaitu:

Lesta Karolina Sebayang. Dengan judul “Keterkaitan desentralisasi fiskal

sebagai political proses dengan tingkat kemiskinan di Indonesia”. Menggunakan

model analisis panel data menggunakan Generalized Least square (GLS) dan

model fixed effect. Kapasitas fiskal diukur menggunakkan rasio PAD dan belanja

rutin provinsi. Menemukan hasil dan kesimpulan bahwa kapasitas fiskal masing-

masing daerah berpengaruh pada tingkat kemiskinan, dengan artian Ketika

kapasitas fiskal meningkat maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Perbedaan

kapasitas fiskal masing – masing daera juga akan berpengaruh.38

Marinus Manek dan Rudy Badrudin, penelitian ini berjudul “Pengaruh

Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan

terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa

Tenggara Timur. Sampel dalam penelitian ini terdiri atas 21 kabupaten/kota di

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini

37 Widianto. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Tegal). Journal
of Accounting Research Politeknik Harapan Bangsa. Vol.5, No.2, (2016), h.170-176

38 Sebayang. Keterkaitan Desentralisasi Fiskal Sebagai Political Proses Dengan Tingkat
Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan. (2018), Vol.1, No. 1.
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adalah data sekunder, runtut waktu dan data cross-sectional kabupaten/kota sejak

tahun 2007 sampai dengan 2016. Data diolah dengan menggunakan varian

berbasis SEM yang disebut WarpPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

pendapatan asli daerah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah memiliki dampak negatif yang

signifikan terhadap kemiskinan, dana perimbangan tidak memiliki dampak negatif

yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, dan

pertumbuhan ekonomi tidak memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap

kemiskinan.39

Meilen Gregi Paseki, dkk, 2014. Dengan penelitian yang berjudul

“Pengaruh dana alokasi umum dan belanja langsung terhadap pertumbuhan

ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Kota Manado tahun 2004-

2012”. Dengan metode analisis jalur (path analysis) Hasil penelitian ini adalah

secara gabungan Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung tidak berpengaruh

terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kota Manado, serta pengaruh, dan pengujian

secara sendiri-sendiri pengaruh Dana Alokasi Umum dan belanja Langsung

terhadap Kemiskinan memiliki pengaruh secara signifikan dalam penurunan

tingkat kemiskinan di Kota Manado, begitu pula dalam pengujian secara

gabungan, dimana secara bersama-sama variabel Dana Alokasi umum, Belanja

39 Manek dan Badrudin, 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Journal
Stimik. YKPN, Vol.17, No.2, h.81-98
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Langsung dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan di

Kota Manado.40

Agus Heriyanto, dengan judul penelitian “Pengaruh pendapatan asli

daerah (PAD), dan alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK)

terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan

tahun 2012-2018”. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Pendapatan

Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

(DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. Pengumpulan data

dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen, berupa Laporan Keuangan Dan

realisasi penerimaan pendapatan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera

Selatan.

Jumlah sampel dalam  penelitian sebanyak  17  kabupaten/kota  di

Provinsi  Sumatera Selatan  selama periode  pengamatan  dan  dianalisis  dengan

menggunakan metode Regresi  Linier Berganda Dengan bantuan program SPSS

20.Hasil   dari   penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi

Khusus (DAK) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Pertumbuhan

Ekonomi,  Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  tidak  berpengaruh  terhadap

Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD) tidak  berpengaruh

40 Paseki Greri, dkk, 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Belanja Langsung
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun
2004-2012. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. USR Manado, vol.14,
No.3. h.30-42
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terhadap Kemiskinan,  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

(DAK) berpengaruh Positif terhadap Kemiskinan.41

Agustian Barus, dengan judul penelitian “Analisis dampak desentralisasi

fiskal terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap

kemiskinan yang terdapat di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Objek

dari penelitian ini adalah data jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi

Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu teknik

pengumpulan data dengan mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang disebut data sekunder.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data berbentuk angka.

Hasil Penelitian dengan metode data panel pada uji Hausman Test menunjukkan

bahwa desentralisasi fiskal yang terdiri dari variabel Pendapatan Asli Daerah

memiliki hubungan yang positif terhadap kemiskinan, Dana Alokasi Umum

memiliki hubungan yang negatif terhadap kemiskinan, dan Dana Alokasi Khusus

memiliki hubungan yang positif terhadap kemiskinan.42

Ichsan Maulana dan Raja Masbar, dengan penelitian yang berjudul

“Desentralisasi fiskal dan kemiskinan di Indonesia (studi kasus: Indonesia bagian

Timur)”. Model yang digunakan ialah model panel dengan metode analisis fixed

41 Heriyanto, 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum
(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2018. Skripsi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam. UIN Raden Fatah.

42 Agustian. Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan Pada
Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. Skripsi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis.USU (2016).
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effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB sebagai variabel kontrol

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Selanjutnya, instrumen

desentralisasi fiskal DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap

kemiskinan.  Adapun DAU mempunyai pengaruh negatif namun tidak signifikan.

Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalisasi alokasi DAU untuk belanja modal

pada sektor yang dapat menstimulus perekonomian, hingga pada gilirannya dapat

membantu dalam menurunkan tingkat kemiskinan.43

43 Maulana dan Masbar. Desentralisasi Fiskal Dan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus:
Indonesia Bagian Timur). Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Unsyah,
Vol.3, No.1 (2018). h. 80-88
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D. Kerangka Pikir

Dalam kajian teori dijelaskan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan

dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum dan udana alokasi khusus,

merupakan variabel yang diambil dari bagian desentralisasi fiskal kemudian

disebut dengan variabel X. sedangkan kemiskinan yang menjadi sorotan atau

permasalahan yang sangat diperhatikan oleh setiap negara merupakan variabel Y.

Berikut kerangka pikir secara jelas disajikan menggunakan gambar:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir

Keterangan:

X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 = Dana Alokasi Umum (DAU)

X3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)

Y = Kemiskinan

Pendapatan Asli Daerah
(PAD)

Dana Alokasi Umum
(DAU)

Desentralisasi
Fiskal

Tingkat
Kemiskinan

Dana Alokasi Khusus
(DAK)
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E. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ialah jawaban sementara terhadap rumusan

masalah, dikatakan semntara karena jawaban yang diberikan berdasarkan pada

teori. Hipotesis juga sering dikatakan dugaan sementara yang besar kemungkinan

untuk menjadi jawaban benar. Berikut hipotesis penelitian ini:

1. Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat hubungan yang

signifikan dan negatif terhadap Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi

Sulawesi Selatan.

2. Diduga Dana Alokasi Umum terdapat hubungan yang signifikan dan

positif terhadap Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi

Selatan.

3. Diduga Dana Alokasi Khusus terdapat hubungan yang tidak signifikan

dan negatif terhadap Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi

Selatan
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu seluruh Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi

Selatan yang terdiri dari Kepulauan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Bantaeng,

Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Maros, Pangkep, Barru, Bone, Soppeng, Wajo,

Sidrap, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja

Utara, Makassar, Pare-Pare, dan Palopo. Data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah data yang berkaitan dengan data Desentralisasi Fiskal berupa data

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK) sebagai variabel bebas dan Presentase Penduduk Miskin di

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011-2020 sebagai variabel terikat.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunkan jenis penelitian kuantitatif. Data yang

akan digunakan dalam penilitian ini berupa jenis data sekunder yang berupa data

panel, yaitu gabungan antara data time series untuk runtun waktu 2011-2020 serta

cross-section data yang meliputi 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung

dari sumbernya, misalkan mengambil dari literatur, buku, jurnal, dan sebagainya

yang memiliki kaitan dengan penilitian yang sedang diteliti. Lembaga

pengumpulan data yaitu, Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, Badan

Perencanaan dan Pembanguna Daerah, serta Statistik Keuangan Pemerintah

Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.
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C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu sebuah usaha pengumpulan data dengan

prosedur standar. Penelitian ini memperoleh data menggunakan metode

dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengambil realisasi PAD,

DAU, dan DAK serta data Kemiskinan Kabupaten/Kota.

D. Teknik Analisis Data

1. Regresi Data Panel

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik

analisis regresi data panel.  Data panel merupakan gabungan antara data runtun

waktu (time series) dan data silang (cross section). Dengan menggunakan

program Rstudio sebagai alat analisis data. Persamaan umum regresi data panel

yaitu sebagai berikut:

MS = f (PADit, DAUit, DAKit) ………………………………...…… (3.1)

Dengan persamaan sebagai berikut yaitu:

MSit = β0 + β1PADit + β2DAUit + β3DAKit + e …………...……… (3.2)

Dimana:

MS = Tingkat Kemiskinan
PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

β0 = Konstanta

β1, β2, β3 = Koefisien Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan

Dana Alokasi Khusus

e = Error term

i = time series

t = waktu
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Dalam analisis Data Panel terdapat tiga model yaitu:

a. Model Common Effect (CE)

Menurut Kuncoro tahun 2011, Model CE adlah model paling sederhana

apabila dibandingkan dengan kedua model lainya. Model CE tidak bisa

dingunakan untuk membedakan varian antara data cross section dan time series

karena memiliki intersep tetap dan bukan bervariasi secara random.44 Untuk

mengeetimasi model data panel model ini menggabungkan data cross section dan

time series dengan menggunkan metode OLS (Ordinary Least Square).

Persamaan model EC sebagai berikut yaitu:

= 0 + 1 1 + ……………………………………...………… (3.3)

b. Model Fixed Effect (FE)

Gujarati pada tahun 2012, menjelaskan Efek Tetap (fixed Effect) adalah

model yang memiliki intersep berbeda-beda untuk masing-masing subjeknya

(cross section), tetapi slop masing-masing subjek tidak berubah seiring

waktu.45Model FE berasumsi intersep berbeda antar masing-masing subjek

sedangkan slope tetap sama antar subjek. Untuk membedakanya antar subjeknya

harus menggunkan variabel dummy.46 Berikut persamaan model FE Yaitu:

Yit = 0it + 1X1it + uit………………………………...…………… (3.4)

c. Model Random Effect (RE)

44 Kuncoro. Metode Kuantitatif: Teori dan aplikasinya untuk bisnis dan ekonomi.
Yogyakarta, UPP STIM YKPN, ed.4. (2011). hal.402

45 Gujarati. Dasar-Dasar Ekonomitrika. Jakarta. Salemba Empat, (2012). Ed.5, hal.648
46 Kuncoro. Metode Kuantitatif: Teori dan aplikasinya untuk bisnis dan ekonomi.

Yogyakarta, UPP STIM YKPN, ed.4. (2011). hal.402
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Kuncoro, 2011 menjelaskan Random Effect disebabkan oleh variasi nilai

dan arah hubungan antar subjek diasumsikan random yang dispesifikasikan dlam

bentuk residual. Persamaan model RE dapat dijelaskan sebagai berikut:

Yit = 0it + 1X1it + uit…………………………...………………… (3.5)

Apabila 0it dianggap sebagai variabel random, maka model persamaan

(3.5) disebut model Random Effect (RE), dimana:

0 = ̅0 +

= ̅0 + 1 1 +( + )

= ̅0 + 1 1 + ...........................................................................(3.6)

Dari model Common Effect (CE), model Fixed Effect (FE), dan model

Random Effect (RE) dipilih salah satu model terbaik dari ketiga model tersebut.

Untuk pemilihan model terbaik dalam Regresi Data Panel dibutuhkan beberapa

Uji.  Berikut merupakan Uji yang akan digunakan untuk memilih model terbaik

yaitu sebagai berikut:

a. Uji Hausman

Uji Hausman dapat digunakan untuk menentukan model yang lebih sesuai

antara model Randim Effect (RE) dan model Fixed Effect (FE).  Berikut

merupakan Hipotesis beserta Kriteria Pengujian Uji Chow:

H0: Model RE lebih sesuai

H1: Model FE lebih sesuai

Kriteria Pengujian:

Menolak   H0   Apabila   nilai   P-Value < α=0.05, Menerima H1

Menerima   H0   Apabila   nilai P-Value > α=0.05, Menolak H1
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2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada

analisis regresi linear berganda yang berbasis Ordinary Least Square (OLS). Uji

asumsi klasik terbagi menjadi empat yaitu:

a. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan

adanya korelasi antara variabel independen. Model yang baik seharusnya tidak

terjadinya korelasi yang tinggi diantara variabel indevenden. Torelance mengukur

variabilitas variabel indevenden yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh

variabel bebas lainnya. Jadi nilai toleransi rendah sama dengan nilai VIF tinggi

(karena VIF = 1/tolerance) dan menujukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai

cotuff yang umum dipakai adalah tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF

diatas 10.

b. Uji Heteroksedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainya. Model

regresi yang baik adalah homoksedastisitas atau tidak terjadi heteroksedastisitas.

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroksedastisitas dalam penelitian ini dilakukan

dengan analisis grafik dan uji glejser.

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik apabila dalam grafik

tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasikan tidak terdapat

hetero-skedastisitas. Sedangkan dalam uji glejser adalah dengan cara
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meregresikan variabel independent terhadap nilai Absolute residual atau

Abs_RES dengan rumus persamaan regresinya adalah: ǀUtǀ=aBXt+vt. Adapun

dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan menggunakan

uji glesjer adalah sebagai berikut:

1) Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya

adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

2) Sebaliknya, jika nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05, maka

kesimpulannya adalah terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model

regresi.

Dasar analisis untuk uji heterokedastisitas sebagai berikut: Pertama, jika

ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur

(bergelombang, melebar kemudian menyempit) ini mengindikasikan telah terjadi

heterokedastisitas. Kedua, jika ada pola yang jelas, serta titik-titk menyebar di atas

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah dalam

penelitian, dimana rumusan masalah dalam penelitian yang ada di bab 1 telah

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Uji hipotesis terbagi menjadi tiga

yaitu:

a. Uji Parsial atau Uji t

Pada dasarnya uji t statistik menunjukkan besaran pengaruh masing-

masing variabel bebas (X) secara individual terhadap variabel terikat (Y) dengan

asumsi variabel lainya konstan.
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Kriteria pengujian:

Jika t hitung > t tabel atau sig < α = 0,05, maka H0 ditolak, sehingga

berpengaruh signifikan antara variabel (X) terhadap (Y). sedangkan apabila t

hitung < t tabel atau sig α = 0,05 H0 diterima artinya terdapat variabel yang tidak

berpengaruh signifikan antara variabel (X) dengan variabel (Y).

b. Uji Keseluruhan atau Uji F

Hipotesis:

H0: β1 β2 β3 = 0: Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

Umum, Dana Alokasi Khusus tidak mempengaruhi kemiskinan.

H1: β1 β2 β3 ≠ 0: Minimal satu diantara variabel Pendapatan Asli

Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus tidak mempengaruhi

kemiskinan.

Kriteria Pengujian Uji Parsial dan Keseluruhan: Menolak H0, Apabila

nilai Prob F-Statistic variabel Pendapatan Asli Daerah < α=0.05, menerima H1

Menerima H0, Apabila nilai Prob F-Statistic variabel Pendapatan Asli Daerah >

α=0.05, menolak H1.

c. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya

variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya.

Dengan kata lain, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa

jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya.
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E. Definisi Operasional

Berikut penjelasan definisi operasional dari variabel yang dijelaskan oleh

penulis yaitu:

1. Kemiskinan (MS) merupakan variabel terikat. Kemiskinan dalam

penelitian ini menggunakan presentase penduduk miskin dalam bentuk

data kedalaman kemiskinan yang dihitung setiap tahunya dan dalam

satua persen pada periode tahun 2011-2020 Kabupaten/Kota di Provinsi

Sulawesi Selatan.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu semua pendapatan daerah yang

terdiri dari total penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil

perusahaan milik daerah, hasil pengeloaan kekayan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Data yang

digunkan dalam penelitian ini adalah rasio PAD dibagi dengan total

penerimaan daerah tahun 2011-2020 Kabupaten/Kota di Provinsi

Sulawesi Selatan.

3. Dana Alokasi Umum (DAU), yakni dana yang berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan

pemerataan keuangan antar daerah untuk menunjang pemerintah dengan

cara meningkatkan pelayanan publik. Data yang digunakan dalam

penelitian ini yakni data rasio Dana Alokasi Umum dibagi dengan total

penerimaan daerah tahun 2011-2020 Kabupaten/Kota di Provinsi

Sulawesi Selatan.
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4. Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Data

yang digunakan dalam penelitian ini yakni rasio Dana Alokasi Khusus

dibagi dengan total penerimaan tahun 2011- 2019 Kabupaten/Kota di

Provinsi Sulawesi Selatan.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan sala satu bagian wilayah dari pulau

Sulawesi. Sulawesi Selatan terletak antara 0°12' - 8°LS dan 116°48' - 122°36'BT.

Batas wilayah Sulawesi Selatan sebelah Utara Sulawesi Barat, sebelah Timur

Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara, sebelah barat Selat Makassar, dan sebelah

Selatan Laut Flores. Luas wilayah Sulawesi Selatan 46.717,48 km2 yang tebagi

dalam 24 Kabupaten/Kota dan memiliki 4 suku daerah yaitu suku Bugis,

Makassar, Mandar dan Toraja.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Kabupaten/Kota

Tahun 2020

Kabupaten/Kota Ibu kota
Kabupaten/Kota

Luas (Km) Persentase

Kepulauan Selayar Benteng 1357.03 2.90
Bulukumba Bulukumba 1284.63 2.75
Bantaeng Bantaeng 395.83 0.85
Jeneponto Bontosunggu 706.52 1.51
Takalar Pattallassang 566.61 1.21
Gowa Sungguminasa 1883.32 4.03
Sinjai Sinjai 798.96 1.71
Maros Maros 1619.12 3.47
Pangkep Pangkajene 1132.08 2.42
Barru Barru 1174.71 2.51
Bone Watampone 4559.00 9.76
Soppeng Watangsoppeng 1557.00 3.33
Wajo Sengkang 2504.06 5.36
Sindereng Rappang Rappang 1883.23 4.03
Pinrang Pinrang 1961.67 4.20
Enrekang Enrekang 1784.93 3.82
Luwu Belopa 3343.97 7.16



45

Tana Toraja Makale 1990.22 4.26
Luwu Utara Masamba 7502.58 16.06
Luwu Timur Malili 6944.88 14.87
Toraja Utara Rantepao 1215.55 2.60
Makassar Makassar 199.26 0.43
Parepare Pare Pare 99.33 0.21
Palopo Palopo 252.99 0.54

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi selatan, 2020

2. Kondisi Demografi Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah penduduk Sulawesi selatan sebanyak 9,07 juta jiwa berdasarkan

sensus penduduk tahun 2020. Dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk

selama satu dekade terakhir sebesar 1,18%. Penduduk Sulawesi Selatan Paling

banyak di kota Makassar yaitu sebesar 1,42 juta jiwa.

Sementara itu Kabupaten/Kota yang tercatat memiliki jumlah penduduk

yang paling rendah adalah Kepulauan Selayar, yakni 137.071 jiwa dengan

kepadatan penduduk provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 194 jiwa per km2. Pada

tahun 2020, rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Sulawesi Selatan sebesar

98,59, artinya terdapat 98 sampai 99 laki-laki untuk setiap 100 perempuan dan

rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kabupaten Toraja sebesar 107,26,

sedangkan rasio jenis kelamin terendah terjadi di kabupaten soppeng sebesar

92,88.

B. Deskriptif Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan variabel terikat dan variabel bebas,

gambaran tentang perkembangan variabel yang digunakan dalama penelitian ini

yaitu:
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1. Kemiskinan

kemiskinan adalah ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi

kebutuhan pokok setiap faktor kehidupan. Kemiskinan tidak hanya berkenaan

dengan tingkat pendapatan tetapi juga dari aspek sosial, lingkungan bahkan

keberdayaan dan tingkat partisipasi, kemiskinan jangan dianggap hanya sebagai

pendapatan rendah, tetapi harus dianggap sebagai ketidak mampuan kapabilitas.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka kemiskinan dapat menjadi penentu dan

faktor dominan yang mempengaruhi persoalan kemanusiaan seperti

keterbelakangan, kebodohan, keterlantaran, kriminalitas, kekerasan, perdagangan

manusia, buta huruf, putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak. Hal tersebut yang

menjadi perhatian khus bagi pemerintah bukan hanya dari pemerintah pusat tapi

masalah kemiskinan ini juga sampai pada tatanan daerah bahkan di pemerintahan

desa.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dari kemiskina yaitu indeks

kedalaman kemiskinan dimana yang dimaksud indeks kedalaman kemiskinan

adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin

terhadap garis kemiskinan, semakin besar indeks berarti kemiskinan semakin

dalam. Pada Tabel 4.2 yaitu indeks kedalaman kemiskinan (P1) masing-masing

kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat   bahwa

perkembangan kemiskinan pada setiap Kabupaten/Kota mengalami fluktuatif dari

tahun ke tahunya. Permaslahan kemiskinan di setiap daerah tentunya masih sangat

tinggi dan menjadi permasalahan utama dalam setiap daerah sehingga dibutuhkan

kebijakan dan penanganan yang tepat.



47

Tabel 4.2
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2011-2020

Kabupaten/Kota
Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kepulauan Selayar 2,3 2,34 2,32 1,83 2,24 2,19 3,74 2,82 2,87 2,25

Kab. Bulukumba 1,02 0,92 1,01 1,22 1,22 1,72 1,1 1,06 0,6 0,71

Kab. Bantaeng 1,39 1,63 1,68 1,92 1,3 1,78 1,43 1,74 1,35 0,97

Kab. Jeneponto 2,77 2,64 2,42 2,09 3,21 3,25 2,84 2,63 2,02 2,6

Kab. Takalar 1,44 1,57 1,48 1,2 1,38 1,34 1,68 1,61 1,08 1,09

Kab. Gowa 1,27 1,66 1,19 1,26 1,56 1,59 1,42 1,25 0,92 1,18

Kab. Sinjai 1,33 1,26 1,41 1,36 1,67 1,66 1,04 1,18 1,08 1,34

Kab. Maros 2,4 2,36 2,24 2,06 2,31 2,46 2,58 2,19 2,5 1,45

Kab. Pangkep 2,16 2,76 3,15 2,93 3,59 3,11 3,04 3,12 1,81 2,52

Kab. Barru 1,47 1,5 1,33 1,26 1,55 1,71 1,43 1,58 1,07 1,31

Kab. Bone 1,94 1,9 1,75 1,28 1,73 1,51 1,56 1,44 1,35 1,59

Kab. Soppeng 0,92 1,08 0,93 1,16 0,98 1,73 1,25 1,39 0,69 0,83

Kab. Wajo 1,05 0,87 1,27 1,21 1,18 1,12 1,53 1,24 1,06 0,98

Kab. Sidrap 1,31 0,77 1 1,08 0,66 0,98 0,85 0,94 0,6 0,82

Kab. Pinrang 1,15 1,37 1,16 1,12 1,66 1,3 1,62 1,16 1,54 1,27

Kab. Enrekang 2,37 1,79 2,02 1,23 2,11 2,32 1,83 1,84 1,7 1,61

Kab. Luwu 1,86 1,97 2,25 2,08 2,54 2,32 2,96 2,35 2,71 2,12

Kab. Tana Toraja 1,54 1,98 1,81 1,59 2,69 2,65 2,15 2,27 3,1 2,32

Kab. Luwu Utara 2,63 2,68 2,06 2,01 2,83 2,29 2,02 2,43 2,55 2,29

Kab. Luwu Timur 1,38 1,13 1,37 1,18 1,28 1,09 1,6 1,16 1,11 1,05

Kab. Toraja Utara 2,13 2,43 3,03 2,92 1,87 3,76 2,2 1,59 1,99 1,75

Kota Makassar 0,75 0,76 0,84 0,7 0,6 0,67 0,64 1,11 0,6 0,58

Kota Pare Pare 0,45 0,88 0,83 1,01 0,81 0,82 0,85 0,75 0,71 0,94

Kota Palopo 1,49 1,61 1,42 1,18 1,76 1,17 1,75 1,14 1,15 0,95

Sumber: Simreg Bappenas, (data diolah), 2021
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2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-

sumber dalam daerah tersebut yang dipungut berdasarkan kebijakan daerah yang

sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku terdiri dari hasil pajak daerah, hasil

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.

Semenjak berlakunya otonomi daerah pendapatan asli daerah menjadi

asset yang harus dioptimalkan oleh setiap daera sebab pemerintah daerah berhak

mengelola serta memamfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik sumber daya

alam maupun sumber daya manusianya. Tentunya ini dapat menjadi kebijakan

yang tepat bagi pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonominya

sesuai potensi atau kapasitas daerah sebagai wujud dari desentralisasi. Sehingga

dengan adanya pendapatan asli daerah ini diharapkan mampu memenuhi

kebutuhan biaya daerah termasuk dalam pengetasan kemiskinan.

Akan tetapi dalam pelaksanaanya masih kurang dimaksimalkan oleh setiap

daerah sehingga menyebabkan ketimpangan antar daerah bisa terjadi baik

ketimpangan pembangunan maupun ketimpangan pendapatan sehingga

menyebkanlahirnya kemiskinan yang beragam. Dapat dilihat pada tabel 4.3

dimana menunjukka bahwa setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi

Selatan memiliki Pendapatan Asli Daerah yang cukup tidak seimbang terutama

pada Kota Makassar dan Kabupaten Luwu Timur yang rata-rata penerimaanya

masing-masing menyumbang sekitar 32 % dan 15% dari total penerimaan daerah

setiap tahunya. Dengan total penrimaan yangs setiap tahunya meningkat ini

membuktikan bahwa masih banyak daerah yang belum mengoptimalkan PADnya.
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Tabel 4.3

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2011-2020

Kabupaten/Kota
Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kepulauan
Selayar

0,0371 0,0373 0,0372 0,0396 0,0537 0,0460 0,0620 0,0558 0,0667 0,0733

Kab. Bulukumba 0,0303 0,0506 0,0451 0,0454 0,0792 0,0842 0,1429 0,0946 0,1232 0,1242

Kab. Bantaeng 0,0433 0,0380 0,0429 0,0477 0,0674 0,0568 0,1072 0,1013 0,0920 0,1490

Kab. Jeneponto 0,0199 0,0319 0,0238 0,0537 0,0663 0,0577 0,1084 0,0745 0,1003 0,1119

Kab. Takalar 0,0255 0,0578 0,0595 0,0477 0,1075 0,0711 0,0708 0,1057 0,1166 0,1390

Kab. Gowa 0,0923 0,0588 0,1098 0,0735 0,0955 0,1079 0,1494 0,1099 0,0986 0,1124

Kab. Sinjai 0,0330 0,0289 0,0375 0,0309 0,0580 0,0063 0,0520 0,0804 0,0669 0,0727

Kab. Maros 0,0663 0,0708 0,0854 0,1199 0,1289 0,1179 0,1369 0,1515 0,1798 0,1992

Kab. Pangkep 0,0847 0,0951 0,1173 0,0912 0,1110 0,0106 0,1219 0,1214 0,1297 0,1303

Kab. Barru 0,0334 0,0439 0,0649 0,0436 0,0574 0,0730 0,0878 0,0918 0,1017 0,1112

Kab. Bone 0,0348 0,0043 0,0616 0,0615 0,0838 0,0818 0,0803 0,0915 0,0770 0,0854

Kab. Soppeng 0,0349 0,0321 0,0564 0,0983 0,0616 0,0693 0,0717 0,1138 0,0808 0,1043

Kab. Wajo 0,0391 0,0368 0,0703 0,0564 0,0698 0,0731 0,0856 0,0930 0,0983 0,0914

Kab. Sidrap 0,0584 0,0661 0,0469 0,0658 0,0876 0,0811 0,0878 0,0963 0,1126 0,1079

Kab. Pinrang 0,0375 0,0501 0,0646 0,0500 0,0860 0,0795 0,0889 0,0919 0,0808 0,0939

Kab. Enrekang 0,0265 0,0305 0,0362 0,0360 0,0544 0,0442 0,1001 0,0647 0,1021 0,0899

Kab. Luwu 0,0339 0,0336 0,0455 0,0316 0,0550 0,0616 0,0745 0,0787 0,0735 0,0753

Kab. Tana Toraja 0,0301 0,0432 0,0592 0,0441 0,0806 0,0906 0,1037 0,0928 0,1556 0,1052

Kab. Luwu Utara 0,0533 0,0554 0,0461 0,0392 0,0605 0,1161 0,0776 0,0869 0,0877 0,0975

Kab. Luwu Timur 0,0958 0,1501 0,1728 0,1742 0,1522 0,1249 0,1627 0,1685 0,1855 0,1891

Kab. Toraja Utara 0,0278 0,0277 0,0352 0,0324 0,0367 0,0390 0,0817 0,0391 0,0483 0,0505

Kota Makassar 0,1876 0,2152 0,3135 0,2122 0,2974 0,2633 0,3488 0,3203 0,4294 0,4147

Kota Pare Pare 0,1000 0,1255 0,1137 0,1172 0,1549 0,1267 0,1345 0,1629 0,1536 0,1802

Kota Palopo 0,0714 0,0560 0,0918 0,0747 0,1021 0,1202 0,1341 0,1389 0,1613 0,1709

Sumber: Simreg Bappenas, (data diolah)
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3. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari pendapatan APBN yang

dialokasikan demi untuk pemerataan keuangan antar daerah sehingga mampu

membiyayai keperluan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Fungsi dari

Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu untuk menutup celah yang terjadi karena

kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada, sehingga

distribusi Dana Alokasi Umum (DAU) kepada daerah-daerah yang memiliki

kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang

mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh Dana Alokasi

Umum (DAU) yang relatiif tinggi.

Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) pada kabupaten/kota di Provinsi

Sulawesi Selatan pada tahun 2011-2020 mengalami peningktan setiap tahunya.

Berdasarkan tabel 4.4 perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) tertinggi

terjadi pada Kabupaten Soppeng. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Soppeng

memiliki kebutuhan daerah melebihi daraipada potensi daerah yang dimiliki,

sehingga distribusi dana alokasi umum kepada Kabupaten Soppeng relatif besar.

Berbanding terbalik dengan Kota Makassar yang memiliki penerima Dana

Alokasi Umum (DAU) terendah, Semakin banyak Dana Alokasi Umum (DAU)

yang diterima maka daerah tersebut masih tergantung terhadap pemerintah pusat

dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belum

mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Dengan itu berarti pula bahwa

ketergantungan dana ini berpengaruh kepada rendahnya pendapatan daerah yang

berdampak pada kemiskinan.
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Tabel 4.4

Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2011-2020 (Dalam Persentase)

Kabupaten/Kota
Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kepulauan Selayar 0,7441 0,7230 0,6995 0,6384 0,6549 0,0570 0,5813 0,5119 0,5422 0,0708

Kab. Bulukumba 0,5878 0,6906 0,7022 0,5653 0,0533 0,4704 0,4338 0,4874 0,4676 0,4788

Kab. Bantaeng 0,6345 0,6781 0,6410 0,6012 0,6509 0,4625 0,5246 0,5295 0,4922 0,5030

Kab. Jeneponto 0,5836 0,6953 0,7069 0,6586 0,5920 0,4625 0,5974 0,5081 0,4807 0,5156

Kab. Takalar 0,5727 0,6752 0,7075 0,6036 0,6081 0,4445 0,3791 0,5030 0,5228 0,5499

Kab. Gowa 0,5221 0,6367 0,6705 0,5128 0,5767 0,4904 0,8005 0,4237 0,4413 0,4000

Kab. Sinjai 0,6521 0,7236 0,7403 0,6181 0,6188 0,0471 0,4670 0,4949 0,4527 0,4490

Kab. Maros 0,5055 0,6261 0,5801 0,6130 0,5580 0,5029 0,5345 0,4808 0,4986 0,4782

Kab. Pangkep 0,5358 0,6503 0,6533 0,5567 0,5756 0,0478 0,5495 0,5243 0,5491 0,5539

Kab. Barru 0,5869 0,6777 0,6972 0,6038 0,5959 0,4595 0,5889 0,4485 0,4940 0,5367

Kab. Bone 0,6285 0,0629 0,6228 0,5834 0,5717 0,5215 0,5027 0,4573 0,4400 0,4566

Kab. Soppeng 0,6092 0,7018 0,7283 0,6235 0,6248 0,4834 0,5697 0,5403 0,4905 0,5393

Kab. Wajo 0,4713 0,5741 0,5917 0,5030 0,5603 0,4487 0,4828 0,4950 0,4767 0,4798

Kab. Sidrap 0,5870 0,6583 0,6180 0,6492 0,5412 0,5094 0,4430 0,5075 0,5194 0,4922

Kab. Pinrang 0,5916 0,6788 0,7131 0,5922 0,6270 0,4939 0,5972 0,4842 0,5404 0,5415

Kab. Enrekang 0,5952 0,6918 0,6804 0,6397 0,6059 0,4906 0,5298 0,5232 0,5225 0,4902

Kab. Luwu 0,7347 0,8061 0,7340 0,5992 0,5977 0,4444 0,5179 0,5011 0,4817 0,4802

Kab. Tana Toraja 0,4940 0,5663 0,6792 0,5864 0,5928 0,4850 0,5730 0,4821 0,4908 0,4940

Kab. Luwu Utara 0,5809 0,6713 0,6429 0,4855 0,4747 0,5423 0,5410 0,5031 0,4904 0,4749

Kab. Luwu Timur 0,4385 0,5283 0,5614 0,5103 0,4632 0,3895 0,4336 0,3473 0,3573 0,3629

Kab. Toraja Utara 0,5901 0,6865 0,7189 0,6173 0,6276 0,5903 0,4243 0,4836 0,4756 0,4786

Kota Makassar 0,3833 0,4443 0,5315 0,3884 0,3593 0,3587 0,3466 0,3512 0,3618 0,3338

Kota Pare Pare 0,5430 0,6223 0,6026 0,5803 0,5813 0,4303 0,0449 0,5514 0,4801 0,5280

Kota Palopo 0,5960 0,6877 0,7259 0,6283 0,6379 0,4709 0,5574 0,5148 0,5273 0,4950

Sumber: Simreg Bappenas, (data diolah), 2021
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4. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang di alokasikan dari

anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang di transfer ke daerah

provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan-kegiatan

khusus yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan

prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk membantu biaya

kegiatan khusus daerah tertentu yang termasuk dalam urusan daerah dan sejalan

dengan prioritas Nasional, terkhusus pada pembiayaan kebutuhan prasarana dan

sarana dasar masyarakat yang belum memenuhi standar atau untuk mendorong

percepatan pembangunan daerah.

Perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada kabupaten/kota di

Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya mengalami peningkatan. Pada tabel 4.5

dapat perhatikan baahwa kabupaten/kota yang sangat signifikan mengalmi

peningkatan yaitu Kabupaten Jeneponto dimna peningkatan yang terjadi dari

tahun 2011-2020 berkisar 16,38%. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya

transfer anggaran dari pemerintah pusat kepada daerah tersebut untuk mendanai

kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan

daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Maka semakin besarnya transfer

dari pemerintah pusat kepada daerah menunjukkan bahwa keinginan pemerintah

daerah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat lebih tinggi, agar

tercapainya kemandirian pada daerah tersebut. Namun pada pelaksanaanya masih

jauh dari tujuan alokasi dana ini sehingga belum sepenuhnya diarasakanoleh

masyarakat dan daerah yang bersangkutan.
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Tabel 4.5

Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2011-2020 (Dalam Persentase)

Kabupaten/Kota
Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kepulauan Selayar 0,1129 0,0921 0,1248 0,0973 0,1117 0,2065 0,1709 0,2046 0,1653 0,0708

Kab. Bulukumba 0,0860 0,0686 0,0772 0,0652 0,0538 0,2500 0,2213 0,2202 0,1802 0,2042

Kab. Bantaeng 0,0866 0,0824 0,0907 0,0851 0,0911 0,2664 0,2307 0,2307 0,2323 0,1747

Kab. Jeneponto 0,0950 0,0983 0,1091 0,0849 0,0849 0,2399 0,2323 0,2403 0,2529 0,2006

Kab. Takalar 0,0747 0,0773 0,0723 0,0685 0,0688 0,2342 0,1206 0,2164 0,1870 0,1708

Kab. Gowa 0,0569 0,0595 0,0677 0,0551 0,0571 0,2005 0,3103 0,1928 0,1812 0,1939

Kab. Sinjai 0,0973 0,0660 0,0731 0,0655 0,0798 0,0253 0,2079 0,2218 0,1859 0,2039

Kab. Maros 0,0800 0,0622 0,0901 0,0648 0,0744 0,0260 0,1999 0,1773 0,1515 0,1613

Kab. Pangkep 0,0765 0,0794 0,0673 0,0651 0,0797 0,2301 0,1837 0,1830 0,1601 0,1609

Kab. Barru 0,0893 0,0075 0,0633 0,0530 0,0573 0,1543 0,1992 0,1942 0,1945 0,1874

Kab. Bone 0,0660 0,0532 0,0693 0,0479 0,0629 0,2667 0,2498 0,2111 0,1868 0,2091

Kab. Soppeng 0,0660 0,0532 0,0693 0,0479 0,0629 0,2667 0,2498 0,2111 0,1868 0,2091

Kab. Wajo 0,0720 0,0837 0,0734 0,0505 0,0685 0,1390 0,1141 0,1944 0,1737 0,2150

Kab. Sidrap 0,0744 0,0629 0,0517 0,0630 0,0548 0,2727 0,2057 0,2353 0,2350 0,1879

Kab. Pinrang 0,0725 0,0602 0,0784 0,0527 0,0646 0,2101 0,1740 0,1761 0,1619 0,1843

Kab. Enrekang 0,0830 0,0758 0,0762 0,0661 0,0681 0,2385 0,1744 0,2240 0,2041 0,1925

Kab. Luwu 0,1062 0,0930 0,0808 0,0684 0,0871 0,1812 0,1401 0,1668 0,2135 0,2013

Kab. Tana Toraja 0,0888 0,0940 0,0855 0,0711 0,0824 0,1561 0,1648 0,1955 0,1913 0,1821

Kab. Luwu Utara 0,0857 0,0639 0,0667 0,0439 0,0607 0,1635 0,1798 0,1961 0,1650 0,1649

Kab. Luwu Timur 0,0621 0,0646 0,0531 0,0613 0,0668 0,1046 0,1035 0,1407 0,1087 0,1183

Kab. Toraja Utara 0,1336 0,1037 0,1518 0,1184 0,1126 0,1485 0,1235 0,2451 0,1835 0,1703

Kota Makassar 0,0325 0,0159 0,0210 0,0226 0,0095 0,1494 0,0994 0,1085 0,1067 0,0831

Kota Pare Pare 0,0578 0,0943 0,0718 0,0442 0,0559 0,2252 0,1451 0,1546 0,1671 0,1316

Kota Palopo 0,0563 0,0723 0,0697 0,0510 0,0692 0,2315 0,1443 0,2148 0,1800 0,1534

Sumber: Simreg Bappenas, 2021 (data diolah)
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C. Analisis Pembahasan

1. Hasil Analisis Data

Pembahasan yang akan urai dalam analisis ini meliputi: (i) Pemilihan

Model Regresi Data Panel, (ii) Uji Asumsi Klasik dan (iii) Uji hipotesis regresi

data panel menggunkan model yang terbaik. Pembahasan lebih detail mengenai

hal ini adalah sebagai berikut:

a. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Menjelaskan atau menginterpretasikan hasil dari penelitian data panel

memiliki cara yang agak berbeda bila dibandingkan dengan regresi pada dasarnya.

Dalam pemilihan model terbaik pada data panel dipilih dengan memilih model

antara common effect, fixed effect, dan random effect. Ini harus dilakukan karena

data panel adalah data kombinasi antara data time-serie dan cross-section,

sehingga dalam menginterpretasikan hasil penelitian harus diperhatikan penentuan

model harus diperhatikan.

Pemilihan model tergantung pada asumsi yang dipakai peneliti dalam

memenuhi syarat-syarat pengolahan data statistik sehingga dapat dipertanggung

jawabkan secara statistik. Masing-masing model juga mempunyai kelebihan dan

kekurangan masing-masing. Oleh sebab itu langkah awal yang harus dilakukan

yaitu pemilihan model terbaik dari ketiga model yang ada. Data panel yang telah

dikumpulkan kemudian diregresikan menggunkan model common effect yang

hasilnya dapat dilihat pada gambar 4.1 sedangkan untuk hasil dari model yang

kedua yaitu model fixed effect dapat dilihat dalam gambar 4.2 dan hasil dari model

random effect dapat dilihat dari gambar 4.3.
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b. Setiap kenaikan satu satuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyebabkan

tingkan kemiskinan turun sebesar 4, 30906 dengan syarat variabel lain

tetap atau konstan.

c. Setiap kenaikan satu persen Dana Alokasi Umum menyebabkan tingkat

kemiskinan naik sebesar 0, 80466 dengan anggapan bahwa variabelo lain

tidak berubah atau konstan.

d. Setiap kenaikan satu satuan Dana Alokasi Khusus menyebabkan tingkat

kemiskinan turun sebesar 1, 27933 dengan syarat bahwa variabel lain

konstan.

1) Uji Keseluruhan atau Uji F

Uji F atau sering juga disebut dengan uji Anova merupakan pengujian

yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen secara keseluruahan atau simultan. Kriteria dalam pengambilan

keputusan pada pengujian ini dengan cara melihat nilai Probabiltas-value, apabila

nilia p-value lebih kecil dari tingkat signifikan α sebesar 0,05 atau 5%, maka

dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan gambar 4.7 maka diperoleh nilai p-value sebesar 2,791e-07,

yaitu hasil yang diperoleh lebih kecil dari tingkat signifikan α sebesar 0,05 atau

5%. Berarti Ho gagal ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi

Khusus (DAK) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.
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2) Uji Parsial atau Uji t

Perbedaan uji t dengan uji F terletak pada pengaruh suatu variabel

independen terhadap dependen jika dilihat dari segi parsial atau simultan. Uji t

berfungsi untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independent terhadap

variabel dependen secara parsial atau sendiri-sendiri.

Berdasarkan hasil estimasi pada Gambar 4.7 dengan menggunakan

pendekatan Fixed Effect Model (FEM) memperlihatkan bahwa variabel

Pendapatan Asli Daerah diketahui bernilai sebesar -4,309 dengan probabilitas t-

statistik sebesar 2.799e-07 lebih kecil dari nilai α = 5%. Hal ini berarti bahwa di

antara variabel Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Kemiskinan mempunyai arah

negatif dan pengaruhnya signifikan. Selanjutnya pada variabel Dana Alokasi

Umum didapatkan nilai 0,8050 dengan nilai probabilitas t sebesar 0,1067 dengan

nilai probabilitas diatas nilai α= 0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa diantara

variabel Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemiskinan mempunyai arah

hubungan yang positif dan memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Sedangkan

variabel Dana Alokasi Khusus didapatkan nilai sebesar -1,2793 dengan nilai

probabilitas 0,3830 diatas nilai α= 0,05. Ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi

Khusus terhadap Tingkat Kemiskinan memiliki arah yang negatif dan pengaruh

yang tidak signifikan.

3) Uji Koefisien Determinasi (R2)

Dalam uji koefisien determinasi dimana uji ini digunkan untuk

menjelaskan atau mengukur seberapa besar variabel bebas dalam menjelaskan

varaiabel terikat. Berdasarkan gambar 4.7 dengan menggunakan Fixed Effect
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Model dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,1361,

berdasarkan nilai tersebut berarti bahwa secara bersama-sama variabel pendapatan

asli daerah (PAD), dana alokasi u mum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK)

mampu memberikan penjelasan terhadap kemiskinan sebesar 13,6 persen. Sisanya

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

2. Pembahasan

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di

Provinsi Sulawesi Selatan. hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien PAD sebesar -

4,30906 dengan probabilitas t-statistik sebesar 2.799e-07 menunjukkan banhwa pr

t <0,05 sehingga disimpulkan bahwa hipotesis satu (H1) yang menyatakan

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manek

dan Badrudin tahun 2016, menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh

signifikan dan negatif terhadap kemiskinan.47 Selanjutnya dalam penelitian

Isramiwarti et all, 2017 mendapatkan hasil yang memperkuat penelitian ini,

diketahui bahwa dampak Pendapatan asli daerah (PAD) terhadap tingkat

Kemiskinan dengan melalui Belanja daerah berpengaruh signifikan.48 Dan juga

47 Manek dan Badrudin, 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Journal
Stimik. YKPN, Vol.17, No.2, h.81-98

48 Isramiwarti, R., Rasuli, M., & Taufik, T. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,
Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan
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penelitian yang dilakukan oleh Rani pada tahun 2021 yang mendapatakan hasil

bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa

Timur.49 Ini berarti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan juga sejalan dengan penurunan

kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun hasil penelitian

ini bertentangan dengan penelitian Frans, Rahayu dan Mahardika (2017) yang

menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap

tingkat kemiskinan.50 Serta penelitian yang dilakukan oleh Pratomo tahun2015

serta penelitian Zulkifli, Nujum dan Arfa tahun 2020 dan yang sama-sama

mendapatkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan tidak

signifikan terhadap kemsikinan di Kota Palopo.51

Dalam proses peretasan atau penurunan kemiskinan membutuhkan dana

yang tersedia, bagi pemerintah daerah kemandirian fiskal daerah yang diwujudkan

kedalam bentuk pendapatan asli daerah yang menjadi asset yang bebas digunakan

untuk membiayai program mandiri pemerintah daerah misalnya, penanggulangan

kemiskinan, beasiswa pendidikan kepada keluarga yang tidak mampu secara

finansial serta penyediaan fasilitas Kesehatan didaerah. Kemandirian daerah juga

dilihat dari pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh daerah tersebut sehingga

dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau
Tahun 2011 - 2015. Pekbis Jurnal, 9(3), 195–213.

49 Rany, A. P. (2021). Pengaruh Pad, Dau, Dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan
(Studi Kasus 38 Kab/Kota Di Prov Jawa Timur Periode 2010–2019). Jurnal Ilmiah Mahasiswa
FEB, 175020100111037.

50 Frans, Rahayu dan Mahardika. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan
Perkapita, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat. E-
Proceeding Of Managemen.

51 Zulkifli, Nujum, dan Arfa. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana
Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kota Palopo. Jurnal
Tata Kelolah Vol.8 No.1 (2021). h.106-120.
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daerah yang memiliki kapasitas PAD yang baik maka kemandirian dalam

melaksanakan pembangunan juga akan baik termasuk dalam penanggulangan

kemiskinan. Kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi

Sulawesi Selatan memperlihatkan trend yang positif sehingga apabila kinerja PAD

yang baik juga akan berdampak baik terhadap penurunan kemiskinan daerah.

b. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terlihat bahwa Dana Alokasi Umum

(DAU) berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap kemiskinan

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dilihat dari nilai DAU

sebesar 0,80466 dengan nilai probabilitas t sebesar 0,1067 dengan nilai

probabilitas diatas nilai α= 0,05, sehingga disimpulkan bahwa hipotesis kedua

yang menyatakan Dana Alokasi Umum terdapat hubungan yang signifikan dan

positif terhadap Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istimal

(2012), dimana Dana Alokasi Umum secara langsung tidak berpengaruh

signifikan terhadap kemiskinan, kemudian penelitian yang dilakukan oleh

Pratomo pada Tahun 2015 mendapatkan hasil yang serupa.52 Selanjutnya

penelitian Ismail dan hakim tahun 2014 juga mendapatkan hasil yang serupa

dengan penelitian Istimal namun dilakukan di Provinsi Bali.53Dengan kata lain

bahwa angka kemiskinan tidak signifikan ketika terjadi penurunan atau

52 Pratomo, A. A. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana
Bagi Hasil Dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Dki Jakarta. 160.

53 Ismail, A., & Hakim, A. (2014). Peran Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan Di
Provinsi Bali. Jurnal Aplikasi Bisnis, 16(9), 2168.
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peningkatan Dana Alokasi Umum.54 Namun berbanding terbalik dengan

penelitian yang dilakukan oleh Paulus, Koleangan dan Engka tahun 2017, dan

Koto 55 yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif

terhadap kemiskinan. Dapat ditarik pengertian bahwa peningkatan jumlah dana

alokasi umum mampu menurunkan tingkat kemiskinan.56

Dana Alokasi umum berpengaruh positif terhadap kemiskinan

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. hal ini dapat dijelaskan bahwa

kemiskinan terkait sangat erat dengan ketimpngan kesejahteraan. Selanjutnya

Langkah yang tepat untuk mengurangi ketimpngan baik kapasitas fiskal maupun

pembangunan daerah dengan menyalurkan dana aloksi umum. Pemberian DAU

ini dapat mengurangi ketimpangan antar daerah sehingga akan berdampak pada

tingkat kemiskinan.

c. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan pengujian hipotesis Dana Alokasi Khusus berpengaruh

negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi

Sulawesi selatan. hal ini dapat dilihat dari nilai DAK didapatkan nilai sebesar -

1,27933 dengan nilai probabilitas 0,3830 diatas nilai α= 0,05. Ini menunjukkkan

bahwa sehingga disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan Dana

54 Istimal. Dampak Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan di Kota Tangerang.
Jurnal Liquidity, Vol.1, No.1 (2012), h.59-66

55Koto, Jolianis. (2016). Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemiskinan Pada
Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel
Intervening. Economica, 4(2), 193–216.

56 Paulus, Koleangan, dan Engka. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan melalui Belanja Daerah di Kota
Bitung. Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Daerah. (2017), h.112-130
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Alokasi Khusus terdapat hubungan yang signifikan dan positif terhadap

Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan ditolak.

Penelitian ini berbanding terbalik dengan dengan penelitian yang

dilakukan widianto tahun 2016 dan penelitian, yang mengemukakan hasil

penelitian bahwa dana alokasi khusus (DAK) memiliki pengaruh yang positif

terhadap kemiskinan.57 Dijelaskan pula dalam penelitian yang dilakukan oleh

istimal pada tahun 2018 yang mendapatkan hasil bahwa Dak berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap kemiskina di Kota Tangerang.58 Serta dalam penelitian

Ismail & Hakim tahun 2015 yang dilakukan di Provinsi Bali dan mendapatkan

hasil bahwa DAK berpengaruh Positif terhadap kemiskinan.59 Namun berbeda

dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Paulus, dkk tahun 2017 mendukung

penelitian ini dengan menunjukkan hasil bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki

pengaruh negatif terhadap kemiskinan.60 Begitupun dengan penelitian yang

dilakukan oleh Koto pada tahun 2016 yang mengemukakan hasil bahwa DAK

pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemiskinan.61 Ini menandahkan bahwa

besarnya dana alokasi khusus yang diterima oleh pemerintah daerah tidak dapat

57 Widianto. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Tegal).
Journal of Accounting Research Politeknik Harapan Bangsa. Vol.5, No.2, (2016), h.170-176

58 Istimal, I. (2018). Dampak Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan Di Kota
Tangerang. Liquidity, 1(1), 59–66.

59 Ismail, A., & Hakim, A. (2014). Peran Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan Di
Provinsi Bali. Jurnal Aplikasi Bisnis, 16(9), 2168.

60 Paulus, dkk. Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kemiskinan Melalui
Belanja Daerah di Kota Bitung. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Vol.18,
No.5, (2017), h.1-8

61 Koto, Jolianis. (2016). Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemiskinan
Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai
Variabel Intervening. Economica, 4(2), 193–216.
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mengurangi jumlah penduduk miskin secara nyata pada kabupaten/kota di

Provinsi Sulawesi selatan.

Selanjutnya dalam pengalokasian DAK dari pemerintah pusat kepada

daerah seharusnya dioptimalkan untuk penanganan masalah-masalah seperti

halnya mengirangi ketimpangan distribusi pendapatan, penyediaan fasilitas dan

kualitas Kesehatan, pendidikan dan belum optimal digunkan untuk masalah

kemiskinan. Dalam menelaah kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan dalam

penanganan kemiskinan diarahkan kepada upaya peningkatan Human

Development Index atau indeks pembangunan manusia yang merupakan salah satu

isu nasional yang perlu diperhsatikan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas

manusia guna untuk pengetasan angka kemiskinan.
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iBAB iV

PENUTUP

A. iKesimpulan

Berdasarkan ihasil idari ipembahasan ipenelitian iini imaka iditarik ikesimpulan

isebagai iberikut:

1. variabel iPendapatan iAsli iDaerah i(PAD) iberpengaruh inegatif idan isignifikan

iterhadap ikemiskinan iKabupaten/Kota idi iiProvinsi iSulawesi iSelatan.

2. Dana iAlokasi iUmum i(DAU) iberpengaruh itidak isignifikan idan ipositif

iterhadap ikemiskinan ikabupaten/kota idi iiProvinsi iSulawesi iSelatan.

3. Dana iAlokasi iKhusus iberpengaruh inegatif idan itidak isignifikan iterhadap

ikemiskinan ikabupaten/kota idi iiProvinsi iSulawesi iselatan.

B. Saran

iBerdasarkan ihasil ianalisi idan ikesimpulan ipenelitian iini, imaka ipenulis

imengajukan isaran iyang idiharapkan idapat iberguna iuntuk ibahan imasukan ibagi ipihak

iyang iterkai. iBerikut isaran-saran itersebut iyaitu:

1. Untuk ipihak ipemerintah iyang iberfunsi isebagai ipemegang ikekuasaan idan

ianggaran iperlu iuntuk imempertimbangkan idan imemperhatikan imasing-

masing ivariabel iyang iberpengaruh iterhadap ikemiskinan idan imemperbaiki

iarah ikebijakan iuntuk ianggaran iyang ididapatkan isehingga itercipta iefesiensi

idan ikemandirian ifiskal isetiap idaerah. Dan juga diharapkan ipara ipelaku

ipemengang ikebijakan (Stakeholders) imampuh imerumuskan ikebijakan

ianggaran iyang itepat idan imeningkatkan ipendapatan iasli idaerah isehingga

iketimpangan ipembangunan iantar ikabupaten/kota idan iini idapat idi itutupi ioleh
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ianggaran ipemerintah ipusat iserta imemaksimalkan isumber idaya iyang

idimiliki ikabupaten/kota idi iProvinsi iSulawesi iSelatan.

2. Bagi ipeneliti idiharapkan idapat imengembangkan ipenelitian iini idengan

imemperhatikan isegala ivariabel iyang iberpengaruh isehingga idapat imenjadi

ireferensi iuntuk ipenanganan ikemiskinan ikabupaten/kota idi iProvinsi

iSulawesi iSelatan.
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A. Tabulasi Data Panel Provinsi Sulawesi Selatan Menurut

Kabupaten/Kota

DAERAH TAHUN PAD DAU DAK POVERTY
Kab. Kepulauan Selayar 2011 0,0371 0,7441 0,1129 2,3

Kab. Kepulauan Selayar 2012 0,0373 0,7230 0,0921 2,34
Kab. Kepulauan Selayar 2013 0,0372 0,6995 0,1248 2,32
Kab. Kepulauan Selayar 2014 0,0396 0,6384 0,0973 1,83
Kab. Kepulauan Selayar 2015 0,0537 0,6549 0,1117 2,24
Kab. Kepulauan Selayar 2016 0,0460 0,0570 0,2065 2,19
Kab. Kepulauan Selayar 2017 0,0620 0,5813 0,1709 3,74
Kab. Kepulauan Selayar 2018 0,0558 0,5119 0,2046 2,82
Kab. Kepulauan Selayar 2019 0,0667 0,5422 0,1653 2,87
Kab. Kepulauan Selayar 2020 0,0733 0,0708 0,0708 2,25
Kab. Bulukumba 2011 0,0303 0,5878 0,0860 1,02
Kab. Bulukumba 2012 0,0506 0,6906 0,0686 0,92
Kab. Bulukumba 2013 0,0451 0,7022 0,0772 1,01
Kab. Bulukumba 2014 0,0454 0,5653 0,0652 1,22
Kab. Bulukumba 2015 0,0792 0,0533 0,0538 1,22
Kab. Bulukumba 2016 0,0842 0,4704 0,2500 1,72
Kab. Bulukumba 2017 0,1429 0,4338 0,2213 1,1
Kab. Bulukumba 2018 0,0946 0,4874 0,2202 1,06
Kab. Bulukumba 2019 0,1232 0,4676 0,1802 0,6
Kab. Bulukumba 2020 0,1242 0,4788 0,2042 0,71
Kab. Bantaeng 2011 0,0433 0,6345 0,0866 1,39
Kab. Bantaeng 2012 0,0380 0,6781 0,0824 1,63
Kab. Bantaeng 2013 0,0429 0,6410 0,0907 1,68
Kab. Bantaeng 2014 0,0477 0,6012 0,0851 1,92
Kab. Bantaeng 2015 0,0674 0,6509 0,0911 1,3
Kab. Bantaeng 2016 0,0568 0,4625 0,2664 1,78
Kab. Bantaeng 2017 0,1072 0,5246 0,2307 1,43
Kab. Bantaeng 2018 0,1013 0,5295 0,2307 1,74
Kab. Bantaeng 2019 0,0920 0,4922 0,2323 1,35
Kab. Bantaeng 2020 0,1490 0,5030 0,1747 0,97
Kab. Jeneponto 2011 0,0199 0,5836 0,0950 2,77
Kab. Jeneponto 2012 0,0319 0,6953 0,0983 2,64
Kab. Jeneponto 2013 0,0238 0,7069 0,1091 2,42
Kab. Jeneponto 2014 0,0537 0,6586 0,0849 2,09
Kab. Jeneponto 2015 0,0663 0,5920 0,0849 3,21
Kab. Jeneponto 2016 0,0577 0,4625 0,2399 3,25
Kab. Jeneponto 2017 0,1084 0,5974 0,2323 2,84
Kab. Jeneponto 2018 0,0745 0,5081 0,2403 2,63
Kab. Jeneponto 2019 0,1003 0,4807 0,2529 2,02
Kab. Jeneponto 2020 0,1119 0,5156 0,2006 2,6



Kab. Takalar 2011 0,0255 0,5727 0,0747 1,44
Kab. Takalar 2012 0,0578 0,6752 0,0773 1,57
Kab. Takalar 2013 0,0595 0,7075 0,0723 1,48
Kab. Takalar 2014 0,0477 0,6036 0,0685 1,2
Kab. Takalar 2015 0,1075 0,6081 0,0688 1,38
Kab. Takalar 2016 0,0711 0,4445 0,2342 1,34
Kab. Takalar 2017 0,0708 0,3791 0,1206 1,68
Kab. Takalar 2018 0,1057 0,5030 0,2164 1,61
Kab. Takalar 2019 0,1166 0,5228 0,1870 1,08
Kab. Takalar 2020 0,1390 0,5499 0,1708 1,09
Kab. Gowa 2011 0,0923 0,5221 0,0569 1,27

Kab. Gowa 2012 0,0588 0,6367 0,0595 1,66

Kab. Gowa 2013 0,1098 0,6705 0,0677 1,19

Kab. Gowa 2014 0,0735 0,5128 0,0551 1,26

Kab. Gowa 2015 0,0955 0,5767 0,0571 1,56

Kab. Gowa 2016 0,1079 0,4904 0,2005 1,59

Kab. Gowa 2017 0,1494 0,8005 0,3103 1,42

Kab. Gowa 2018 0,1099 0,4237 0,1928 1,25

Kab. Gowa 2019 0,0986 0,4413 0,1812 0,92

Kab. Gowa 2020 0,1124 0,4000 0,1939 1,18

Kab. Sinjai 2011 0,0330 0,6521 0,0973 1,33

Kab. Sinjai 2012 0,0289 0,7236 0,0660 1,26

Kab. Sinjai 2013 0,0375 0,7403 0,0731 1,41

Kab. Sinjai 2014 0,0309 0,6181 0,0655 1,36

Kab. Sinjai 2015 0,0580 0,6188 0,0798 1,67

Kab. Sinjai 2016 0,0063 0,0471 0,0253 1,66

Kab. Sinjai 2017 0,0520 0,4670 0,2079 1,04

Kab. Sinjai 2018 0,0804 0,4949 0,2218 1,18

Kab. Sinjai 2019 0,0669 0,4527 0,1859 1,08

Kab. Sinjai 2020 0,0727 0,4490 0,2039 1,34

Kab. Maros 2011 0,0663 0,5055 0,0704 2,4

Kab. Maros 2012 0,0708 0,6261 0,0686 2,36

Kab. Maros 2013 0,0854 0,5801 0,0550 2,24

Kab. Maros 2014 0,1199 0,6130 0,0782 2,06

Kab. Maros 2015 0,1289 0,5580 0,0677 2,31

Kab. Maros 2016 0,1179 0,5029 0,2396 2,46

Kab. Maros 2017 0,1369 0,5345 0,1606 2,58

Kab. Maros 2018 0,1515 0,4808 0,1828 2,19

Kab. Maros 2019 0,1798 0,4986 0,1475 2,5

Kab. Maros 2020 0,1992 0,4782 0,1415 1,45

Kab. Pangkajene Kepulauan 2011 0,0847 0,5358 0,0800 2,16

Kab. Pangkajene Kepulauan 2012 0,0951 0,6503 0,0622 2,76



Kab. Pangkajene Kepulauan 2013 0,1173 0,6533 0,0901 3,15

Kab. Pangkajene Kepulauan 2014 0,0912 0,5567 0,0648 2,93

Kab. Pangkajene Kepulauan 2015 0,1110 0,5756 0,0744 3,59

Kab. Pangkajene Kepulauan 2016 0,0106 0,0478 0,0260 3,11

Kab. Pangkajene Kepulauan 2017 0,1219 0,5495 0,1999 3,04

Kab. Pangkajene Kepulauan 2018 0,1214 0,5243 0,1773 3,12

Kab. Pangkajene Kepulauan 2019 0,1297 0,5491 0,1515 1,81

Kab. Pangkajene Kepulauan 2020 0,1303 0,5539 0,1613 2,52

Kab. Barru 2011 0,0334 0,5869 0,0765 1,47

Kab. Barru 2012 0,0439 0,6777 0,0794 1,5

Kab. Barru 2013 0,0649 0,6972 0,0673 1,33

Kab. Barru 2014 0,0436 0,6038 0,0651 1,26

Kab. Barru 2015 0,0574 0,5959 0,0797 1,55

Kab. Barru 2016 0,0730 0,4595 0,2301 1,71

Kab. Barru 2017 0,0878 0,5889 0,1837 1,43

Kab. Barru 2018 0,0918 0,4485 0,1830 1,58

Kab. Barru 2019 0,1017 0,4940 0,1601 1,07

Kab. Barru 2020 0,1112 0,5367 0,1609 1,31

Kab. Bone 2011 0,0348 0,6285 0,0893 1,94

Kab. Bone 2012 0,0043 0,0629 0,0075 1,9

Kab. Bone 2013 0,0616 0,6228 0,0633 1,75

Kab. Bone 2014 0,0615 0,5834 0,0530 1,28

Kab. Bone 2015 0,0838 0,5717 0,0573 1,73

Kab. Bone 2016 0,0818 0,5215 0,1543 1,51

Kab. Bone 2017 0,0803 0,5027 0,1992 1,56

Kab. Bone 2018 0,0915 0,4573 0,1942 1,44

Kab. Bone 2019 0,0770 0,4400 0,1945 1,35

Kab. Bone 2020 0,0854 0,4566 0,1874 1,59

Kab. Soppeng 2011 0,0349 0,6092 0,0660 0,92

Kab. Soppeng 2012 0,0321 0,7018 0,0532 1,08

Kab. Soppeng 2013 0,0564 0,7283 0,0693 0,93

Kab. Soppeng 2014 0,0983 0,6235 0,0479 1,16

Kab. Soppeng 2015 0,0616 0,6248 0,0629 0,98

Kab. Soppeng 2016 0,0693 0,4834 0,2667 1,73

Kab. Soppeng 2017 0,0717 0,5697 0,2498 1,25

Kab. Soppeng 2018 0,1138 0,5403 0,2111 1,39

Kab. Soppeng 2019 0,0808 0,4905 0,1868 0,69

Kab. Soppeng 2020 0,1043 0,5393 0,2091 0,83

Kab. Wajo 2011 0,0391 0,4713 0,0720 1,05

Kab. Wajo 2012 0,0368 0,5741 0,0837 0,87

Kab. Wajo 2013 0,0703 0,5917 0,0734 1,27



Kab. Wajo 2014 0,0564 0,5030 0,0505 1,21

Kab. Wajo 2015 0,0698 0,5603 0,0685 1,18

Kab. Wajo 2016 0,0731 0,4487 0,1390 1,12

Kab. Wajo 2017 0,0856 0,4828 0,1141 1,53

Kab. Wajo 2018 0,0930 0,4950 0,1944 1,24

Kab. Wajo 2019 0,0983 0,4767 0,1737 1,06

Kab. Wajo 2020 0,0914 0,4798 0,2150 0,98

Kab. Sidenreng Rappang 2011 0,0584 0,5870 0,0744 1,31

Kab. Sidenreng Rappang 2012 0,0661 0,6583 0,0629 0,77

Kab. Sidenreng Rappang 2013 0,0469 0,6180 0,0517 1

Kab. Sidenreng Rappang 2014 0,0658 0,6492 0,0630 1,08

Kab. Sidenreng Rappang 2015 0,0876 0,5412 0,0548 0,66

Kab. Sidenreng Rappang 2016 0,0811 0,5094 0,2727 0,98

Kab. Sidenreng Rappang 2017 0,0878 0,4430 0,2057 0,85

Kab. Sidenreng Rappang 2018 0,0963 0,5075 0,2353 0,94

Kab. Sidenreng Rappang 2019 0,1126 0,5194 0,2350 0,6

Kab. Sidenreng Rappang 2020 0,1079 0,4922 0,1879 0,82

Kab. Pinrang 2011 0,0375 0,5916 0,0725 1,15

Kab. Pinrang 2012 0,0501 0,6788 0,0602 1,37
Kab. Pinrang 2013 0,0646 0,7131 0,0784 1,16
Kab. Pinrang 2014 0,0500 0,5922 0,0527 1,12
Kab. Pinrang 2015 0,0860 0,6270 0,0646 1,66
Kab. Pinrang 2016 0,0795 0,4939 0,2101 1,3
Kab. Pinrang 2017 0,0889 0,5972 0,1740 1,62
Kab. Pinrang 2018 0,0919 0,4842 0,1761 1,16
Kab. Pinrang 2019 0,0808 0,5404 0,1619 1,54
Kab. Pinrang 2020 0,0939 0,5415 0,1843 1,27
Kab. Enrekang 2011 0,0265 0,5952 0,0830 2,37

Kab. Enrekang 2012 0,0305 0,6918 0,0758 1,79

Kab. Enrekang 2013 0,0362 0,6804 0,0762 2,02

Kab. Enrekang 2014 0,0360 0,6397 0,0661 1,23

Kab. Enrekang 2015 0,0544 0,6059 0,0681 2,11

Kab. Enrekang 2016 0,0442 0,4906 0,2385 2,32

Kab. Enrekang 2017 0,1001 0,5298 0,1744 1,83

Kab. Enrekang 2018 0,0647 0,5232 0,2240 1,84

Kab. Enrekang 2019 0,1021 0,5225 0,2041 1,7

Kab. Enrekang 2020 0,0899 0,4902 0,1925 1,61

Kab. Luwu 2011 0,0339 0,7347 0,1062 1,86

Kab. Luwu 2012 0,0336 0,8061 0,0930 1,97



Kab. Luwu 2013 0,0455 0,7340 0,0808 2,25

Kab. Luwu 2014 0,0316 0,5992 0,0684 2,08

Kab. Luwu 2015 0,0550 0,5977 0,0871 2,54

Kab. Luwu 2016 0,0616 0,4444 0,1812 2,32

Kab. Luwu 2017 0,0745 0,5179 0,1401 2,96

Kab. Luwu 2018 0,0787 0,5011 0,1668 2,35

Kab. Luwu 2019 0,0735 0,4817 0,2135 2,71

Kab. Luwu 2020 0,0753 0,4802 0,2013 2,12

Kab. Tana Toraja 2011 0,0301 0,4940 0,0888 1,54

Kab. Tana Toraja 2012 0,0432 0,5663 0,0940 1,98

Kab. Tana Toraja 2013 0,0592 0,6792 0,0855 1,81

Kab. Tana Toraja 2014 0,0441 0,5864 0,0711 1,59

Kab. Tana Toraja 2015 0,0806 0,5928 0,0824 2,69

Kab. Tana Toraja 2016 0,0906 0,4850 0,1561 2,65

Kab. Tana Toraja 2017 0,1037 0,5730 0,1648 2,15

Kab. Tana Toraja 2018 0,0928 0,4821 0,1955 2,27

Kab. Tana Toraja 2019 0,1556 0,4908 0,1913 3,1

Kab. Tana Toraja 2020 0,1052 0,4940 0,1821 2,32

Kab. Luwu Utara 2011 0,0533 0,5809 0,0857 2,63

Kab. Luwu Utara 2012 0,0554 0,6713 0,0639 2,68

Kab. Luwu Utara 2013 0,0461 0,6429 0,0667 2,06

Kab. Luwu Utara 2014 0,0392 0,4855 0,0439 2,01

Kab. Luwu Utara 2015 0,0605 0,4747 0,0607 2,83

Kab. Luwu Utara 2016 0,1161 0,5423 0,1635 2,29

Kab. Luwu Utara 2017 0,0776 0,5410 0,1798 2,02

Kab. Luwu Utara 2018 0,0869 0,5031 0,1961 2,43

Kab. Luwu Utara 2019 0,0877 0,4904 0,1650 2,55

Kab. Luwu Utara 2020 0,0975 0,4749 0,1649 2,29

Kab. Luwu Timur 2011 0,0958 0,4385 0,0621 1,38

Kab. Luwu Timur 2012 0,1501 0,5283 0,0646 1,13

Kab. Luwu Timur 2013 0,1728 0,5614 0,0531 1,37

Kab. Luwu Timur 2014 0,1742 0,5103 0,0613 1,18

Kab. Luwu Timur 2015 0,1522 0,4632 0,0668 1,28

Kab. Luwu Timur 2016 0,1249 0,3895 0,1046 1,09

Kab. Luwu Timur 2017 0,1627 0,4336 0,1035 1,6

Kab. Luwu Timur 2018 0,1685 0,3473 0,1407 1,16

Kab. Luwu Timur 2019 0,1855 0,3573 0,1087 1,11

Kab. Luwu Timur 2020 0,1891 0,3629 0,1183 1,05

Kab. Toraja Utara 2011 0,0278 0,5901 0,1336 2,13

Kab. Toraja Utara 2012 0,0277 0,6865 0,1037 2,43
Kab. Toraja Utara 2013 0,0352 0,7189 0,1518 3,03



Kab. Toraja Utara 2014 0,0324 0,6173 0,1184 2,92
Kab. Toraja Utara 2015 0,0367 0,6276 0,1126 1,87
Kab. Toraja Utara 2016 0,0390 0,5903 0,1485 3,76
Kab. Toraja Utara 2017 0,0817 0,4243 0,1235 2,2
Kab. Toraja Utara 2018 0,0391 0,4836 0,2451 1,59
Kab. Toraja Utara 2019 0,0483 0,4756 0,1835 1,99
Kab. Toraja Utara 2020 0,0505 0,4786 0,1703 1,75
Kota Makassar 2011 0,1876 0,3833 0,0325 0,75

Kota Makassar 2012 0,2152 0,4443 0,0159 0,76

Kota Makassar 2013 0,3135 0,5315 0,0210 0,84

Kota Makassar 2014 0,2122 0,3884 0,0226 0,7

Kota Makassar 2015 0,2974 0,3593 0,0095 0,6

Kota Makassar 2016 0,2633 0,3587 0,1494 0,67

Kota Makassar 2017 0,3488 0,3466 0,0994 0,64

Kota Makassar 2018 0,3203 0,3512 0,1085 1,11

Kota Makassar 2019 0,4294 0,3618 0,1067 0,6

Kota Makassar 2020 0,4147 0,3338 0,0831 0,58

Kota Pare Pare 2011 0,1000 0,5430 0,0578 0,45

Kota Pare Pare 2012 0,1255 0,6223 0,0943 0,88

Kota Pare Pare 2013 0,1137 0,6026 0,0718 0,83

Kota Pare Pare 2014 0,1172 0,5803 0,0442 1,01

Kota Pare Pare 2015 0,1549 0,5813 0,0559 0,81

Kota Pare Pare 2016 0,1267 0,4303 0,2252 0,82

Kota Pare Pare 2017 0,1345 0,0449 0,1451 0,85

Kota Pare Pare 2018 0,1629 0,5514 0,1546 0,75

Kota Pare Pare 2019 0,1536 0,4801 0,1671 0,71

Kota Pare Pare 2020 0,1802 0,5280 0,1316 0,94

Kota Palopo 2011 0,0714 0,5960 0,0563 1,49

Kota Palopo 2012 0,0560 0,6877 0,0723 1,61

Kota Palopo 2013 0,0918 0,7259 0,0697 1,42

Kota Palopo 2014 0,0747 0,6283 0,0510 1,18

Kota Palopo 2015 0,1021 0,6379 0,0692 1,76

Kota Palopo 2016 0,1202 0,4709 0,2315 1,17

Kota Palopo 2017 0,1341 0,5574 0,1443 1,75

Kota Palopo 2018 0,1389 0,5148 0,2148 1,14

Kota Palopo 2019 0,1613 0,5273 0,1800 1,15

Kota Palopo 2020 0,1709 0,4950 0,1534 0,95
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