
PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT DI KABUPATEN GOWA 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Ilmu Ekonomi  

pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  

UIN Alauddin Makassar 

 

Oleh: 

 

NASRIADI 

NIM. 90300115113 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS  

ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

2022



 
 

i 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama  : Nasriadi 

NIM : 90300115113 

Tempat/Tgl. Lahir  :  Sungguminasa/02 September 1997 

Jurusan : Ilmu Ekonomi 

Fakultas  :  Ekonomi Dan Bisnis Islam  

Alamat :  Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa 

Judul : Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat di Kabupaten Gowa 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar dan hasil karya sendiri. Jika kemudian hari bahwa ia merupakan duplikat, 

tiruan atau dibuat orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar 

yang diperoleh karenannya batal demi hukum.  

 

Gowa, 29 Agustus 2022 

Yang membuat pernyataan,  

 

 

 

NASRIADI 

NIM: 90300115113  



 
 

ii 
 

  



 
 

iii 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Puji dan syukur atas kehadirat Allah swt, karena rahmat, keinginan, dan 

hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan 

salam tak lupa curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang 

telah membawa umatnya dari alam yang berliku-liku menuju jalan yang lurus 

yang aman dan sejahtera minadzulumati ilannur. Dengan izin dan kehendak Allah 

SWT skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana 

(S-1) Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar, skripsi ini berjudul “Pengaruh Belanja 

Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gowa” telah 

diselesaikan dengan waktu yang direncanakan. 

Skripsi ini saya dedikasikan khusus untuk kedua orang tua saya yang 

tercinta Ayahanda saya Najamuddin dan Ibunda saya Rahmatiah. Beliaulah yang 

dengan jerih payah telah mengasuh, membimbing serta tiada henti-hentinya 

memanjatkan doa ke hadirat Ilahi untuk memohon kesuksesan bagi anak-anaknya. 

Semoga Allah memberikan mereka keberkahan, kesehatan dan umur yang 

panjang.  

Sepatutnya pula ucapan terima kasih dan peng-hargaan yang setinggi-

tingginya kepada berbagai pihak yang turut memberi-kan andil, baik secara 

langsung maupun tidak, moral maupun material. Untuk maksud tersebut, maka 



 
 

iv 
 

pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan peng-

hargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat: 

1. Prof. H. Hamdan, M.A., Ph. D sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar dan 

para Wakil Rektor serta seluruh staf dan jajarannya.  

2. Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. 

3. Dr. Hasbiullah SE., M. Si dan Dr. Baso Iwang, SE., M. Si selaku Ketua dan 

Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam atas 

segala bantuan, kontribusi, dan bimbingannya. 

4. Prof. Dr. H Muslimin Kara, M. Ag selaku pembimbing I dan Abdul 

Rahman, S.Pd., M. Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu 

ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Dr. Hasbiullah, S.E., M.Si. selaku penguji I dan Dr. Baso Iwang, SE., M. Si 

selaku penguji II. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan serta kritik 

dan saran yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Seluruh staf bagian akademik, tata usaha, jurusan, dan perpustakaan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penyusun mengucapkan terima kasih 

atas bantuannya dalam pelayanan akademik dan administrasi. 

7. Seluruh tenaga pengajar dan pendidik khususnya di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Alaudin Makassar yang telah memberikan ilmu dengan 

ikhlas kepada penyusun selama proses perkuliahan, dan praktikum. 

8. Kepada seluruh keluarga besar Dato Mile Fatta dan Dato Taco Rani terima 

kasih atas motivasi dan dukungan moril tanpa henti kepada penulis. 



 
 

v 
 

9. Terima kasih untuk kekasih saya yang tercinta Nurjannaty Usman S. Sos, 

yang memberikan saya motivasi serta cinta dan kasih sayang dalam 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

10. Sahabat seperjuangan penulis dalam menyelesaikan masa studi, tempat 

berbagi suka dan duka, dan tempat mengeluh. Terima kasih telah menjadi 

sahabat sekaligus saudara diperkuliahan A. Mahdi Ahmad Satrio, S.E, Muh. 

Ilham, S.E, Andi Nur Fajar, S.E, Yurham Rahman, S.E, Ardi Syaputra, S.E, 

serta teman-teman barisan akhir Ilmu Ekonomi angkatan 2015, sahabat-

sahabat yang selama ini menjadi teman seperjuanganku. 

11. Sahabat serta saudara seperjuangan ditempat perantauan “Wakanda Foreva 

Squad” terima kasih karena sudah menjadi tempat penulis berbagi suka 

duka. 

12. Teman-teman KKN Reguler Angkatan 60 Kelurahan Kalase’rena 

Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, terima kasih untuk 45 hari 

berharga dan sudah bekerja sama dengan baik dalam menyukseskan 4 SKS. 

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

dan penulis secara terkhusus. Penulis juga menyadari bahwa skripsi jauh dari kata 

sempurna. Dengan segenap kerendahan hati, penulis berharap semoga kekurangan 

yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk penelitian 

yang lebih baik di masa yang akan datang, dan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 

       Gowa, 24 Agustus 2022 

       Penulis, 

 

 

NASRIADI 

                      NIM: 90300115113 



 
 

vii 
 

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR ............................................................................................. i 

DAFTAR TABEL ................................................................................................... x 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xi 

ABSTRAK ............................................................................................................ xii 

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 

A. Latar Belakang .................................................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ............................................................................................... 7 

C. Tujuan Penelitian ................................................................................................ 8 

D. Manfaat Penelitian .............................................................................................. 8 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................. 9 

A. Kajian Teori ......................................................................................................... 9 

1. Pembangunan Ekonomi…...………………………………………….......9 

2. Kesejahteraan Masyarakat……………………………………….…...…12 

3. Peran Pemerintah dalam 

Pembangunan…………………………………………….……...19 

4. Belanja Modal……………………………………………………………………………………………..20 

5. Dana Alokasi 

Khusus……………………………………………………………………….………...23 

6. Ketimpangan……………………………………………………………26 



 
 

viii 
 

7. Kesejahteraan dalam Prespektif Islam………………………………………………………28 

B. Hubungan Antar Variabel ................................................................................ 30 

1. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat ……………..31 

2. Pengaruh DAK Terhadap Kesejahteraan Masyarakat ……………………………..31 

3. Pengaruh Ketimpangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat ………………..32 

C. Penelitian Terdahulu ......................................................................................... 32 

D. Kerangka Pikir .................................................................................................. 35 

E. Hipotesis ............................................................................................................ 36 

BAB III METODE PENELITAN ......................................................................... 36 

A. Desain dan Lokasi Penelitian .......................................................................... 36 

B. Jenis dan Sumber Data ..................................................................................... 36 

C. Metode Pengumpulan Data ............................................................................. 37 

D. Teknik Analisa Data ......................................................................................... 37 

1. Uji Asumsi Klasik ……………………………………………………………………………..……….38 

2. Analisis Regresi Berganda …………………………………………………………………………39 

3. Pengujian Hipotesis ……………………………………………………………………………………39 

E. Definisi Oprasional Variabel ........................................................................... 42 

BAB IV ................................................................................................................. 43 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .................................................... 43 

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian ....................................................... 43 



 
 

ix 
 

B. Deskripsi Data Penelitian............................................................................ 45 

C. Teknik Analisis Penelitian .......................................................................... 50 

D. Hasil dan Pembahasan................................................................................. 61 

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 65 

A. Kesimpulan Penelitian ..................................................................................... 65 

B. Saran ................................................................................................................... 65 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 67 

LAMPIRAN .......................................................................................................... 71 

 

 

  



 
 

x 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gowa  ……………………...2 

Tabel 1.2 Belanja Modal, DAK dan Rasio Gini Kabupaten Gowa ……………….5 

Tabel 2.1 Perbedaan Indikator IPM Metode Lama dan Metode Baru BPS ……...15 

Tabel 2.2 Nilai Maksimum dan Minumum Komponen IPM Metode Baru ……...16 

Tabel 2.3 Klasifikasi Status Pembangunan Manusia …………………………….17 

Tabel 4.1 Luas Kabupaten Gowa Menurut Kecamatan Tahun 2020 …………….44 

Tabel 4.2 Belanja Modal Kabupaten Gowa 2006-2020 ………………………….45 

Tabel 4.3 Dana Alokasi Khusus Kabupaten Gowa 2006-2020 …………………..47 

Tabel 4.4 Ratio Gini Kabupaten Gowa 2006-2020 ………………………………48 

Tabel 4.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gowa 2006-2020 ………...49 

Tabel 4.6 Kolmogorov Smirnov …………………………………………………51 

Tabel 4.7 Hasil Uji Koleniaritas ………………………………………………….53 

Tabel 4.8 Kriteria Autokorelasi ………………………………………………….54 

Tabel 4.9 Uji Durbin Watson …………………………………………………….54 

Tabel 4.10 Hasil Uji Regres Linear Berganda …………………………………...56 

Tabel 4.11 Hasil Koefisien Determinasi …………………………………………58 

Tabel 4.12 Hasil Uji F ……………………………………………………………59 

Tabel 4.13 Hasil Uji Parsial (T) ………………………………………………….60  



 
 

xi 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian …………………………………………...35 

Gambar 4.1 Histogram …………………………………………………………...51 

Gambar 4.2 Normal P-P  ………………………………………………………...52 

Gambar 4.3 Heteroskedastisitas ………………………………………………….56  



 
 

xii 
 

ABSTRAK 

N a m a : Nasriadi 

N I M :  90300115113 

Program Studi  :  Ilmu Ekonomi 

Judul Skripsi :  Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat di Kabupaten Gowa 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengeluaran 

pemerintah khususnya belanja modal, dana alokasi khusus (DAK), ketimpangan 

distribusi pendapatan (Gini Ratio) mempengaruhi tingkat kesejahteraan 

masyarakat dengan menggunakan metode indeks pembangunan manusia (IPM) di   

Kabupaten Gowa periode 2005-2020. Jenis penelitian ini adalah konfirmatif 

dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dimana penelitian dilaksanakan di 

Kabupaten Gowa yang dimulai dari bulan Januari-Maret 2022. Data yang di 

gunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik dan 

sumber lain yang sesuai juga berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis 

yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan regresi linear berganda dengan 

bantuan program SPSS Ver. 26. Hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Belanja 

Modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia di Kabupaten Gowa (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) 

memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan 

manusia di Kabupaten Gowa; (3) Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Gini 

Ratio) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia di Kabupaten Gowa. 

The purpose of this study is to examine how government expenditures, 

especially capital expenditures, special allocation funds (SAF), income 

distribution inequality (Gini Ratio) affect the level of community welfare using 

the Human Development Index (HDI) method in Gowa Regency for the 2005-

2020 period. This type of research is confirmatory using a quantitative approach. 

Where the research was carried out in Gowa Regency starting from January-

March 2022. The data used were secondary data obtained through the Central 

Statistics Agency and other appropriate sources also related to the research. The 

analysis technique used is the classical assumption test and multiple linear 

regression with the help of the SPSS Ver program. 26. The results of the study 

found that: (1) Capital Expenditures had a negative and insignificant effect on the 

human development index in Gowa Regency; (2) the Special Allocation Fund 

(SAF) had a positive and insignificant effect on the human development index in 

Gowa Regency; (3) Inequality of Income Distribution (Gini Ratio) has a negative 

and insignificant effect on the human development index in Gowa Regency. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perekonomian tiap wilayah di Indonesia sedang gencar melakukan 

pengembangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya, di mana target 

akhirnya adalah nilai pendapatan yang dapat disamaratakan. Adapun hal yang 

perlu dilakukan dalam pencapaian tersebut adalah membangun ulang 

perekonomian wilayah. Pembangunan ekonomi adalah rencana strategis yang 

diterapkan oleh pemerintah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, dan hal 

tersebut dapat dinilai dari jumlah pendapatan perkapitanya (Suparmoko, 2002). 

Kemudian, apabila hal tersebut dapat dicapai maka peningkatan pendapatan 

nasional serta keberagaman produk buatan bangsa dapat terwujud, dan hasil 

kedepannya akan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat. Oleh karena 

itu, pendapatan perkapita bukanlah dal atau faktor utama yang dinilai untuk 

mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat. 

Pendapatan perkapita bukan satu-satunya indikator yang menggambarkan 

kesejahteraan masyarakat, ada banyak indikator lain seperti tingkat kemiskinan, 

pendidikan, dan layanan kesehatan. Perserikatan bangsa bangsa (PBB) 

menggunakan indeks pembangunan manusia sebagai tolak ukur dalam menilai 

apakah sebuah negara termasuk dalam kategori negeri maju atau negara 

berkembang. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator penting untuk 

mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.  

Dimana pengukuran berasal dari perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, 

pendidikan, dan standar hidup. IPM merupakan gambaran bagaimana penduduk 
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dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan kesehatan 

pendidikan dan sebagainya. Untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia 

dibutuhkan peran/intervensi dari pemerintah. 

Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat 

pertumbuhan yang baik diantara daerah lain di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Letaknya yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar yang notabene 

merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia timur, menjadikan 

Kabupaten Gowa juga ikut merasakan keuntungan dari pembangunan Kota 

Makassar. Dari tahun ke tahun kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan, 

hal ini terlihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang terus mengalami 

peningkatan. 

Tabel 1.1 

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gowa 

Indikator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Angka Harapan hidup 69,77 69,78 69,78 69,88 69,92 69,95 70,11 70,37 

Angka Harapan Lama 

Sekolah 
11,67 12,19 12,45 12,74 13,03 13,04 13,29 13,48 

Rata-rata Lama 

Sekolah 
6,52 6,74 6,99 7,24 7,52 7,74 7,75 7,97 

Daya Beli (Ribu Rp.) 8.420 8.455 8.515 8.578 8.717 9.009 9.179 9.369 

Indeks 76,57 76,58 76,59 76,74 76,80 76,85 77,09 77,49 

Indeks Harapan Lama 

Sekolah 
65,31 67,71 69,18 70,77 72,39 72,44 73,83 74,89 

Indeks Rata-rata 

Lama Sekolah 
43,39 44,92 46,57 48,29 50,13 51,60 51,67 53,13 

Indeks Pendidikan 54,40 56,31 57,87 59,53 61,26 62,02 62,75 64,01 

Indeks Pengeluaran 64,88 65,01 65,22 65,45 65,94 66,95 67,52 68,14 

IPM 64,65 65,45 66,12 66,87 67,70 68,33 68,87 69,66 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 2021 

Dapat dilihat pada table 1.1 IPM Kabupaten Gowa masih tergolong sedang 

karena berada pada angka 60-70, tidak hanya itu indeksnya dari tahun ke tahun 

terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2012 IPM masih berada di angka 
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64,65 tapi pada akhir 2019 IPM naik hingga mencapai angka 69,66.  Peningkatan 

pada indeks pembangunan manusia ini tidak lepas dari peran pemerintah dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengadaan barang publik, 

pembangunan sektor-sektor produktif dan lain lain.  

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu alat intervensi pemerintah 

terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Pengeluaran pemerintah 

adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan 

yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan 

kegiatan-kegiatan pembangunan (Sukirno, 2015). Kapasitas keuangan daerah 

ditunjukkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Menurut UU No.32 dan 33 tahun 2004 APBD adalah rencana keuangan tahunan. 

Pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan 

daerah. APBD memuat rincian semua penerimaan daerah di satu sisi dan semua 

pengeluaran daerah di sisi yang lain. Sebelum tahun 2003 APBD dari sisi 

pengeluaran terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan, (Suyana Utama 

2009). Kemudian belanja pemerintah diklasifikasikan menjadi belanja pegawai, 

belanja barang, dan belanja modal. 

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam 

rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberi 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal 

kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.  Karena 

untuk pembelian asset tetap maka belanja modal memiliki pengaruh dalam jangka 
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panjang terhadap pembangunan ekonomi, sehingga sangat berpengaruh terhadap 

peningkatan IPM. 

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran Belanja Modal sebenarnya  

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana  

umum yang disediakan oleh pemerintah daerah, namun masalah lain yang  

dihadapi yaitu adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat  

dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi Belanja Modal  

terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat  

(Wandira, 2013:2). Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu  

mengalokasikan anggaran Belanja Modal dengan baik karena Belanja Modal  

merupakan salah satu langkah baik bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan  

pelayanan kepada masyarakat.  

Pengalokasian Belanja Modal juga berpedoman pada keperluan terhadap 

adanya infrastuktur yang layak demi memudahkan kegiatan operasional 

pemerintah serta sarana umum. Pengalokasian belanja seharusnya dilakukan 

secara efektif dan efisien untuk pemaksimalan mutu pemberian jasa kepada 

masyarakat. Alokasi belanja sebaiknya digunakan untuk kegiatan yang berdampak 

jangka panjang, seperti membangun sarana dan prasana yang bertujuan untuk 

meningkatkan jumlah aktiva tetap sehingga bermanfaat tidak hanya dalam satu 

siklus akuntansi, beserta dengan pembiayaan untuk pemeliharaan yang bersifat 

meningkatkan kegunaan dari aktiva tersebut (Andaiyani, 2012).  

Strategi alokasi memainkan peran yang penting dalam meningkatkan indeks 

pembangunan manusia. Pada tabel 1.2 terlihat bahwa belanja pemerintah 
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Kabupaten Gowa khususnya belanja modal bersifat fluktuatif, pada tahun 2017 

terjadi peningkatan pada belanja modal ketimbang tahun sebelumnya bahkan 

memiliki nominal besar selama lima tahun terakhir. Lalu kemudian pada 2018 

mengalami penurunan sebesar 10,08% dan kemudian kembali meningkat pada 

tahun berikutnya.  

Tabel 1.2 

Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus dan Rasio Gini Kabupaten Gowa 

Tahun Belanja Modal Dana Alokasi Khusus Rasio Gini 

2016 342.475.846.814,00 347.707.840.410,00 0.421 

2017 477.894.304.217,25 445.496.853.580,00 0.396 

2018 429.700.121.178,00 380.981.631.681,00 0.384 

2019 447.928.690.449,42 364.502.454.000,00 0.354 

2020 337.807.472.886,66 319.250.054.738,00 0.345 

Sumber: Badan Pusat Statistik & LPPD Kabupaten Gowa 2021 

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari pemerintah pusat merupakan 

dana yang dialokasikan untuk tujuan pembiayaan pengeluaran dan kebutuhan 

daerah dalam rangka desentralisasi. Hal ini berarti terjadi transfer dari pemerintah 

pusat kepada daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini guna 

untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga 

meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan standar kehidupan masyarakat, 

dan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup yang lebih panjang 

(Harahap, 2010). 

Dapat disimpulkan bahwa DAK dapat menambah kapasitas fiskal sebuah 

daerah sehingga secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap proses 

pembangunan pada wilayah tersebut dan pada gilirannya akan meningkatkan 
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indeks pembangunan manusia. Pada tabel 1.2 kita dapat melihat bahwa 

perkembangan DAK di Kabupaten Gowa mengalami fluktuai dari tahun ke tahun.  

Selain dari belanja modal dan DAK, tingkat ketimpangan juga berpengaruh 

terhadap tingkat IPM suatu wilayah. Ketimpangan ini bermakna bahwa adanya 

gap antara pendapatan masyarakat, dimana ada golongan masyarakat yang 

berpendapatan tinggi dan di sisi lain justru masih ada masyarakat yang 

berpenghasilan rendah bahkan berada di bawah garis kemiskinan. Terjadinya 

ketimpangan di suatu wilayah menandakan bahwa kemampuan masyarakat dalam 

mengakses hasil pembangunan (layanan public) tidak merata. oleh karena itu ada 

kecenderungan bahwa daerah yang memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi 

akan memiliki tingkat IPM yang rendah. 

Faktor lain yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah 

ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan terjadi dikarenakan proses 

pembangunan yang tidak merata dari ketidakseimbangan kebijakan yang ada 

(Hertati, 2012). Ketimpangan pendapatan terjadi karena kesenjangan pendapatan 

yang terjadi sehingga distribusi pendapatan tidak merata (Kuncoro, 2015). 

Ketimpangan pendapatan yang terjadi dapat menghambat kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat (Easterly, 2006). Hambatan untuk mencapai kemakmuran 

dan kesejahteraan rakyat dikarenakan terbatasnya pilihan masyarakat dalam 

menentukan standar hidupnya, Pendidikan dan kesehatan akibat terbatasnya 

pendapatan yang dimiliki (Ramirez dkk, 1998). Ketimpangan pendapatan 

berpengaruh negative terhadap IPM (Basuki dan Saptutyningsih, 2016; Wiriana 

dan Kartika, 2020). 
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Distribusi pendapatan ini seringkali diukur menggunakan indeks gini ratio. 

Kita dapat melihat seberapa baik distribusi pendapatan suatu wilayah dengan 

melihat angka gini ratio (o sampai dengan 1). Semakin nilai gini ratio mendekati 

nol, itu menandakan bahwa distribusi pendapatan makin merata dan begitu juga 

sebaliknya. Distribusi pendapatan di Kabupaten Gowa membaik setiap tahunnya, 

dapat dilihat pada tabel 1.2 angka gini ratio yang terus mengalami penurunan dari 

0.421 pada tahun 2016 menjadi 0.345 pada tahun 2020. Ini menjadikan Kabupaten 

Gowa masuk dalam kategori daerah dengan tingkat ketimpangan rendah (gini 

ratio <0.4). 

Berdasarkan uraian di atas saya sebagai penulis tertarik untuk menganalisis 

atau menguji bagaimana pengaruh belanja modal, DAK (dana alokasi khusus) dan 

ketimpangan (gini ratio) terhadap perkembangan indeks pembangunan manusia 

(IPM) di Kabupaten Gowa. Dengan itu penulis mengadakan penelititan yang 

berjudul “Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat di Kabupaten Gowa 2006-2020” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa masalah 

yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat 

Kabupaten Gowa? 

2. Apakah DAK (dana alokasi khusus) berpengaruh terhadap 

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa? 
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3. Apakah ketimpangan (gini ratio) berpengaruh terhadap kesejahteraan 

masyarakat Kabupaten Gowa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh belanja modal, DAK dan ketimpangan terhadap kesejahteraan 

masyarakat di Kabupaten Gowa. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Menjadi masukan terhadap pemerintah terkait dampak pembangungan dan 

pengelolaan tata ruang di masa yang akan datang. 

2. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap 

kebijakan pembangunan wilayah terkait dampaknya terhadap kondisi 

perekonomian masyarakat. 

3. Memberikan sumbangsih kepada khasanah ilmu pengetahuan khususnya 

pada bidang ekonomi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pembangunan Ekonomi 

Todaro (2000), mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi 

ditujukan oleh tiga nilai unsur pokok yaitu berkembangnya kemampuan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs), meningkatkan 

rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia, dan meningkatnya 

kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan 

salah satu dari hak asasi manusia. 

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu prosses 

yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita pendapatan penduduk 

suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem 

kelembagaan. Dari definisi ini jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai 

pengertian: Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus dan 

juga sbagai usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita, dengan penaikan 

pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang (Arsyad, 

2010). 

Dalam proses pembangunan diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi 

adalah suatu keharusan. Tetapi perlu diingat juga, bahwa pertumbuhan ekonomi 

hanya merupakan salah satu komponen dalam pembangunan. Berdasarkan 

pengertian ini dapat dikatakan bahwa proses pembangunan harus mampu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mengimbangi pertumbuhan 

penduduk. Namun, pembangunan tidak hanya berhenti sampai pada proses 
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menghasilkan pertumbuhan ekonomi saja. Sebab, proses pembangunan mencakup 

juga hal lain seperti perubahan penggunaan sumber daya produktif untuk kegiatan 

ekonomi, distribusi kekayaan di antara pelaku ekonomi dan penduduk, serta 

perubahan dalam kerangka kelembagaan dalam masyarakat secara luas. 

Todaro (2000), menyatakan bahwa pembangunan adalah proses 

multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, 

sikap-sikap rakyat, dan lembaga-lembaga nasional dan juga akselerasi 

pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan 

absolut. Berdasarkan pernyataan ini dapat digeneralisasi bahwa pertumbuhan 

memiliki perbedaan secara prinsip dengan pembangunan. Pertumbuhan lebih 

menyikapi aspek kuantitas dari variabel variabel ekonomi yang dipergunakan 

dalam rangka menumbuhkan atau meningkatkan tujuan (output) suatu kegiatan 

ekonomi. Sedangkan pembangunan lebih menekankan pada prinsip kualitas dari 

proses-proses menciptakan atau merealisasikan potensi manusia. 

Sementara itu analisis Lewis dalam Arsyad (2010), menunjukkan perlunya 

pembangunan seimbang yang ditekankan pada keuntungan yang akan diperoleh 

dari adanya saling ketergntungan yang efisien antara berbagai sektor, yaitu antara 

sektor pertanian dan sektor industri, serta antar sektor dalam negeri dan luar 

negeri. 

Lebih lanjut, Lewis menggunakan gambaran di bawah ini untuk 

menunjukkan pentingnya upaya pembangunan yang menjamin adanya 

keseimbangan antara sektor industri dan sektor pertanian. Misalkan di sektor 

pertanian terjadi inovasi dalam teknologi produksi lahan pangan untuk memenuhi 
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kebutuhan domestik. Implikasinya yang mungkin timbul adalah terdapat surplus 

di sektor pertanian yang dapat dijual di sektor nonpertanian, atau produksi tidak 

bertambah berarti tenaga kerja yang digunakan sedikit dan jumlah pengangguran 

bertambah tinggi. 

Teori dasar dari analisis tersebut menyatakan bahwa, keberhasilan 

pembangunan ekonomi tidak semata-mata dipengaruhi oleh pilihan model 

ekonomi dan model pembangunan yang diterapkannya, melainkan dipengaruhi 

pula oleh adanya karakteristik yang khas di setiap wilayah atau negara yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonominya. Secara umum dapat 

dikatakan, bahwa teori ekonomi pembangunan merupakan acuan ilmiah yang 

digunakan untuk menjelaskan fenomena kegagalan dan keberhasilan 

pembangunan ekonomi di negara-negara yang sedang membangun. 

Menurut Arsyad, (2010), Setiap perencanaan pembangunan ekonomi harus 

mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut: 

a. Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Unsur ini 

merupakan dasar dari seluruh rencana, yang kemudian dituangkan dalam 

unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan lainnya. 

b. Adanya kerangka rencana makro. Dalam kerangka tersebut berbagai 

variabel pembangunan dihubungkan serta implikasi dari hubungan 

tersebut. 

c. Perkiraan sumberdaya-sumberdaya bagi pembangunan khususnya 

pembiayaan pembangunan. Sumber-sumber pembiyaan pembangunan 
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merupakan kendala yang strategis dalam pembangunan, sehingga perlu di 

perkirakan dengan seksama. 

d. Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten seperti misalnya 

kebijakan fiskal, pengangguran, monoter, harga serta kebijasanaan sektoral 

lainnya. Berbagai kebijaksaan itu perlu dirumuskan dan kemudian 

dilaksanakan. 

2. Kesejahteraan Masyarakat   

 Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

paradigma pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika 

tingkat kesejahteraan masyarakat semkin baik kesenjangan dan ketimpangan 

dalam kehidupan masyarakat di akibatkan oleh keberhasilan pembangunan 

ekonomi yang tanpa disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut 

Badrudin (2012) Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang menunjukkan 

tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan 

masyarakat. 

Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan 

dasar yang terlihat dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan akan sandang 

(pakaian) dan pangan (makanan), pendidikan, dan kesehatan, atau keadaan 

dimana seseorang mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran 

tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmai dan rohani (Todaro 

dan Smith 2011). 

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial  

yaitu kondisi yang menunjukkan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan 
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sosial warga negara agar dapat hidup layak serta mampu menggembangkan diri. 

Untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu masyarakat atau kesejahteraan rumah 

tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, yaitu 

tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan 

membandingkan pengeluaran untuk konsumsi pangan dan non-pangan, tingkat 

pendidikan keluarganya, dan tingkat kesehatan keluarga (BPS Indonesia 2021). 

Selain dari definisi diatas ada satu indikator yang dapat mewakili secara 

keseluruhan yang dibahas sebelumnya yaitu indeks pembangunan manusia. 

Menurut UNDP dalam Human Development Report (1991), pembangunan 

manusia adalah suatu proses meningkatkan pilihan yang lebih banyak bagi 

manusia untuk hidup (a process of increasing people options) atau proses 

peningkatan kemampuan manusia. 

Konsep pembangunan manusia menurut United Nations Development 

Program (UNDP) harus dianalisis dan dipahami dari sudut manusianya tidak 

hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sejumlah premis penting dalam 

pembangunan manusia adalah (Irmayanti 2017): 

a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian. 

b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi 

penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Maka 

konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara 

keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja. 
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c. Pembangunan manusia memfokuskan perhatiannya bukan hanya pada 

meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-

upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal. 

d. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: 

produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. 

e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan 

pembangunan dan dalam menganalisis pilihanpilihan untuk mencapainya. 

Paradigma pembangunan manusia sebagai konsep holistik yang mempunyai 

4 (empat) unsur penting, yaitu (BPS Indonesia 2021): 

a. Produktivitas. Masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas dan 

berpartisipasi penuh dalam prosses untuk memperoleh penghasilan dan 

pekerjaan berupah. 

b. Ekuitas. Masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh 

kesempatan yang adil. 

c. Kesinambungan. Akses untuk memperoleh kesempatan haruslah 

berkesinambungan dari generasi ke generasi. 

d. Pemberdayaan. Pembangunan harus dilakukan oleh dan untuk masyarakat. 

Dengan meningkatkan kemampuan, maka kreatifitas dan produktivitas 

manusia akan meningkat, sehingga masyarakat dapat menjadi agen 

pembangunan yang berkualitas. 

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks yang mengukur 

pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara, yang mengkombinasikan 

pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan riil per kapita yang 
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disesuaikan (Todaro dan Smith 2011). Indeks Pembangunan Manusia 

diklasifikasikan oleh United Nations Development Program (UNDP) sebagai 

suatu proses untuk memperluas berbagai macam pilihan bagi penduduk, sebagai 

alat ukur kualitas pembangunan manusia (Muqorrobin dan Soejoto 2017). 

Proses peningkatan kemampuan manusia dikonsentrasikan secara merata 

pada peningkatan formasi kemampuan manusia dengan cara investasi pada diri 

manusia. Selain itu, dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan manusia 

melalui penciptaan kerangka partisipasi untuk menghasilkan pendapatan dan 

peningkatan kesempatan kerja. 

Pengukuran kemajuan pembangunan manusia oleh IPM dilakukan melalui 

pendekatan tiga dimensi kebutuhan dasar manusia, yang mencakup umur panjang 

dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan hidup layak. Pada konsep UNDP 

penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan 

dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan. 

Tabel 2.1 

Perbedaan Indikator IPM Metode Lama dan Metode Baru BPS 

Dimensi Indikator 

Metode Lama Metode Baru 
Umur Panjang dan Hidup 

Sehat 

Umur Harapan Hidup Saat 

Lahir (UHH) 

Umur Harapan Hidup Saat 

Lahir (UHH) 

Pengetahuan Angka Melek Huruf 

(AMH) 

Harapan Lama Sekolah 

(HLS) 

 Rata-rata Lama Sekolah 

(RLS) Penduduk Usia 15 

Tahun Ke Atas 

Rata-rata Lama Sekolah 

(RLS) Penduduk Usia 25 

Tahun ke Atas 

Standar Hidup Layak Pengeluaran Per Kapita: 27 

Komoditas Patiras Daya 

Beli 

Pengeluaran Per Kapita: 96 

Komoditas Paritas Daya 

Beli 

Agregasi Rata-rata Aritmatik Rata-rata Geometrik 

Perubahan Capaian Reduksi Shorfall (RSF) pertumbuhan  

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan 2021 
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IPM selanjutnya diadopsi oleh berbagai negara termasuk Indonesia, dengan 

melakukan berbagai modifikasi yang disesuaikan dengan ketersediaan data di 

negara masing-masing. Seiring dengan perubahan metodologi yang dilakukan 

oleh UNDP sejak tahun 2010 sampai tahun 2013, Indonesia mulai 2015 turut 

mengadopsi IPM Metode Baru. 

Angka IPM diperoleh dengan melakukan 2 (dua) tahapan penghitungan 

sebagai berikut: 

a. Melakukan penghitungan indeks untuk komponen pembentuk IPM, yaitu 

Indeks UHH, Indeks Pengetahuan, dan Indeks Pendapatan. Untuk setiap 

komponen dihitung dengan cara membandingkan nilai masing-masing 

komponen dengan standar maksimum dan minimum yang telah ditetapkan. 

b. Menghitung angka IPM. Angka IPM sendiri merupakan rata-rata 

geometrik dari ketiga komponen pembentuk IPM. 

Tabel 2.2 

Nilai Maksimum dan Minumum Komponen IPM Metode Baru 

Komponen IPM Maksimum Minimum Keterangan 

Umur Harapan 

Hidup 

85 20 Standar UNDP 

Harapan Lama 

Sekolah 

18 0 Standar UNDP 

Rata-rata Lama 

Sekolah 

15 0 Standar UNDP 

Pengeluaran per 

kapita setahun 

disesuaikan 

26.572.252 1.007.436 Standar BPS 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan 2021 

Nilai maksimum dan minimum dalam komponen IPM metode baru 

merupakan nilai standarisasi dari United Nations Development Programme yang 
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digunakan dalam perhitungan IPM. Adapun rumus yang digunakan untuk 

perhitungan Indeks Pembangunan Manusia adalah: 

3
√𝑰𝒏𝒅𝒆𝒌𝒔 𝑼𝑯𝑯 × 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒌𝒔 𝑷𝒆𝒏𝒈𝒆𝒕𝒂𝒉𝒖𝒂𝒏 × 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒌𝒔 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂n 

Untuk mengetahui pencapaian pembangunan manusia, dapat dilihat dari dua 

segi pertama, kenaikan IPM secara nilai absolut yang diukur dengan pertumbuhan 

IPM. Kedua, kenaikan status pembangunan manusia. Adapun klasifikasi statusnya 

telah ditentukan berdasarkan katagorisasi UNDP. Klasifikasi status tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.3 

Klasifikasi Status Pembangunan Manusia 

Nilai IPM Status 

<60 Rendah 

          Sedang 

70≤ IPM < 80 Tinggi 

≥ 80 Sangat Tinggi 

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan 2021 

Indeks Pembangunan Manusia dibangun atas tiga dimensi, yang masing-

masing dimensi memiliki indikator sebagai alat ukurnya, komponen-komponen 

Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut 

a. Dimensi Umur Panjang dan Sehat 

UNDP (United Nations Development Program) memilih indikator umur 

harapan hidup saat lahir sebagai proxy dimensi umur panjang dan sehat. 

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah sebagai rata-rata perkiraan banyak 

tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Semakin baik 

kesehatan seseorang maka kecenderungan untuk bertahan hidup akan 

semakin tinggi. 
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UHH dihitung melalui pendekatan tak langsung (indirect estimation), 

dengan menggunakan data jumlah “Anak Kandung Lahir Hidup” dan “Anak 

Kandung Masih Hidup”. Penghitungan UHH ini menggunakan paket 

program Mortpack dengan metode Trussel dan model West. Pemilihan 

metode tersebut sesuai dengan historis data kependudukan dan kondisi 

umum Indonesia. Program Mortpack menghasilkan estimasi UHH 4 tahun 

sebelum tahun sensus atau survei. UHH dihitung berdasarkan data Proyeksi 

Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2010. 

b. Dimensi Pengetahuan 

Dimensi pengetahuan atau pencapaian pendidikan penduduk diukur 

dengan menggunakan dua indikator, yakni harapan lama sekolah dan 

ratarata lama sekolah. 

1) Harapan Lama Sekolah 

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) 

yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa 

mendatang, sehingga harapan lama sekolah menggambarkan tingkat 

partisipasi masyarakat dan perluasan kesempatan pendidikan di suatu 

wilayah. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas sesuai dengan kebijakan 

pemerintah mengenai program wajib belajar, berdasarkan sumber data dari 

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). 

2) Rata-rata Lama Sekolah 

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah ratarata jumlah tahun yang telah 

dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas di seluruh jenjang 
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pendidikan formal yang pernah dijalani, sehingga rata-rata lama sekolah 

dapat mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang diukur dalam 

aspek pendidikan. Semakin lama rata-rata tahun pendidikan yang dijalani 

oleh penduduk di suatu wilayah, maka akan semakin tinggi pula mutu 

sumber daya manusianya. 

c. Dimensi Standar Hidup Layak 

Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang diterima 

oleh penduduk sebagai dampak membaiknya ekonomi. untuk pengukuran 

standar hidup layak di Indonesia, BPS menggunakan rata-rata pengeluaran 

per kapita setahun yang disesuaikan. 

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan berdasarkan nilai 

pengeluaran per kapita serta paritas daya beli, dengan menggunakan rata-rata 

pengeluaran per kapita setahun yang diperoleh dari Susenas. 

3. Peran Pemerintah dalam Pembangunan 

Keynes (Muhadi, 1999) tidak percaya terhadap apa yang diyakini kaum 

neoklasik tentang mekanisme pasar bebas, ia menganggap bahwa intervensi 

pemerintah diperlukan dalam menjaga kestabilan perekonomian. Keyakinannya 

tersebut didasarkan pada dua nilai berikut: fluktuasi makroekonomi secara 

signifikan dapat mengurangi kesejahteraan ekonomi; pemerintah berpengetahuan 

(memiliki informasi) dan cukup mampu untuk mengoreksi pasar bebas (Priyono 

& Ismail, 2012). 

Pemerintah adalah pihak yang berperan sebagai stakeholders dalam hal 

pembangunan, mulai dari perencanaan, eksekusi hingga pada tahap evaluasi 
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semua dijalankan oleh pemerintah. Sehingga pemerintahlah yang dapat 

menentukan arah pembangunan di suatu wilayah dan sebaik-baiknya pemerintahh 

adalah yang berlaku adil dan dapat menguntungkan masyarakat banyak serta 

berusaha menghindari beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sejalan 

dengan Firman Allah dalam QS. An-Nahl: 90 yang berbunyi: 

ً عَهِ انْفحَْشَاۤءِ وَانْمُىْكَسِ وَ   ً وَيىَْهه حْسَانِ وَايِْتاَۤئِ ذِي انْقسُْبه َ يأَمُْسُ باِنْعَدْلِ وَالِْْ
انْبغَْيِ ۞ انَِّ اّللّه

 ترََكَّسُوْنَ يعَِظكُُمْ نعََهَّكُمْ 

Terjemahnya: 

” Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan 

memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan 

keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu 

agar kamu selalu ingat.” 

 

Dalam prosesnya pemerintah membutuhkan alokasi sumber daya untuk 

pembangunan wilayah dimana hal ini juga dikenal sebagai kebijakan fiskal. 

Kebijakan fiskal adalah salah satu bentuk dari intervensi pemerintah, kebijakan ini 

terkait dengan penggunaan pajak yang dipungut dari rakyat oleh pemerintah yang 

pada gilirannya akan di alokasikan untuk tujuan stabilisasi atau pembangunan 

ekonomi. Pengalokasian ini dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori yakni, 

belanja modal, belanja pegawai dan belanja barang. 

4. Belanja Modal 

Belanja modal merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya 

melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan suatu 

daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya 

pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004). Belanja 
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modal untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi 

APBD. 

Belanja Modal Adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang 

menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordiawan, 2006). Belanja modal 

dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, 

bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk 

memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan 

dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. 

Dewi (2006) dan Syaiful (2008) menguratakan bahwa belanja modal adalah 

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya 

menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan 

yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan 

kapasitas dan kualitas aset. 

Kategori belanja modal menurut Ghozali (2008) adalah sebagai berikut: 1) 

Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang 

dengan demikian menambah aset Pemda; 2) Penegeluaran tersebut melebihi 

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkn oleh 

Pemda; 3) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual 

Menurut Standar Akuntansi (SAP) pengertian belanja modal adalah 

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya 

menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan 
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yang sifatnya memperthankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan 

kapasitas dan kualitas aset. 

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal 

adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang 

sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari 

satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya 

pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta 

meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Berikut ini jenis-jenis belanja modal. 

a. Belanja Modal Tanah 

Belanja Modal Tanah Adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk 

pengadaan, pembelian, pembebasan penyelesaian, balik nama sewa tanah, 

pengosongan, pengurungan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan 

sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan ha katas 

tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran atau biaya yang 

digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan 

kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan 

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan medin 

dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan termasuk 
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pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan 

gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan 

bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang 

dignakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian dan peningkatan 

pembangunan pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk 

perencanaan, pengawasan dan pengolaan jaringan irigasi dan jaringan yang 

menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jatingan dimaksudkan dalam 

kondisi siap pakai. 

e. Belanja Modal Fisik lainnya 

Belanja Modal Fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan 

untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, 

pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat 

dikategorikan dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, 

Gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam 

belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-

barang kesenian, peurbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan 

tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah. 

5. Dana Alokasi Khusus 

Adanya desentralisasi fiskal memungkinkan tiap-tiap daerah untuk 

mengelolah keuangannya masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
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Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu 

tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah 

lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan 

dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah 

kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat. 

Selain dari penerimaan daerah pemerintahan pada suatu wilayah juga 

menerima dana dari pemerintah pusat. Dana itu disebut sebagai dana alokasi 

khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi 

Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada 

daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut 

departemen keungan, kebijakan DAK bertujuan untuk: 

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan 

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

penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang 

telah merupakan urusan daerah. 

2. 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. 

3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan 
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diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus 

dibidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur. 

4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan 

prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, 

dan infrastruktur. 

5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan 

lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus 

di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan 

cakupan dan kehandalan pelayanan sarana dan prasarana dasar dalam satu 

kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang 

infrastruktur. 

6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak 

pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan 

khusus di bidang prasarana pemerintahan. 

7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari 

DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/ Lembaga 

dan kegiatan yang didanai dari APBD. 

8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan 

yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi 

urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran 

Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan 

Departemen Kesehatan. 
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Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, 

pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur 

ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan 

adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian 

anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang 

dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. 

6. Ketimpangan 

Kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan dapat diartikan 

sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, 

hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan (Baldwin, 1986). 

Ketimpangan distribusi pendapatan terjadi karena kuatnya dampak balik dan 

lemahnya dampak sebar di negara-negara berkembang (Jhingan, 1999). 

Ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi 

dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan 

kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat 

pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah 

dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di 

setiap daerah biasanya terdapat istilah daerah maju dan daerah terbelakang 

(Sjafrizal, 2012). 

Menurut Kuncoro (2006) menyatakan bahwa ketimpangan mengacu pada 

standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar 

wilayah yaitu adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. 

Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan 
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di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya gap atau jurang 

kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut. 

Simon Kuznet (1955) menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan 

ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun pada tahap selanjutnya, 

distribusi pendapatan akan mengalami peningkatan seiring dengan adanya 

pemerataan pendapatan. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva 

kuznet “U-terbalik”, karena perubahan longitudinal (time-series) dalam distribusi 

pendapatan. 

Terdapat dua model ketimpangan yaitu teori menurut Harrod Domar dan 

teori menurut Neo-klasik. Kedua teori tersebut memberikan peranan khusus pada 

peranan modal yang dapat direpresentasikan dengan kegiatan investasi yang 

ditanamkan pada suatu daerah untuk menarik modal kedalam daerahnya. Hal 

tersebut jelas akan mempengaruhi kemampuan setiap daerah untuk tumbuh 

sekaligus akan menciptakan perbedaan dalam kemampuan menghasilkan 

pendapatan. Investasi dianggap lebih menguntungkan jika dialokasikan pada 

daerah yang mampu menghasilkan pengembalian (return) yang besar dalam 

jangka waktu yang relatif cepat. Mekanisme pasar justru akan menyebabkan 

ketidakmerataan, dimana daerah-daerah yang relatif maju akan bertumbuh 

semakin cepat sementara daerah yang kurang maju tingkat pertumbuhannya justru 

relatif lambat. Hal ini yang menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan 

antar daerah, sehingga diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan dalam 

mengarahkan alokasi investasi menuju suatu kemajuan ekonomi yang lebih 

berimbang di seluruh wilayah dalam negara (Sjafrizal, 2012).  
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Dalam mengukur ketidakmerataan pendapatan digunakan indeks Gini Ratio 

atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk 

yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu 

(ketimpangan yang sempurna). Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah 

kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable 

tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang 

mewakili persentase kumulatif penduduk. 

7. Kesejahteraan dalam Prespektif Islam 

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. 

Kesejahteaan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarakan oleh 

agama Isalam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksud dalam Al-Quran bukanlah 

tampa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah 

SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjahui apa 

yang dilarangnya. (Darsyaf, 1994). 

Ayat-ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan tetntang keejahteraan ada 

yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) 

berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan 

menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan.  

1. Qs. Al-Nahl : 97 

ىةً طيَِّبتًًَۚ وَنىَجَْزِيىََّهمُْ اجَْسَ  ً وَهىَُ مُؤْمِهٌ فَهىَحُْييِىََّهٗ حَيه هْ ذَكَسٍ اوَْ اوُْثه همُْ بِاحَْسَهِ مَهْ عَمِمَ صَانحًِا مِّ

 مَا كَاوىُْا يعَْمَهىُْنَ 

Terjemahannya: 

“Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan 

dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadaya 
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kehidupan yang baik dan akan kami beri  balasan dengan pahala yang 

lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” 

 

  Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah SWT yang 

diberikan kepada laki-laki ataupu perempuan yang beriman kepadaNya. Allah 

SWT juga akan membalas sebagai amal perbuatan baik orang-orang yang 

bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang lebih 

baik adalah kehidupan yang bahagia, santai dan puas dengan rezeki yang 

halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan 

bagaimanapun bentuknya. (Salim dan Said, 1998). 

2. Qs. Al-A’raf : 10 

كُمْ فًِ الْْزَْضِ وَجَعَهْىاَ نكَُمْ فِ  ىّه ا تشَْكُسُوْنَ وَنقَدَْ مَكَّ  ࣖيْهاَ مَعَايِشََۗ قهَيِْلًً مَّ

Terjemahannya: 

“Dan sungguh, Kami telah menempatkan Kamu di bumi dan disana 

Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit kamu 

bersyukur.” 

 

  Pada ayat ini, Allah SWT mengingatkan kepada hambahNya untuk 

mensyukuri nikmat yang telah diberikanNya. Nikmat itu adalah sarana untuk 

mendapatkan kesejahteraan yang berupa bumi yang diciptakanNya untuk 

tempat tinggal, tempat memenuhi segala hajat hidup, menguasai tanah, hasil 

tanamannya, binatang-binatangnya, dan tembaga-tembaganya. (Salim dan 

Said, 1988). 

 

3. Qs. Al-Nisa’ : 9 

َ وَنْيقَىُْ 
فاً خَافىُْا عَهيَْهِمْْۖ فهَْيتََّقىُا اّللّه يَّتً ضِعه  نىُْا قىَْلًْ سَدِيْدًاوَنْيخَْشَ انَّرِيْهَ نىَْ تسََكُىْا مِهْ خَهْفهِِمْ ذُزِّ
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Terjemahannya: 

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

mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka, yang 

mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). Oleh sebab itu, 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

berbicara dengan tutur kata yang benar,” 

 

  Kesejahteraan dapat diperolah hanya dengan ketaqwaan kepada 

Allah SWT dan juga berbicara secara jujur dan benar. Pada ayat ini, Allah 

SWT meminta kepada hambahNya untuk memperhatikan kesejahteraan 

generasi yang akan datang. Oleh karenanya harus dipersiapkan generasi yang 

kuat akan ketakwaannya kepada Allah SWT. Bahkan nabi Muhammad SAW. 

Juga melarang untuk memberikan seluruh hartanya kepada orang lain dengan 

meninggalkan ahli warisnya. Nabi SAW bersabda: “sesungguhnya bila kamu 

meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik 

daripada membiarkan mereka daalam keadaan miskin dan meminta-minta 

kepada orang lain.” (Salim dan Said, 1998). 

Berpijak pada ayat Qs. Al-Nisa’ : 9, kita dapat menyimpulkan bahwa 

kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, 

yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada 

manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud 

ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah, sebagaimana hadits Rasulullah Saw. Yang 

diriwayatkan oleh Al-Baihaqi “Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang 

melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh 

(profesional)” (Qardhawi, 1995: 256). 

B. Hubungan Antar Variabel 
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1. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

Besarnya kapasitas fiskal tidak mutlak menjadi tanda bahwa pembangunan 

di sebuah wilayah dapat terlaksana dengan baik, pembagian anggaran terhadap 

pos-pos secara efisien juga menjadi penentu hasil dari pembangunan tersebut. 

Belanja modal merupakan salah satu pos anggaran yang digunakan untuk 

pembelian atau pembangunan aset tetap yang dapat bertahan lebih dari satu 

periode anggaran. Selain memberikan dampak multiplier belanja modal juga dapat 

mendukung program pemerintah kedepannya karena sifatnya yang tetap. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa belanja modal yang semakin besar dapat mendorong 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan penelitian 

yang di lakukan oleh Firman Hasnur (2016), yang menunjukkan bahwa belanja 

modal mempunyai peranan penting dalam menjalankan system pemerintahan 

yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

Dana alokasi khusus merupakan dana yang digelontorkan oleh pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah yang berkaitan dengan program dan arah 

pembangunan yang disusun oleh pemerintah pusat. DAK menunjukkan bahwa 

pemerintah pusat manaruh perhatian pada wilayah tersebut melalui pengadaan 

program pembangunan dan pengembangan wilayah yang pada gilirannya 

ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dapat disimpulkan 

bahwa DAK memiliki hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat 

melalui program-program pemerintah pusat, dimana semakin tinggi DAK pada 

suatu wilayah maka kesejahteraan rakyatnya juga akan semakin baik. 
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3. Pengaruh Ketimpangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

Ketimpangan pendapatan yang digambarkan oleh indeks ratio gini 

menunjukkan bahwa gap yang besar antara penduduk yang berpendapatan tinggi 

dengan penduduk yang berpendapatan rendah. Adanya kesenjangan pendapatan 

menandakan bahwa pendapatan perkapita diwilayah tersebut tidak dapat 

sepenuhnya mewakili tingkat kesejahteraan masyarakat.  

Dalam penelitian Yasa dan Arka (2015), mereka menyimpulkan bahwa 

ketimpangan yang diukur menggunakan ratio gini, memiliki korelasi yang negatif 

terhadap kesejahteraan masyarakat. Berbeda yang ditemukan oleh Fitriyatus dan 

Munari (2017) hasil analisis penelitiannya menunjukkan bahwa kesenjangan 

pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan 

masyarakat. 

C. Penelitian Terdahulu 

Dari penelusuran yang telah dilakukan penulis mengenai penelitian ini, 

terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

berikut diantaranya: 

Ida dan Supadmi (2016), yang berjudul pengaruh pendapatan asli daerah 

dan belanja modal pada peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam 

penelitian ini menggunakan Teknik analisis regresi berganda, berdasarkan uji 

hipotesis menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan 

pada peningkatan indeks pembangunan manusia (kesejahteraan masyarakat). 

Sri Danawati (2016), yang berjudul pengaruh pengeluaran pemerintah dan 

investasi terhadap kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan 
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pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Dalam penelitiannya untuk 

menganalisis pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah dan investasi 

terhadap ketimpangan pendapatan melalui kesempatan kerja dan pertumbuhan 

ekonomi. 

Firman Hasnur (2016), yang berjudul pengaruh pajak daerah, retribusi 

daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian 

belanja modal dengan luas wilayah sebagai variabel moderating pada pemerintah 

kabupaten/kota di sulawesi selatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa belanja 

modal mempunyai peranan penting dalam menjalankan system pemerintahan 

yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Ayu Nina (2018), yang berjudul pengaruh gini rasio, pengeluaran non 

makanan dan belanja modal terhadap tigkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi 

Bali. Hasil temnuannya menunjukkan bahwa gini rasio berpengaruh negatif 

(signifikan), pengeluaran nonmakanan per kapita tidak signifikan, belanja modal 

tidak berpengaruh positif (signifikan) dan kemiskinan berpengaruh negatif 

(signifikan) terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Yusniar Syalli, (2018) yang berjudul pengaruh anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (APBD) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat muslim 

dikabupaten gowa. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. 

Implikasi penelitian ini yaitu belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat kesejaheraan masyarakat muslim di kabupaten gowa. 
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I Gusti Ketut (2015), yang berjudul pendapatan asli daerah, dana alokasi 

umum, dana alokasi khusus, untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. 

Penelitian ini adalah simpulan dari beberapa penelitian yang sama dan tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar PAD, DAU dan DAK dapat 

meningkatkan IPM. Hasil pengujian menunjukkan PAD, DAU, DAK berpengatuh 

positif signifikan terhadap IPM. 

Fitriyatus dan Munari. (2017) yang berjudul pengaruh pertumbuhan 

ekonomi dan kesenjangan pendapatan terhadap kesejahteran masyarakat 

kabupaten siduarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan terhadap kesejahteraan 

masyarakat kabupaaten siduarjo. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa 

kesenjangan pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

kesejahteraan masyarakat. 

Dewi Azizah (2017), yang berjudul analisis pengaruh distribusi pendapatan, 

tingkat pengangguran, dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap 

IPM di Indonesia. Penelitian yang digunakan yaitu melalui regresi data panel 

dengan model Fixed Effect diperoleh hasil bahwa variabel distibusi pendapatan 

dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap IPM. Sedangkan variabel pengangguran berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. 

Desak dan Indrajaya, (2019) yang berjudul pengaruh PAD dan belanja 

modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakay di provinsi 

bali. Teknik analisis pada penelitian ini adalah Teknik analisis jalur (path 
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analysis). Kesimpulan dari hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa 

pendapatan daerah, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif 

terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota provinsi bali. 

Novita Dewi (2017), yang berjudul pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan 

ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. Hasil penelitian 

yang dilakukannya menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh dan signifikan 

terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak 

ditemukan pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap IPM di Provinsi Riau 

sehingga hasil penelitian tidak dapat di interpresentasikan. 

Nadia Ayu Bhakti (2012), yang berjudul analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia periode 2008-2012. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB dan APBD untuk kesehatan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan rasio ketergantungan 

dan konsumsi rumah tangga untuk makanan berpengatuh negatif dan signifikan 

terhadap IPM. 

Ida Ayu dan Supadmi, (2016) yang berjudul pengaruh pendapatan asli 

daerah dan belanja modal peda peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam 

penelitian ini menggunakan Teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan uji 

hipotesis menunjukkan Pad dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan 

pada peningkatan indeks pembangunan manusia. 

D. Kerangka Pikir 

Pemerintah sebagai pihak yang berperan untuk mengelolah sebuah negara 

bertanggung jawab untuk menjamin kejejahteraan bagi rakyatnya, sebagaimana 
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Belanja Modal       

(X1) 

Dana Alokasi 

Khusus (X2) 

Ketimpangan (X3) 

Kesejahteraan 

Masyarakat (Y) 

diamanatkan dalam UUD 1945 yang secara implisit membebankan kewajiban 

pemenuhan kesejahteraan masyarakat Republik Indonesia kepada pihak 

pemerintah baik itu pusat ataupun daerah. Pemerintah perlu memenuhi kebutuhan 

pokok dan menjalankan program yang dapat mendorong tingkat kesejahteraan 

masyarakat menjadi lebih baik. Hal tersebut dicapai dengan cara memberdayakan 

pajak atau penerimaan negara secara efektif dan efisien. Sejalan dengan teori yang 

ada dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini 

kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya belanja 

modal, dana alokasi khusus, dan ketimpangan. Untuk memperjelas faktor-faktor 

yang dimaksud dapat dilihat pada Gambar 2.1: 

Gambar 2. 1  Kerangka Pikir Penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian 

yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Bedasarkan rumusan masalah dan 

landasan teori di atas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:  

H1 

H2 

H3 

 



37 
 

 
 

1. Belanja modal memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan 

masyarakat Kabupaten Gowa. 

2. Dana alokasi khusus memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan 

masyarakat di Kabupaten Gowa. 

3. Ketimpangan (gini ratio) memberikan pengaruh negatif terhadap 

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gowa.  
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BAB III 

METODE PENELITAN 

A. Desain dan Lokasi Penelitian 

Desain dalam riset kali ini merupakan penelitian konfirmatif dimana 

penelitian ini dilakukan untuk menilai validitas sebuah teori atau penelitian 

terdahulu. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif dapat dikatakan sebagai sebuah metode penelitian yang berasaskan 

pada positivisme, digunakan dalam meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan 

data yang bersifat kuantitatif dan di uji secarastatistik (Misbahuddin, 2016). 

Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Gowa dengan meneliti masalah 

kesejahteraan masyarakat selama periode 2006-2020. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dan darimana sumber data tersebut diperoleh merupakan aspek 

yang sangat penting dalam menentukan metode pengumpulan data seperti apa 

yang sesuai dengan penelitian. Sebab itu sebelum melakukan sebuah penelitian 

terlebih dahulu perlu ditentukan jenis data dan sumbernya.  Data yang digunakan 

pada riset ini berbentuk kuantitatif dan bersifat time series/runtut waktu dimulai 

dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2020. Data tersebut ialah belanja modal, 

dana alokasi khusus dan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Gowa.  

Dilihat dari sumber datanya, riset ini menggunakan data sekunder, yang 

diperoleh dari sumber yang telah ada, dengan kata lain peneliti mengambil data 

yang sebelumya telah dihimpun oleh tertentu. Adapun badan atau organisasi yang 

dimaksud adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa dan Sulawesi Selatan. 
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Dimana penelitian membutuhkan beberapa data yang mencakup: indeks 

pembangunan manusia di Kabupaten Gowa; Belanja modal pemerintah 

Kabupaten Gowa; Realisasi DAK di Kabupaten Gowa; Realisasi ketimpangan 

(gini ratio) di Kabupaten Gowa. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Dengan melihat jenis data dan sumbernya maka dapat disimpulkan metode 

yang dibutuhkan dalam merangkum data‒data tersebut ialah metode dokumentasi 

dan kajian literatur. Yang dimaksud dengan dokumentasi ialah salah satu cara 

dalam mengumpulkan data dengan melakukan penelusuran naskah/skrip dan data 

terkait dengan objek penelitian. Tentu saja dokumen yang menjadi rujukan harus 

memiliki kredibilitas tinggi. Sedangkan kajian literatur literatur ialah salah cara 

dalam mengumpulkan data dengan merangkum dan mengkaji literatur berkaitan 

dengan objek dan teori yang sejalan dalam penelitian. Studi literatur ini sangat 

penting dalam sebuah penelitian karena kita dapat melihat konsep, teori ataupun 

hasil dari sebuah penelitian sesuai dengan topik penelitian saat ini.  

D. Teknik Analisa Data 

Menganalisis data merupakan tahapan yang fundamental dalam penelitian 

karena pada proses inilah kita mencoba menemukan jawaban dari permasalahan 

yang sedang diteliti. Proses analisis data mencakup pengelompokan data, 

penyajian data, perhitungan data hingga menganalisi data tersebut. Teḣnik yang 

digunakan dalam menganalisis data harus sinkron dengan model penelitian, dan 

juga jenis serta sumber datanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka 

menganalisa data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik regresi linear berganda. 
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1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada 

analisis regresi linier. Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Tidak ada ketentuan 

yang pasti tentang urutan uji yang mana dulu yang harus dipenuhi. Analisis dapat 

dilakukan tergantung pada data yang ada. Sebagai contoh, dilakukan analisis 

terhadap semua uji asumsi klasik, lalu dilihat mana yang tidak memenuhi 

persyaratan. Kemudian dilakukan perbaikan pada uji tersebut, dan setelah 

memenuhi persyaratan, dilakukan pengujian pada uji yang lain sebagai berikut:  

a) Pengujian Normalitas 

Pengujian ini bertujuan untuk memeriksa apakah variabel yang ada dalam 

model semuanya berdistribusi secara normal. 

b) Pengujian Multikoleniaritas 

Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya korelasi 

antar variabel prediktor. 

c) Pengujian Ạutoḳoreḷasi 

Pengujian ini berfungsi untuk melihat apakah dalam sebuah model ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1. 

d) Pengujian Heterokedasitisasi.  

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menyelidiki kondisi dalam model 

regresi memiliki varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap yang konsisten atau tidak. Apabila variannya konsisten maka keadaan 
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ini disebut homokedastisitas. Namun jika varian tidak konsisten maka 

disebut heterokedastisitas. 

2. Analisis Regresi Berganda 

Yang dimaksud dengan regresi berganda adalah teḣnik olah data yang 

bertujuan untuk mengukur bagaimana variabel dependen dapat dipengaruhi oleh 

satu atau lebih variabel prediktor. Bentuk persamaan regresi adalah sebagai 

berikut: 

Y= ẞ0 + ẞ1LnX1 + ẞ2LnX2 + ẞ3X3 + є 

Penjelasan: 

Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

ẞ0 = Konstanta 

ẞ1 = Koefisien dari X1 

ẞ2 = Koefisien dari X2 

ẞ3 = Koefisien dari X3 

X1 = Belanja Pemerintah 

X2 = Dana Alokasi Khusus 

X3 = Ketimpangan (gini ratio) 

e = Kesalahan berdistribusi normal 

3. Pengujian Hipotesis 

Untuk menegaskan kebenaran hipotesis dalam riset ini dilakukan beberapa 

pengujian yakni uji t dan uji f serta uji determinasi. 
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a) Pengujian secara parsial (Uji-t). 

Pengujian ini tidak lain bertujuan untuk mengukur signifikan atau 

tidaknya variabel prediktor dalam mempengaruhi variabel dependen 

Dimana hipotesis yang ingin di uji adalah: 

Ḥᴑ maka variabel bebas (Belanja Modal, DAK dan Ketimpangan) secara 

terpisah tidak signifikan dalam mempengaruhi variabel terikat (Indeks 

Pembangunan Manusia) 

Ḥ  variabel bebas (Belanja Modal, DAK dan Ketimpangan) secara terpisah 

signifikan dalam mempengaruhi variabel terikat (Indeks Pembangunan 

Manusia) 

Dengan ketentuan jika hasil thitung > ttabel maka Hᴑ ditolak dan H  

diterima yang bermakna bahwa variabel prediktor tersebut mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Apabila hasil thitung < 

ttabel maka Hᴑ diterima dan H  ditolak yang bermakna bahwa variabel bebas 

tersebut memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel terikat. 

b) Pengujian  secara simultan (Uji-F).  

Pengujian bertujuan untuk melihat apakah variabel prediktor di secara 

simultan dapat mempengaruhi variabel terikat yang digunakan dengan 

hipotesis seperti ini: 

Ḥᴑ variabel prediktor (Belanja Modal, DAK dan Ketimpangan) secara 

simultan/bersama-sama tidak signifikan dalam mempengaruhi variabel 

terikat (Indeks Pembangunan Manusia) 
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Ḥ  variabel prediktor (Belanja Modal, DAK dan Ketimpangan) secara 

simultan/bersama-sama tidak signifikan dalam mempengaruhi variabel 

terikat (Indeks Pembangunan Manusia) 

Kriteria ujian ialah apabila hasil Fhitung > Ftabel dengan tingkat signifikan 

5% atau 0,05, maka bahwa Ḥᴑ ditolak dan Ḥ  diterima, dengan begitu 

variabel prediktor secara simultan signifikan dalam mempengaruhi variabel 

terikat. Sebaliknya, apabila tingkat signifikan 5 persen atau 0,05 dan hasil 

Fhitung < Ftabel maka Ḥᴑ tidak ditolak artinya variabel prediktor secara 

simultan tidak signifikan dalam mempengaruhi  pengaruh yang berarti pada 

variabel terikat. 

c) Pengujian Determinan (R
2
).  

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar persentase 

pengaruh yang diberikan oleh variabel prediktor (X1, X2 dan X3) kepada 

variabel dependn (Y). Pengaruh variabel tersebut ditunjukkan dengan nilai 

R
2 

 yang berkisar dari 0 sampai dengan 1. Apabila nilai r square(R
2
) 

semakin besar (mendekati angka satu), ini menandakan variabel prediktor 

(X1, X2, X3) memiliki peran yang besar dalam mempengaruh/menjelaskan 

perubahan pada variabel dependen (Y). sehingga dapat disimpulkan bahwa 

regresi yang digunakan diyakini mampu untuk menerangkan pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya apabila nilai r 

square(R
2
) semakin kecil(mendekati angka nol) maka dapat dikatakan 

bahwa pengaruh variabel (X1, X2, dan X3) memiliki peran yang tidak berarti 

dalam mempengaruh/menjelaskan perubahan pada variabel dependn (Y) 
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sehingga dapat disimpulkan regresi yang digunakan diyakini tidak mampu 

untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel 

terikat terlebih lagi jika nilai R
2 

adalah 0 maka variabel bebas yang ada 

dalam model tidak memiliki hubungan/pengaruh dengan variabel terikat. 

E. Definisi Oprasional Variabel 

1. Kesejahteraan Masyarakat (Y) dalam indeks pembangunan manusia (IPM) 

adalah membutuhkan suatu proses atau meningkatkan pilihan yang lebih 

banyak bagi manusia untuk hidup (a process of increasing people options) 

atau proses peningkatan kemampuan manusia. 

2. Belanja Modal (X1) adalah jumlah segala bentuk pengeluaran pemerintah 

Kabupaten Gowa baik itu dalam hal ini terkhusus untuk belanja modal saja 

dalam satuan rupiah. 

3. Dana Alokasi Khusus (X2) adalah realisasi investasi pembangunan, 

pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik di 

Kabupaten Gowa dalam satuan rupiah. 

4. Ketimpangan (X3) adalah distribusi pendapatan yang diartikan sebagai 

perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin di 

Kabupaten Gowa dengan perhitungan gini ratio. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

Kabupaten Gowa merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi 

Selatan yang beribu kotakan di Sungguminasa. Luas Kabupaten Gowa adalah 

1.883,33 Km
2
. Kabupaten Gowa memiliki topografi berupa perbukitan, 

pegunungan, lembah dan sungai. Kabupaten Gowa sebagian besar berada pada 

wilayah dataran tinggi, yaitu sebesar 72,26%. Terdapat 9 kecamatan yang berada 

pada dataran tinggi, diantaranya kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, 

Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu, dan Biringbulu. 

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 16 

desa/kelurahan. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan 

tanah di atas 40
0
, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, 

Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang 

cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang tersebar 

adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km
2
 dengan panjang 90 km. 

Kabupaten Gowa berada pada 5°33’6” - 5°34’7” Lintang Selatan dan 

12°38’6”- 12°33’6” Bujur Timur. Kabupaten Gowa berbatasan langsung dengan: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. 

2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai. 

3. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Takalar dan Kabupaten 

Jeneponto. 

4. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Makassar. 
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Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,32 km
2
 atau sama dengan 

3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbagi dalam 167 

Desa/Kelurahan dari 18 Kecamatan. 

Tabel 4.1: 

Luas Kabupaten Gowa Menurut Kecamatan Tahun 2020 

No Kecamatan Luas Area (Km
2
) Persentasse (%) 

1 Bontonompo 30.39 1.61 

2 Bontonompo Selatan 29.24 1.55 

3 Bajeng 60.09 3.19 

4 Bajeng Barat 19.04 1.01 

5 Pallangga 48.24 2.56 

6 Barombong 20.67 1.10 

7 Somba Opu 28.09 1.49 

8 Bontomarannu 52.63 2.79 

9 Pattallassang 84.96 4.51 

10 Parangloe 221.26 11.75 

11 Manuju 91.90 4.88 

12 Tinggimoncong 142.87 7.59 

13 Tombolo Pao 251.82 13.37 

14 Parigi 132.76 7.05 

15 Bungaya 175.53 9.32 

16 Bontolempangan 142.46 7.56 

17 Tompobulu 132.54 7.04 

18 Biringbulu 218.84 11.62 

Jumlah 1883.32 100.00 

   Sumber: BPS Kab. Gowa dalam angka 2021 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa di Kecamatan Parangloe merupakan 

Kecamatan wilayah paling luas diantara Kecamatan lain degan luas area 221.26 

Km dengan persentase sebanyak 11.75%, dan Kecamatan Bajeng Barat 

merupakan Kecamatan paling kecil dengan luas area 19.04 Km. 
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B. Deskripsi Data Penelitian 

Penelitian ini menganalisis data sekunder yang terbagi atas variabel 

kesejahteraan masyarakat (IPM) sebagai variabel terikat sedangkan belanja modal, 

dana alokasi khusus dan ketimpangan (gini ratio) sebagai variabel bebas. Berikut 

adalah gambaran mengenai perkembangan variabel variabel tersebut; 

1. Perkembangan Belanaja Modal Pemerintah di Kabubaten Gowa 

Belanja modal merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya 

melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan suatu daerah 

dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya 

pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. 

Tabel 4.2 

Belanja Modal Kabupaten Gowa 2006-2020 

Tahun Belanja Modal (rupiah) Persentase % 

2006 86.460.274.137 42 

2007 112.980.623.000 23 

2008 179.612.397.000 37 

2009 216.293.950.000 17 

2010 191.252.690.000 -13 

2011 141.259.906.000 -35 

2012 146.108.766.000 3 

2013 302.250.470.000 52 

2014 379.683.313.000 20 

2015 385.797.162.000 2 

2016 342.475.846.814 -13 

2017 477.894.304.217 28 

2018 429.700.121.178 -11 

2019 447.928.690.449 4 

2020 337.807.472.887 -33 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupatrn Gowa 2021 

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah 

daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara 
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teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan 

membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan 

membeli. 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa Kabupaten Gowa pada tahun 2006-2020 

mengalami fluktuatif. Ditahun 2006 sebesar 42%, kemudian pada tahun 2010 

mengalami penurunan sebesar -13%, dan kembali mengalami penurunan tahun 

2011 sebesar -35%. Tingkat Belanja Modal terendah berada pada tahun 2006 

dengan nominal belanja sebesar Rp 86.460.274.137, dan tingkat Belanja Modal 

tertinggi pada tahun 2017 dengan total belanja sebesar Rp 477.894.304.217. 

2. Perkembangan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Gowa 

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 

nasional.  

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, 

pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur 

ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan 

adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian 

anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang 

dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. 

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 
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kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 

nasional 

Tabel 4.3 

Dana Alokasi Khusus Kabupaten Gowa 2006-2020 

Tahun Dana Alokasi Khusus (rupiah) Persentase % 

2006 31.310.000.000 56 

2007 50.874.000.000 38 

2008 60.122.585.000 15 

2009 43.102.293.900 -39 

2010 58.489.400.000 26 

2011 51.249.000.000 -14 

2012 54.785.160.000 6 

2013 67.662.600.000 19 

2014 80.227.530.000 16 

2015 138.951.270.000 42 

2016 347.707.840.410 60 

2017 445.496.853.580 22 

2018 380.981.631.681 -17 

2019 364.502.454.000 -5 

2020 319.250.054.738 -14 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 2021 

Berdasarkan data di tabel 4.3 terlihat dana alokasi khusus Kabupaten Gowa 

bersifat fluktuatif. Dana alokasi khusus terbesar terjadi pada tahun 2017 dengan 

total dana sebesar Rp 445.496.853.580, sedangkan terkecil terjadi pada tahun 

2006 dengan total dana sebesar Rp 31.310.000.000. Perubahan yang terjadi 

disetiap tahunnya karena dana yang dialokasikan pada kegiatan investasi 

pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik 

dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang 

dan diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pelayanan public agar lebih 

efektif dan efesien. 
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3. Perkembangan Distribusi Pendapatan (Rasio Gini) Kabupaten Gowa 

Ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi 

dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan 

kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat 

pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat 

pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga 

menimbulkan adanya gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut. 

Untuk mengukur ketidakmerataan pendapatan digunakan indeks Gini Ratio 

atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk 

yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu 

(ketimpangan yang sempurna). 

Tabel 4.4 

Ratio Gini Kabupaten Gowa 2006-2020 

Tahun Ketimpangan (ratio gini) Persentase % 

2006 0,516 - 

2007 0,504 -2,3 

2008 0,492 -2,4 

2009 0,481 -2,4 

2010 0,469 -2,5 

2011 0,457 -2,6 

2012 0,445 -2,6 

2013 0,434 -2,7 

2014 0,402 -7,9 

2015 0,421 4,5 

2016 0,407 -3,4 

2017 0,395 -3,0 

2018 0,384 -2,9 

2019 0,354 -8,5 

2020 0,345 -2,6 

Sumber: RLPPD Gowa dan Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan 2021 
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 Tabel 4.4 menunjukkan bahwa ketimpangan atau ratio gini Kabupaten 

Gowa terus terjadi penurunan terutama pada tahun 2014 mencapai pada -7,9%, 

kemudian ditahun berikutnya terjadi kenaikan tahun 2015 sebesar 4,5% dan 

penurunan terbesar terjadi pada tahun 2019 dengan mencapai angka -8,5%. 

4. Kesejahteraan Masyarakat dalam Indeks Pembangunan Manusia 

 Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

paradigma pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika 

tingkat kesejahteraan masyarakat semkin baik kesenjangan dan ketimpangan 

dalam kehidupan masyarakat di akibatkan oleh keberhasilan pembangunan 

ekonomi yang tanpa disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Tabel 4.5 

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gowa 2006-2020 

Tahun 
Indeks Pembangunan 

Manusia (persen) 

Pertumbuhan 

2006 67.75 3,53 

2007  68.87  1,65 

2008 69.37 0,73 

2009 70.00 0,91 

2010 63.83 -8,81 

2011 64.42 0,92 

2012 64.65 0,36 

2013 65.45 1,24 

2014 66.12 1,02 

2015 66.87 1,13 

2016 67.70 1,24 

2017 68.33 0,93 

2018 68.87 0,79 

2019 69.66 1,15 

2020 70.14 0,69 

Sumber: Badan Pusat Satistik Sulawesi Selatan 2021 
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Indikator yang dapat mewakili secara keseluruhan yaitu indeks 

pembangunan manusia. Menurut UNDP dalam Human Development Report 

(1991), pembangunan manusia adalah suatu proses meningkatkan pilihan yang 

lebih banyak bagi manusia untuk hidup (a process of increasing people options) 

atau proses peningkatan kemampuan manusia. 

Dari Tabel 4.5 kita dapat melihat bahwa indeks pembangunan manusia 

Kabupaten Gowa cenderung fluktuatif. Perubahan terbesar terjadi pada tahun 

2020 yang meningkat sebesar 70.14% dan penurunan terkecil terjadi pada tahun 

2010 yang berada pada angka 63.83%. Hal ini Indeks Pembangunan Manusia 

diklasifikasikan oleh United Nations Development Program (UNDP) sebagai 

suatu proses untuk memperluas berbagai macam pilihan bagi penduduk, sebagai 

alat ukur kualitas pembangunan manusia sebagai harapan untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat. 

C. Teknik Analisis Penelitian 

1. Uji persyaratan Analisis Data 

Sebelum mengolah data menggunakan model regresi terlebih dahulu data di 

uji apakah model regresinya sudah benar. Untuk melihat apakah sebuah model 

regresi itu baik maka harus dilakukan pengujian apakah model itu telah memenuhi 

syarat kelayakan untuk diregresi, di antaranya multikoleniaritas, autokorelasį, 

heterokedastisitas dan uji normalitas. 

a) Pengujian Normalitas Data 

Pengujian ini dilakukan tidak lain untuk melihat data pada semua variabel 

baik independen maupun dependen berdistribusi dengan normal atau tidak. Ada 
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beberapa metode yang digunakan untuk menguji distribusi data seperti uji 

kolmogorov smirnov dan pendekatan grafik histogram dan juga P‒Plot. Ketentuan 

distribusi normal pada grafik histogram ialah ketika grafiknya 

mengikuti/mendekati curva.  Dan ketentuan pada P‒Plot ialah data terbilang 

normal ketika penyebaran data (titik) mengikuti garis diagonal. 

Tabel 4.6 Kolmogorov Smirnov 

Jumlah Sampel Signifikansi 

16 0.244 

Sumber: Output dari SPSS versi 26, 2022 

Dalam uji kolmogorov-smirnov data berdistribusi dengan normal ketika nilai 

signifikansinya > dari α (0,05). Pada tabel 4.6 didapati nilai signifikansinya adalah 

0,244. Karena nilai α (0,05) lebih kecil dari nilai signifikansinya (0,244) sehingga 

dapat disimpulkan melalui uji kolmogorov-smirnov nilai residual berdistribusi 

dengan normal.  

Gambar 4.1 Histogram 

Sumber: Output dari SPSS 26, 2022 
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Gambar 4.2 Normal P-P 

Sumber: Output dari SPSS versi 26, 2022 

Pada gambar 4.1 data output terlihat berkontribusi dengan normal dimana 

grafik histogramnya yang cenderung mengikuti bentuk kurvanya. Dan pada 

gambar 4.2 memperlihatkan penyebaran plot pada grafik diatas mengikuti garis 

diagonalnya, maka dari itu dapat dikatakan bahwa data berkontribusi dengan 

normal. Disimpulkan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas data. 

b) Pengujian Multikolinearitas 

Tujuan diadakannya pengujian multikoleniaritas adalah untuk mendeteksi 

adai tidaknya multikolinearitas pada sebuah model. Multikolinearitas memiliki 
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arti bahwa terdapat hubungan/korelasi yang signifikan antar variabel prediktor. 

Model yang ideal adalah yang tidak mengalami multikolinearitas di dalamnya. 

Dengan menggunakan bantuan program SPSS multikoleniaritas dapat dideteksi 

dengan melihat nilai tolerance dan VIF.  Multikolinearitas terjadi apabila nilai 

tolerance kurang dari 10 persen atau 0,10 dan nilai VIF melebihi angka 10. 

Namun sebaliknya apabila nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF memiliki nilai 

kurang dari 10 maka model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Koleniaritas 

Model Tolerance VIF 

Belanja Modal 0.190 5.272 

Dana Alokasi Khusus 0.164 6.104 

Gini Ratio 0.164 6.109 

Sumber: Output dari SPSS versi 26, 2022 

1) Pada variabel belanja modal ditemukan nilai tolerance-nya sebesar 0,190 

(>0,10) dan VIF 5,272 (<10) maka dapat dikatakan variable belanja modal 

dinyatakan bebas dari uji multikoleniaritas 

2) Pada variabel dana alokasi khusus ditemukan nilai tolrrance-nya sebesar 

0,164 (>0,10) dan VIF sebessar 6,104 (<10) maka dari itu vaiabel DAK 

dinyatakan bebas multikoleniaritas. 

3) Pada variabel gini ratio ditemukan nilai tolerance-nya sebesar 0,164 (>0,10) 

dan VIF sebesar 6,109 (<10) maka dari itu variable gini ratio dinyatakan 

bebas multikoleniaritas. 
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c) Uji Autokorelasi 

Pengujian ini penting dilakukan untuk mendeteksi korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. 

Pengujian ini hanya dapat dilakukan pada data time series karena yang dihindari 

adalah korelasi antara satu observasi dengan observasi sebelumnya. Untuk riset 

yang menggunakan sample sedang seperti tehnik durbin watson lebih sesuai 

dalam mendeteksi autokorelasi, dimana ketentuan dalam mendeteksinya adalah 

sebagai berikut(Field, 2009). 

Tabel 4.8 

Kriteria Autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada auto kolerasi positif Tolak 0<d<C1 

Tidak ada auto kolerasi positif No Decision d1≤d≤du 

Tidak ada kolerasi negative Tolak 4-d1<d<4 

ATidak ada kolerasi negative No Decision 4-du≤d≤4-d1 

Tidak ada autokolerasi positif auto negative Tidak ditolak du<d<4-du 

Nilai d (durbin watson) diperoleh dari hasil olah data melalui program SPSS 

(versi 26) sedangkan nilai dL dan dU di ambil dari tabel durbin watson dengan 

menghubungkan titik perpotongan antara total sampel (n) dengan jumlah variabel 

bebas (k). Karena jumlah sample dalam penelitian ini adalah 16 dan jumlah 

variael bebasnya ada 3 berdasarkan nilai n dan k tersebut maka diperoleh dari 

tabel nilai dL: 0.8572 dan dU 1.7277.  

Tabel 4.9 Uji Durbin Watson 

Model Durbin Watson 

1 1.160 

Sumber: Output dari SPSS versi 26, 2022 
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Berdasarkan tabel 4.9 didapatkan nilai d 1.160, dengan begitu autokorelasi 

masuk dalam kategori baris kedua dimana dl≤d≤du, 0,857≤1,160≤1,727. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa data ini terbebas dari autokolerasi positif. 

d) Pengujian Heterokesdatisitas 

Pengujian ini dilakukan tidak lain untuk memeriksa varian data yang 

digunakan apakah konsisten atau tidak. Apabila varian data dari satu observasi ke 

observasi yang lain berbeda, kondisi ini disebut heterkesdatisitas, sedangkan 

apabila variannya tetap atau konsisten maka kondidi inj disebut dengan 

homokedasitas. Kondisi ini yang herekedastisitas dapat menyebabkan biasanya 

penaksiran standar eror sehingga mengakibatkan terjadi pembiasaan pada nilai t 

hitung, sehingga pengambilan keputusan pada uji hipotesis bias menjadi biasa 

juga. Untuk mendeteksi heterokedastisitas kita dapat melihat grafik scatterplot, 

berdasarkan pada indicator berikut: 

1) Apabila persebaran titik di grafik scatterplot membentuk pola tertentu yang 

teratur ini mengkondisikan data dalam kondisi heteroskedastisitas. 

2) Apabila persebaran titik data di grafik scatterplot tidak membentuk pola 

tertentu yang teratur ini mengkondisikan data dalam kondisi 

heteroskedastisitas. 

Pada gamber 4.3 memperlihatkan bahwa penyebaran data tidak teratur atau 

tidak membentuk sebuah pola, hal ini menandakan bahwa data berada dalam 

kondisi homokedastisitas. Dengan begitu dikatakan seluruh asumsi asumsi klasik 

telah terpenuhi. Jadi model regresi ini layak untuk menjelaskan variable terikatnya 

berdasarkan variable bebasnya. 
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Sumber: Output dari SPSS 26, 2022 

2. Analisis Hasil Penelitian 

Untuk mengukur bagaimana hubungan atau korelasi variabel antar variabel 

independen dan dependen, dimana ada lebih dari satu variabel prediktor maka 

tehnik yang digunakan untuk menganalisis data adalah regresi linear berganda. 

Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel coefisient berdasarkan hasil pengolahan 

menggunakan SPSS 22 pada ketiga variabel prediktor/bebas, belanja modal, DAK 

dan Gini Ratio di Kabupaten Gowa yang ditunjukkan di bawah ini. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Regres Linear Berganda 

 

Model 

 

Unstandardized Coefisien Standardizet 

Coefisien 

Beta 

 

T 

 

Sig. B Standard 

Error 

(Constant) 12.405 52.327  0.237 0.817 
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Belanja 

Modal 

-0.227 1.793 -0.071 -0.127 0.901 

Dak 2.047 1.213 1.018 1.687 0.117 

Gini Ratio 20.770 22.757 0.551 0.913 0.379 

Sumber: Output dari SPSS versi 26, 2022 

Dari hasil pengolahan data pada tabel 4.10 dapat kita lihat bahwa nilai 

koefisien β0 12.405; β1 -0,227; β2 2.047; dan β3 20.770 selanjutnya nilai konstanta 

dan koefisien tersebut dimasukkan ke persamaan regresi berikut: 

Y= ẞ0 + ẞ1LnX1 + ẞ2LnX2 + ẞ3X3 + є 

Sehingga persamaannya mendaji Y = 12.405 + -0.227 + 2.047 + 20.770 + є 

a) Indeks Pembangunan Manusia (Ẏ) 

Nilai koefisien β0 adalah 12.405 ini menunjukkan bahwa indeks 

kesejahteraan masyarakat (Ẏ) berada pada angka 12.405 jika variabel Belanja 

Modal (Ҳ1), DAK(Ҳ2) dan Gini RatioҲ3) tidak berupah. 

b) Belanja Modal (Ҳ1) 

Koefisien β1 adalah -0,227. Hal ini menandakan bahwa apabila terjadi 

peningkatan 1 persen pada belanja modal maka indeks pembangunan manusia di 

Kabupaten Gowa akan menurun sebesar 0,227 %. Ini menjelaskan bahwa korelasi 

antara belanja modal dan indeks pembangunan manusia adalah negatif, dimana 

ketika terjadi kenaikan pada belanja modal akan menyebabkan indeks 

pembangunan manusia di Kabupaten Gowa mengalami penurunan. Begitupun 

sebaliknya jika terjadi penurunan pada belanja maka indeks pembangunan 

manusia juga akan cenderung maningkat. 

c) DAK (Ҳ2) 
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Nilai koefisien β2 adalah 2,047, hal ini menandakan bahwa apabila terjadi 

peningkatan 1 persen pada DAK maka indeks pembangunan manusia di 

Kabupaten Gowa akan meningkat sebesar 2,047 %. DAK memiliki hubungan 

yang searah dengan indeks pembangunan manusia, dimana ketika terjadi 

peningkatan pada DAK akan menyebabkan indeks pembangunan manusia di 

Kabupaten Gowa mengalami peningkatan, begitupun sebaliknya. 

d) Gini Ratio (Ҳ3) 

Nilai koefisien β3 adalah 20,770, hal ini menandakan bahwa apabila terjadi 

peningkatan 1 persen pada Gini Ratio maka dapat medorong peningkatan pada 

indeks pembangunan manusia di Kabupaten Gowa sebesar 20,770 %. Gini Ratio 

memiliki korelasi yang searah dengan indeks pembangunan manusia, dimana 

ketika terjadi peningkatan pada Gini ratio akan menyebabkan indeks 

pembangunan manusia di Kabupaten Gowa mengalami peningkatan, begitupun 

sebaliknya. 

3. Pengujian Hipotesis 

Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan dalam riset ini tentu harus 

melewati yang namanya uji hipotesis. Hal tersebut dilakukan untuk membuktikan 

apakah hipotesis sebelumnya sesuai dengan realita yang terjadi. Untuk itu 

dilakukan pengujian pada determinasi, uji f dan uji t. 

a) Uji determinan (R
2
) 

Koefisien determinan (R
2
) menjadi indikator dalam melihat seberapa kuat 

kemampuan variabel prediktor dalam mempengaruhi variabel dependen. Apabila 
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koefisien R
2
 mendekati angka 1 maka variabel prediktor dalam model dapat 

menjelaskan (mempengaruhi) sebagian besar dari variabel terikat. 

Tabel 4.11 Hasil Koefisien Determinasi 

Model R R Square (R
2
) 

1 0.533 0.284 

Sumber: Output Dari SPSS 26, 2022 

Setelah dilakukan hasil pengolahan data ditemukan R
2
 adalah 0,284. Angka 

ini menandakan bahwa variabel predikator yaitu belanja modal (X1), DAK (X2) 

dan gini ratio (X3) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) kurang 

lebih 28,4 %, dan 71,6 % sisanya didapat diterangkan oleh variable lain. 

b) Pengujian secara simultan/uji F 

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur bagaimna kapasitas variable 

belanja modal (Ẋ1), DAK (Ẋ2) dan (Ẋ3) dalam mempengaruhi kesejahteraan 

masyarakat (Y), apakah pengaruhnya signifikan atau berpengaruh tidak 

berarti/signifikan. Ketentuan untuk menilai kolerasi antara variable predicator 

(secara bersama) dengan variable terikat ialah apabila Fhitung > Ftabel dan juga nilai 

sig. lebih kecil dari nilai α (0,05) berarti secara simultan variable bebas memiliki 

hubungan yang signifikan dalam mempengaruhi variable dependennya. 

Tabel 4.12 Hasil Uji F 

Model Sum Of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

Regresi 19.122 3 6.374 1.586 0.244 

Residual 48.230 12 4.019   

Total 67.352 15    
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Sumber: Output dari SPSS versi 26, 2022 

Sesuai dengan ketentuan perhitungan nilai Ftabel diketahui 3,490 dan dari 

hasil pengolahan data diperoleh nilai Fhitung 1.586 fan nilai sig. 0.244. Nilai Fhitung 

(1.586) lebih kecil dati Ftabel (3,490) dan juga nilai sig. sebesar 0.244. Dari hasil 

temuan ini dapat disimpulkan bahwa variable belanja modal, DAK dan Gini Ratio 

bersama sama memiliki kolerasi yang berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap 

indeks pembangunan manusia di Kabupaten Gowa. 

c) Pengujian secara terpisah/uji T 

Uji ini dilakukan untuk menguji hipotesis sebelumnya terkait pengaruh 

variabel prediktor kepada variabel bebas yang dianalisa secara terpisah. Dalam 

menilai signifikan atau tidaknya variabel terikat dipengaruhi oleh bariabel 

prediktor/bebas, kita dapat melihat nilai t hitung dan nilai signifikansi dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Ketika thitung > tTabel ini menandakan bahwa pengaruhnya signifikan  

2) Ketika thitung < tTabel ini menandakan bahwa pengaruhnya tidak signifikan   

Dan 

1) Ketika nilai sig. < α (0,05) ini menandakan bahwa pengaruhnya signifikan 

2) Ketika nilai sig. > α (0,05) ini menandakan bahwa pengaruhnya tidak 

signifikan. 

Tabel 4.13 Hasil Uji Persial (T) 

Model T Sig. 

(Constan) 0.237 0.817 

Belanja Modal -0.127 0.901 

Dak 1.687 0.117 
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Gini Ratio 0,913 0.379 

Sumber: Output dari SPSS versi 26, 2022 

Berdasarkan tabel 4.13 telah diperoleh nilai thitung dan nilai signifikansi 

variable predicator. Pada variable belanja modal nilai signfikansinya 0.901 

(>0,05) dan niai thitung  -0.127 (< nilai ttabel : 1,782) ini menandakan bahwa 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan dalam mempengaruhi indeks 

pembangunan manusia di Kabupaten Gowa. 

Variabel DAK nilai signifikansinya 0.117 (> 0,05) dan nilai thitung DAK 

1.687 (< ttabel: 1,782) berarti menandakan bahwa variable DAK berpengaruh 

namun tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. 

Pada variabel Gini Ratio nilai signifikansinya 0.379 (>0,05) dan nilai thitung 

0.913 (< nilai ttabel: 1,782) berarti variabel Gini Ratio berpengaruh tidak signifikan 

terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Gowa. 

D. Hasil dan Pembahasan 

1. Hubungan Belanja Modal dengan Indeks Pembangunan Manusia 

Dari hasil pengolahan selama periode 2006-2020, belanja modal memiliki 

hubungan yang positif dan dan tidak signifikan dalam mempengaruhi indeks 

pembangunan manusia di Kabupaten Gowa. Pengaruhnya dijelaskan oleh nilai 

koefisien variable belanja modal -0.227 ini menjelaskan bahwa korelasi antara 

belanja modal dan indeks pembangunan manusia adalah negatif, dimana ketika 

terjadi kenaikan pada belanja modal akan menyebabkan indeks pembangunan 

manusia di Kabupaten Gowa mengalami penurunan. Begitupun sebaliknya jika 

terjadi penurunan pada belanja maka indeks pembangunan manusia juga akan 

cenderung maningkat, berarti belanja modal yang keluar tidak pada pembangunan 
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yang memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten 

Gowa. 

Belanja modal dapat diartikan sebagai pembiayaan/pengeluaran pemerintah 

yang digunakan untuk membangun, mengadakan atau membeli aset. Karena 

belanja modal merupakan pembentukan aset tetap, maka dampak positif yang 

ditimbulkan juga berlangsung lama. Selain membuka kesempatan kerja belanja 

pemerintah dapat menjadi menambah penerimaan masyarakat yang kemudian 

mendorong peningkatan pada permintaan agregat. Peningkatan permintaan 

agregat ini akan menstimulus produsen untuk menambah kapasitas produksi dan 

mendorong investasi-investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja baru. 

Oleh karena itu penting untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah secara 

efisien pada pos pos yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di Kabupaten Gowa dengan itu pemerintah daerah memerlukan proses 

peningkatan kemampuan manusia dikonsentrasikan secara merata pada 

peningkatan formasi kemampuan manusia dengan cara investasi pada diri 

manusia. Selain itu, dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan manusia 

melalui penciptaan kerangka partisipasi untuk menghasilkan pendapatan dan 

peningkatan kesempatan kerja. 

2. Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Indeks Pembangunan Manusia 

Berdasarkan dari hasil analisis data selama periode 2006-2020, variavel 

DAK menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia di Kabupaten Gowa. Dengan mengasumsikan bahwa 

variable selain dari DAK tetap, indeks pembangunan manusia akan mengalami 
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peningkatan koefisien sebesar 2.047 % pada setiap persen peningkatan yang 

terjadi pada DAK.  

Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk mendanai pelayanan publik 

disuatu daerah kabupaten/kota agar dapat mengurasu kesenjangan pelayanan 

publik antar daerah. Pengeluaran yang berasal dari DAK sebagian besar 

merupakan pengeluaran yang dialokasikan pada belanja modal, oleh karena itu 

penggunaan dana alokasi khusus dalam alokasi belanja modal secara optimal 

diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia, baik 

dibidang Pendidikan, kesehatan, sosial maupun pelayanan umum  

3. Hubungan Ketimpangan (Gini Ratio) dengan Indeks Pembangunan Manusia 

Dari hasil analisis data pada periode 2006-2020 Gini Ratio menunjukkan 

hubungan yang positif terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten 

Gowa. apabila Gini Ratio bertumbuh sebesar 1 % maka ini kesejahteraan 

masyarakat akan tumbuh 20.770 % hanya saja pengaruh yang dimiliki tidak 

signifikan, dalam arti luas pengaruh variable Gini Ratio terhadap kesejahteraan 

masyarakat sehingga tidak bisa digeneralasikan dalam setiap fenomena karena 

dapat memilki dampak kecil terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten 

Gowa. 

Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan distribusi pendapatan merupakan 

hal penting yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah dalam membangun 

ekonomi suatu daerah karena ketidakmerataan distribusi pendapatan akan 

berpengaruh buruk terhadap kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. 
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Temuan sedikit berbeda yang dilakukan oleh Ayu Nina dan Dewi 

Rustariyuni (2018), yang membahas tentang pengaruh distribusi pendapatan (Gini 

Ratio) terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Mereka melakukan 

penelitian berdasarkan pergitungan diperoleh nilai standardized coefficient beta, 

gini ratio berpengaruh negative dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan Penelitian 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya tentang pengaruh 

belanja modal, dana alokasi khusus dan gini ratio terhadap indeks pembangunan 

manusia di Kabupaten Gowa tahun 2006-2020 maka penulis merangkumnya 

menjadi beberapa point yaitu: 

1. Belanja modal secara terpisah memiliki kolerasi yang negatif dan tidak 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Gowa, 

Mengartikan bahwa belanja modal yang keluar tidak pada pembangunan tidak 

pada pembangunan yang memberikan dampak terhadap kesejahteraan 

masyarakat. 

2. Dana alokasi khusus (DAK) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gowa. Hal ini menandakan 

bahwa realisasi DAK tetap berkontribusi pada peningkatan pembangunan 

manusia meskipun tidak terlalu signifikan. 

3. Gini ratio atau ketimangan distribusi pendapatan memilki pengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap pembangunan manusia.  

B. Saran 

Setelah melakukan riset penulis pun sudah sampai pada kesimpulan terkait 

dengan rekomendasi yang akan peneliti sampaikan dalam rangka melakukan 

penelitian ini: 
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1. Pemerintah Kabupaten/Kota terkhusus di Kabupaten Gowa hendaknya 

meningkatkan rasio belanja modal terhadap belanja oprasional dalam 

rancangan anggaran tahun berikutnya guna memberikan dampak positif 

terhadap pembangunan manusia. Demikian juga bagi pemerintah daerah 

diperlukan kebijakan yang mendorong meningkatkan peningkatan 

pembangunan manusia dan sumber daya manusia 

2. Studi masa depan harus melihat karakteristik dengan melakukan penelitian 

menggunakan indikator-indikator atau pendekatan lain yang mempengaruhi 

belanja pemerintah dan indikator-indikator seperti indeks kebahagiaan dan 

lainnya terkait tentang kesejahteraan masyarakat yang tidak dipelajari dalam 

penelitian ini. 
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LAMPIRAN 

Data Variabel Penelitian (dalam LN/Logaritma Natural) 

Tahun 
Belanja Modal DAK 

2005 
24.63 23.35 

2006 
25.18 24.17 

2007 
25.45 24.65 

2008 
25.91 24.82 

2009 
26.10 24.49 

2010 
25.98 24.79 

2011 
25.67 24.66 

2012 
25.71 24.73 

2013 
26.43 24.94 

2014 
26.66 25.11 

2015 
26.68 25.66 

2016 
26.56 26.57 

2017 
26.89 26.82 

2018 
26.79 26.67 

2019 
26.83 26.62 

2020 
26.55 26.49 
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Data Hasil Output SPSS (versi 26) 
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Pedoman Tabel 

Tabel T 

Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 

df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002 

1 1.00000 3.07768 6.31375 12.70620 31.82052 63.65674 318.30884 

2 0.81650 1.88562 2.91999 4.30265 6.96456 9.92484 22.32712 

3 0.76489 1.63774 2.35336 3.18245 4.54070 5.84091 10.21453 

4 0.74070 1.53321 2.13185 2.77645 3.74695 4.60409 7.17318 

5 0.72669 1.47588 2.01505 2.57058 3.36493 4.03214 5.89343 

6 0.71756 1.43976 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743 5.20763 

7 0.71114 1.41492 1.89458 2.36462 2.99795 3.49948 4.78529 

8 0.70639 1.39682 1.85955 2.30600 2.89646 3.35539 4.50079 

9 0.70272 1.38303 1.83311 2.26216 2.82144 3.24984 4.29681 

10 0.69981 1.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927 4.14370 

11 0.69745 1.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581 4.02470 

12 0.69548 1.35622 1.78229 2.17881 2.68100 3.05454 3.92963 

13 0.69383 1.35017 1.77093 2.16037 2.65031 3.01228 3.85198 

14 0.69242 1.34503 1.76131 2.14479 2.62449 2.97684 3.78739 

15 0.69120 1.34061 1.75305 2.13145 2.60248 2.94671 3.73283 

16 0.69013 1.33676 1.74588 2.11991 2.58349 2.92078 3.68615 

17 0.68920 1.33338 1.73961 2.10982 2.56693 2.89823 3.64577 

18 0.68836 1.33039 1.73406 2.10092 2.55238 2.87844 3.61048 

19 0.68762 1.32773 1.72913 2.09302 2.53948 2.86093 3.57940 

20 0.68695 1.32534 1.72472 2.08596 2.52798 2.84534 3.55181 

21 0.68635 1.32319 1.72074 2.07961 2.51765 2.83136 3.52715 

22 0.68581 1.32124 1.71714 2.07387 2.50832 2.81876 3.50499 

23 0.68531 1.31946 1.71387 2.06866 2.49987 2.80734 3.48496 

24 0.68485 1.31784 1.71088 2.06390 2.49216 2.79694 3.46678 

25 0.68443 1.31635 1.70814 2.05954 2.48511 2.78744 3.45019 

26 0.68404 1.31497 1.70562 2.05553 2.47863 2.77871 3.43500 

27 0.68368 1.31370 1.70329 2.05183 2.47266 2.77068 3.42103 

28 0.68335 1.31253 1.70113 2.04841 2.46714 2.76326 3.40816 

29 0.68304 1.31143 1.69913 2.04523 2.46202 2.75639 3.39624 

30 0.68276 1.31042 1.69726 2.04227 2.45726 2.75000 3.38518 
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31 0.68249 1.30946 1.69552 2.03951 2.45282 2.74404 3.37490 

32 0.68223 1.30857 1.69389 2.03693 2.44868 2.73848 3.36531 

33 0.68200 1.30774 1.69236 2.03452 2.44479 2.73328 3.35634 

34 0.68177 1.30695 1.69092 2.03224 2.44115 2.72839 3.34793 

35 0.68156 1.30621 1.68957 2.03011 2.43772 2.72381 3.34005 

36 0.68137 1.30551 1.68830 2.02809 2.43449 2.71948 3.33262 

37 0.68118 1.30485 1.68709 2.02619 2.43145 2.71541 3.32563 

38 0.68100 1.30423 1.68595 2.02439 2.42857 2.71156 3.31903 

39 0.68083 1.30364 1.68488 2.02269 2.42584 2.70791 3.31279 

40 0.68067 1.30308 1.68385 2.02108 2.42326 2.70446 3.30688 

 

Tabel F 

 

 

df 

untuk 

penyebu
t (N2) 

df untuk pembilang (N1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 161 199 216 225 230 234 237 239 241 242 

2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 

3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 

4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 

5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 

6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 

7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 

8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 

9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 

10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 

11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 

12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 

13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 

14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 

15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 

16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 

17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 

18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 

19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 

20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 

21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 

22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 



78 
 

 
 

23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 

24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 

25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 

26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 

27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20 

28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 

29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 

30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 

31 4.16 3.30 2.91 2.68 2.52 2.41 2.32 2.25 2.20 2.15 

32 4.15 3.29 2.90 2.67 2.51 2.40 2.31 2.24 2.19 2.14 

33 4.14 3.28 2.89 2.66 2.50 2.39 2.30 2.23 2.18 2.13 

34 4.13 3.28 2.88 2.65 2.49 2.38 2.29 2.23 2.17 2.12 

35 4.12 3.27 2.87 2.64 2.49 2.37 2.29 2.22 2.16 2.11 

36 4.11 3.26 2.87 2.63 2.48 2.36 2.28 2.21 2.15 2.11 

37 4.11 3.25 2.86 2.63 2.47 2.36 2.27 2.20 2.14 2.10 

38 4.10 3.24 2.85 2.62 2.46 2.35 2.26 2.19 2.14 2.09 

39 4.09 3.24 2.85 2.61 2.46 2.34 2.26 2.19 2.13 2.08 

40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 

41 4.08 3.23 2.83 2.60 2.44 2.33 2.24 2.17 2.12 2.07 

42 4.07 3.22 2.83 2.59 2.44 2.32 2.24 2.17 2.11 2.06 

43 4.07 3.21 2.82 2.59 2.43 2.32 2.23 2.16 2.11 2.06 

44 4.06 3.21 2.82 2.58 2.43 2.31 2.23 2.16 2.10 2.05 

 


