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ABSTRAK 

 

NAMA : NURUL ISLAMI TAUFIK 

NIM  : 90300118003 

JUDUL : PENGARUH VARIABEL OTONOMI DAERAH   

    TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI    

    KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan asli 

daerah, Dana perimbangan, SiLPA dan Belanja modal terhadap Pertumbuhan 

ekonomi pada pemerintahan Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Sampel yang 

digunakan pada penelitian ini sebanyak 21 kabupaten dan 3 kota di provinsi 

Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode estimasi model regresi data panel. Data diuji dengan menggunakan 

Eviews 9 dengan menggunakan uji regresi data panel, estimasi model data panel, 

pemilihan model, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (X1) 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Dana perimbangan (X2) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sisa lebih 

perhitungan anggaran (X3)  tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Dan Belanja modal (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Dan secara simultan PAD, Dana perimbangan, SiLPA 

dan Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.  

 

 

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa lebih               

perhitungan anggaran, Belanja Modal dan Pertumbuhan 

Ekonomi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang dalam 

proses pemerintahannya memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk 

mengatur sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi daerah 

desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, otonomi 

daerah diartikan sebagai hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur 

sendiri urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

Dengan berlakunya Undang-Undang otonomi daerah yang memberikan 

segala kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka proses 

keuangan daerah mulai dari kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah dikelola 

oleh tiap-tiap pemerintahan daerah sesuai yang tertera pada pasal 280 ayat (1) 

UU Nomor 23 Tahun 2014. Dalam QS Al An’am ayat 165 menjelaskan : 

 

ىِٕفَ الْْرَْضِ وَرَفعََ بَعْضَكُمْ فوَْقَ بَعْضٍ درََجٰتٍ ل ِيبَْلوَُكُمْ فيِْ مَآ اٰتٰىكُمْْۗ 
ٰۤ
وَهوَُ الَّذِيْ جَعلََكُمْ خَلٰ

حِيْمٌ    اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِِۖ وَانَِّهٗ لَغفَوُْرٌ رَّ

Artinya: 

“dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia 
meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, 
untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya 
Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.” 

Pada kalimat “Penguasa – penguasa di bumi dan Dia meninggikan 

sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat” ditujukan kepada 
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para penguasa/pemerintah dalam suatu negara atau daerah atas amanah yang 

mereka emban untuk kebutuhan rakyat. Ayat diatas menjelaskan tentang 

kemandirian keuangan (baik penerimaan atau pengeluaran) suatu daerah dapat 

diwujudkan dengan mengoptimalkan kemampuan pengelolanya (penguasa suatu 

negara/daerah).  

Sejak adanya otonomi daerah pemerintah daerah lebih berkuasa dalam 

membuat kebijakan yang sesuai dengan keadaan dan kondisi daerahnya sendiri. 

Peningkatan tanggung jawab diantaranya adalah usaha pemerintah daerah 

meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai program yang 

dijalankannya. Karena peningkatan kemandirian daerah tersebut diharapkan 

dapat diperoleh melalui otonomi daerah yang pada akhirnya akan mendorong 

pembangunan daerah yang semakin baik.  

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah mewujudkan sistem tata 

kelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan meningkatnya kemandirian 

daerah, adanya transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintahan daerah yang 

semakin responsif terhadap masyarakat, meningkatnya efisiensi dan efektivitas 

proses keuangan dan pelayanan publik. Dengan berlakunya pelaksanaan otonomi 

daerah bisa lebih cepat dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, 

meningkatkan kualitas pelayanan publik supaya efisien dan responsif serta bisa 

mengurangi kesenjangan setiap daerah.  

Pemberian otonomi daerah ini berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah 

untuk membuat kebijakan yang berpengaruh terhadap kemajuan daerah serta 

membuat rencana keuangan sendiri. Pertumbuhan ekonomi sangat mendorong 

pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan cara 

mengelola sumber daya dan membentuk suatu kemitraan dengan masyarakat 
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untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang nantinya akan berpengaruh 

terhadap perkembangan kegiatan ekonomi di daerah tersebut (Ii, 2002). 

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak 

kepada pertumbuhan ekonomi. Jika sarana prasarana memadai maka masyarakat 

akan dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang 

akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya semakin meningkat, dan dengan 

adanya infrastruktur yang memadai maka akan mendorong atau menarik investor 

untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya Pendapatan 

Asli Daerah maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu 

produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan dapat 

meningkatkan Belanja Modal.   

  Dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah ini, pemerintah 

daerah berusaha keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang 

berpotensi untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang 

telah dipungut selama ini. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah 

adalah pendapatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan daerah yang 

sah.   

  Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah 

dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD 

termasuk tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan 

melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh 

pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat 
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diberikan oleh PAD terhadap APBD maka akan semakin kecil ketergantungan 

pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.  

Selain pendapatan asli daerah, komponen pendapatan daerah berdasarkan 

UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 10 yang menyatakan bahwa yang menjadi 

sumber pembiayaan pembangunan daerah bukan hanya pendapatan asli daerah, 

namun ada transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Dana 

perimbangan inilah yang merupakan dana yang bersumber dari APBN yang 

disalurkan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah.  

Dana Perimbangan diantaranya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu 

pendapatan daerah yang juga memiliki kontribusi penting dalam pertumbuhan 

ekonomi. Dana Perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Dengan adanya dana perimbangan diharapkan pemerintah daerah dapat 

meningkatkan pembangunan serta pelayanan masyarakat melalui infrastuktur 

dan sarana prasarana. Dana perimbangan selalu berpengaruh secara signifikan 

terhadap belanja modal, karena sebagian besar daerah di Indonesia masih 

memiliki ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.  

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah dalam 

satu tahun, anggaran ini berisikan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah 

daerah dalam melaksanakan program kerja pemerintah. Komposisi belanja 

daerah ini juga sangat penting untuk diperhatikan dalam menunjang kebutuhan 

fasilitas publik agar dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja 

pemerintah daerah. Apabila kepercayaan publik meningkat, maka dapat pula 

meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah yang 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Sehingga untuk meningkatkan 
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pelayanan publik ini alokasi belanja daerah harus mengalami perubahan yang 

lebih baik.  

Anggaran negara yang menganggur bisa dialokasikan untuk belanja yang 

memberikan nilai tambah dan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi 

nasional (Prasetyantoko, 2011). Salah satu yang merupakan anggaran yang 

menganggur yakni SiLPA. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

dinyatakan bahwa SiLPA merupakan salah satu sumber pembiayaan selain dana 

cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pinjaman daerah, 

SiLPA dapat digunakan sebagai dana pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban 

belanja langsung. Jumlah SiLPA yang ideal dapat digunakan sebagai salah satu 

dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan pemerintah daerah.  

Untuk itu dalam meningkatkan Belanja Modal terdapat beberapa faktor 

penentu yang harus diperhatikan pemerintah daerah antara lain Dana 

Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan SiLPA.  

Tabel 1.1  

Pendapatan asli daerah, Dana perimbangan, SiLPA dan Belanja Modal di 

Provinsi Sulawesi Selatan 2016-2020 

Tahun 
Pendapatan Asli 

Daerah 

Dana 

Perimbangan 
SiLPA Belanja Modal 

2016 3.511.644.271.550 2.101.018.129.000 50.000.000.000 868.879.018.870 

2017 3.679.083.943.914 5.354.507.388.022 165.802.879.896 1.051.187.330.671 

2018 3.917.732.579.914 5.515.513.551.400 217.569.993.909 1.090.377.403.980 

2019 4.133.010.824.886 5.682.596.607.000 200.000.000.000 1.363.424.287.093 

2020 4.496.954.868.938 5.821.358.609.600 323.999.696.217 1.711.021.437.546 

 Sumber : kemenkeu.go.id 

Dari data diatas dapat dilihat bagaimana trend penerimaan dari tahun 

2016-2020.  Pada tahun 2016-2020 Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan 

dan Belanja modal mengalami peningkatan penerimaan pemerintah setiap 

tahunnya.  Sedangkan SiLPA terjadi penurunan di tahun 2019 sebesar 

200.000.000 dan kembali meningkat di tahun 2020 sebesar 323.999.696 yang 

menggambarkan bahwa jumlah SiLPA yang kembali besar atau tinggi 
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mengindikasikan belum optimalnya penggunaan instrumen APBD untuk 

meningkatkan perekonomian daerah dan memberikan pelayanan publik yang 

belum baik.  

Menurut Maryati dan Endrawati (2010) bahwa keberhasilan peningkatan 

PAD dan Dana Perimbangan hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang 

diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian 

masyarakat, agar dapat lebih berkembang yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.   

Laju pertumbuhan ekonomi adalah indikator pengukur keberhasilan 

program pembangunan. Baik buruknya laju pertumbuhan ekonomi dalam suatu 

daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni Sumber Daya Manusia, Sumber 

Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Budaya serta Sumber Daya 

Modal (Jeklin, 2016). 

Tabel 1.2  

Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 

2016-2020 (Persen %) 

Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%) 

2016 7,42 

2017 7,21 

2018 7,04 

2019 6,92 

2020 -0,70 

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan (BPS) 2020 

Dari tabel diatas dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi Provinsi 

Sulawesi Selatan selama periode 2016-2020 setiap tahunnya mengalami 

penurunan, dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 terjadi kontraksi 

atau negatif sebesar -0,70. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi 

pada tahun 2016 sebesar 7,42.  

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di sulawesi selatan mengalami 

kontraksi, meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD dan Dana 



7 

 

 

 

Perimbangan mungkin disebabkan karena tingkat pertumbuhan ekonomi 

menjadi salah satu indikator penting pemerintah daerah dalam memperlihatkan 

sejauh mana daerahnya mengalami kemajuan dalam  proses kekayaan yang telah 

dihasilkan oleh daerah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mendorong 

pemerintah untuk semakin meningkatkan pembangunan sehingga alokasi 

anggaran untuk belanja modal harus ditingkatkan karena dengan  pertumbuhan 

ekonomi yang meningkat maka akan pendapatan daerah juga akan meningkat.  

Dengan terjadinya peningkatan terhadap variabel pendapatan asli daerah, 

dana perimbangan dan juga belanja daerah, apakah dapat pula memberikan 

pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota 

provinsi Sulawesi Selatan.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nur Imamah (2020) 

menunjukkan bahwa Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan SiLPA 

berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah. Sedangkan menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2016), bahwa Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Perimbangan dan SiLPA secara serentak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta hasil penelitian dari 

beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Variabel 

Otonomi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

akan diteliti :  

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, SiLPA dan Belanja 

Modal secara Parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.   

2. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, SiLPA dan Belanja 

Modal secara Simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.  

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan, SiLPA dan Belanja Modal secara Parsial terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

2. Mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan dan SiLPA dan Belanja Modal secara Simultan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

D. Manfaat Penelitian  

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini :  

1. Sebagai bahan informasi mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Perimbangan, SiLPA dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan 

ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Bagi penulis memberikan bukti secara empiris mengenai besarnya 

pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, SiLPA dan 
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Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten kota di 

provinsi Sulawesi Selatan.  

3. Bagi Universitas sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti 

lainnya yang tertarik pada penelitian bidang ini.  
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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk 

menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu 

apabila dibanding dengan tahun sebelumnya. Semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan 

masyarakat. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak akan terlihat tanpa hasil 

riil berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang 

ekonomi, begitu pun tanpa pertumbuhan ekonomi maka pembangunan suatu 

negara tidak akan berjalan sebagai mestinya (Mawarni and Darwanis, 2013).  

Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka 

panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang dan jasa 

kepada penduduknya, kemampuan ini bertambah sesuai dengan kemajuan 

teknologi dan penyesuaian kelembagaan ideologis yang diperlukan.  

Pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya tingkat kemakmuran 

masyarakat dengan adanya produksi barang dan jasa yang bertambah sehingga 

terdapat perkembangan kegiatan dalam perekonomian dengan kenaikan output 

perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai 

proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang 

(Efendri, 2019).  

Menurut E. Kwan Choi dan Hamid Beladi dalam (Mawarni, 2013) 

Sumber utama dari pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi-investasi 

yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumber daya manusia dan fisik, 
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yang akan meningkatkan kuantitas sumber daya melalui penemuan-penemuan 

baru, inovasi dan kemajuan teknologi.  

a. Teori Adam Smith  

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi lima 

tahapan yang berurutan, yaitu dimulai dari masa perburuan, masa ternak, 

masa bercocok tanam, perdagangan, dan yang terakhir tahap 

perindustrian. Menurut teori ini, masyarakat bergerak dari masyarakat 

tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis.  

b. Teori Harrod-Domar 

Teori Harrod-Domar merupakan pengembangan dari teori Keynes. 

Harrod-Domar mengatakan bahwa peran investasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi suatu negara penting. Investasi memiliki dua peran yaitu dari 

sisi permintaan dan sisi penawaran.  

c. Teori Robert M. Sollow  

Teori Sollow menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan 

modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi 

dalam perekonomian dan bagaimana pengaruhnya terhadap output 

barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan.  

d. Teori Schumpeter  

Menekankan pentingnya peranan pengusaha dalam menciptakan 

pertumbuhan ekonomi. inovasi tersebut meliputi : memperkenalkan 

barang-barang baru, meninggikan efisiensi dalam memproduksikan suatu 

barang, memperluas pasar, mengembangkan sumber bahan-bahan 

mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam 

organisasi perusahaan dengan tujuan mempertinggi efisiensi.  
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Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi: 1) 

Akumulasi Modal, akumulasi akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan pada 

masa sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk dapat 

memperbesar output pada masa yang akan datang. 2) Pertumbuhan Penduduk, 

dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi 

serta dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. 3) Tingkat Kemajuan 

Teknologi, dibagi menjadi dua bentuk yakni inovasi produk dan inovasi proses. 

4) sumber daya institusi, yang mengatur interaksi politik, ekonomi, dan sosial.  

Adapun pertumbuhan ekonomi dari pandangan islam, banyak ahli 

ekonomi maupun ahli fikih yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan 

ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan bukan hanya aktivitas 

produksi dan persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan 

untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi materiel dan spiritual manusia. (Tariqi, 

2004)  

Tariqi (2004) menguraikan mengenai beberapa karakteristik dalam 

pertumbuhan ekonomi islam, sebagai berikut :  

a. Serba Meliputi  

Islam melihat bahw pertumbuhan lebih dari sekedar materi dan 

memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientalis 

terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer yaitu untuk 

menciptakan keadilan sosial.  

b. Berimbang  

Pertumbuhan ekonomi islam tidak hanya diorientasikan untuk 

menciptakan pertambahan produksi, namun ditujukan berlandaskan 

keadilan distribusi.  

c. Realistis  
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Sifat realistis dalam bidang pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa 

islam melihat persoalan ekonomi dan sosial yang mungkin terjadi di 

masyarakat islam dengan tawaran solusi yang juga realistis.  

d. Keadilan  

Islam dalam menegakkan hukum-hukumnya didasarkan atas landasan 

keadilan diantara manusia. Sesuai yang terdapat dalam firman Allah swt 

dalam QS. an-nahl ayat 90 :  

حْسَانِ وَإيِتاَءِ ذِي الْقرُْبَىٰ وَينَْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  َ يأَمُْرُ باِلْعَدلِْ وَالِْْ إِنَّ اللََّّ

 وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعلََّكُمْ تذَكََّرُونَ 
Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari 

berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepada kamu agar kamu mendapat pelajaran.” 

e. Bertanggung jawab  

Jika mengikuti syariat ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa 

adanya tanggung jawab ada dua sisi yakni tanggung jawab antara 

sebagian anggota masyarakat dan sebagian golongan lainnya serta 

tanggung jawab negara terhadap masyarakat.  

f. Mencukupi  

Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik tanggung jawab, 

namun tanggung jawab itu haruslah mutlak dan mampu mencakup 

realisasi kecukupan bagi semua manusia.  

g. Berfokus pada Manusia 

Fokus pertumbuhan ekonomi islam tidak lain adalah manusia itu 

sendiri agar tidak diperbudak materi sebagaimana kaum kapitalis dan 

menjadi hina karena tidak memiliki kebebasan sebagaimana dalam 

ekonomi sosialis.  
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Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat 

dari sisi pencapaian materi semata atau hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau 

dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan.  

Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang 

dilihat dari perspektif islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan 

ekonomi yaitu persoalan kekayaan, dan minimnya sumber-sumber kekayaan. 

Perspektif islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapasitas yang telah 

disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan untuk 

mengatasi persoalan kehidupan manusia.  

Menurut Abdurrahman Yusro, pertumbuhan ekonomi telah digambarkan 

dalam QS. Al – A’raf ayat 96 : 

 

نَ السَّمَاۤءِ وَالْْرَْضِ وَلٰكِنْ  ى اٰمَنوُْا وَ اتَّقوَْا لفَتَحَْنَا عَليَْهِمْ برََكٰتٍ م ِ وَلوَْ انََّ اهَْلَ الْقرُٰٰٓ

 كَذَّبوُْا فاَخََذنْٰهُمْ بِمَا كَانوُْا يَكْسِبوُْنَ 

 

Artinya :“jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan 

bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit 

dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa 

mereka disebabkan perbuatannya”.  

Dari ayat diatas dapat dipahami, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup 

akan kita raih selama kita rajin untuk melakukan istigfar atau meminta ampun. 

Allah menjanjikan rizki yang berlimpah kepada suatu kaum, jika kaum tersebut 

mau untuk bebas dari kemaksiatan dan senantiasa berjalan pada nilai-nilai 

ketakwaan dan keimanan. Akan tetapi, apabila kemaksiatan telah merajalela dan 

masyarakat tidak taat kepada tuhannya, maka tidak akan diperoleh ketenangan 

dan kestabilan hidup.  
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2. Teori Otonomi Daerah 

Dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, pemerintah 

pusat menyadari bahwa yang paling memiliki pengetahuan tentang 

permasalahan suatu daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri. Karena 

pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 yang direvisi 

menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang 

berisikan kebijakan otonomi daerah.  

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah, pengertian otonomi daerah adalah sebagai berikut :  

“Otonomi daerah adalah hak, kewajiban dan wewenang daerah otonom untuk 
mengatur serta mengurus sendiri pemerintahan dan kebutuhan masyarakat 
setempat sesuai dengan perundang-undangan”. 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 14 ayat 1 mengatur 

berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, 

diantaranya : perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, 

pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan 

bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, 

pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil 

dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, 

pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum 

pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan 

pelayanan dasar lainnya, urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan 

perundang-undangan.  

Otonomi daerah bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi 

juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Berbagai 
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manfaat dan argumen yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara tidak 

langsung dapat dianggap bahwa otonomi adalah sistem yang baik.  

Otonomi daerah adalah kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri 

terutama berkaitan dengan pemerintahan umum maupun pembangunan, yang 

sebelumnya diurus pemerintahan pusat. Untuk itu, selain diperlukan kemampuan 

keuangan, diperlukan juga sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya 

alam, modal dan teknologi (Ilham and Tambunan, 2005).  

Berdasarkan pengertian diatas maka dengan otonomi daerah ini, 

pemerintah daerah mendapatkan peningkatan hak dan wewenang yang sejalan 

dengan peningkatan tanggung jawab atas proses pemerintah daerah. Dengan 

adanya peningkatan wewenang ini, pemerintah daerah diharapkan dapat 

membuat suatu program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang 

ada di daerah tersebut. Pemerintah daerah juga harus menggali potensi daerah 

untuk memenuhi kebutuhan belanja untuk program kerjanya.  

Adapun yang dimaksud variabel otonomi daerah, diantaranya Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Perimbangan, SiLPA dan Belanja Modal. Dan bagaimanakah 

hubungan variabel-variabel otonomi daerah ini dengan Pertumbuhan Ekonomi : 

a) Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi  

 Dalam Teori yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgraf menjelaskan 

bahwa ada 3 tahapan-tahapan pembangunan ekonomi yakni tahapan awal, 

menengah dan tahapan lanjutan. Pada tahap awal perkembangan ekonomi 

diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, 

utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, 

pendidikan dan lain-lain. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, 

investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan 

investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut 
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pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan 

pendidikan, jaminan sosial, pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.  

 Berdasarkan teori tersebut, maka disimpulkan bahwa dengan 

meningkatnya infrastruktur (investasi pemerintah) maka kegiatan ekonomi 

juga akan meningkat. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, potensi pajak 

yang didapat pemerintah daerah akan bertambah banyak dan bervariasi yang 

nantinya berpengaruh pada peningkatan PAD dan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi.  

b) Hubungan Dana Perimbangan dengan Pertumbuhan Ekonomi 

 Menurut Djaenuri, dana perimbangan dapat mendukung pelaksanaan 

kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi 

kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan 

masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan juga lebih 

memperdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah 

melalui dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan dana bagi hasil sesuai 

yang terdapat dalam Undang-undang No.33 Tahun 2004.  

c) Hubungan SiLPA dengan Pertumbuhan Ekonomi 

 Teori Sollow, menyatakan bahwa ketika terjadi penambahan modal yang 

digunakan untuk pertumbuhan ekonomi angkatan kerja dan kemajuan 

teknologi akan memberikan dampak terhadap perrtumbuhan ekonomi, yang 

dimana SiLPA akan disimpan dalam rekening kas daerah untuk ditabungkan 

sementara waktu. Dan dampkanya terhadap pertumbuhan ekonomi akan 

menghambat laju pertumbuhan ekonomi karena besarnya SiLPA yang 

dimiliki oleh pemerintah daerah.  

d) Hubungan Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi 
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  Teori Peacock dan Wesman, teori ini menjelaskan bahwa peran 

pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator 

tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termasuk 

anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembangunan yang 

berkesinambungan. Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk 

administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan 

diberbagai jenis infrastruktur yang penting. Perbelanjaan-perbelanjaan 

tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat 

kegiatan ekonomi.  

 Tersedianya saran prasarana yang memadai dari pemerintah daerah akan 

berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. dimana 

masyarakat dapat melakukan aktivitas secara aman dan nyaman sehingga 

akan berpengaruh pada meningkatnya tingkat produktivitas dan menarik 

investor untuk datang dan berinvestasi.  

3. Teori Desentralisasi Fiskal 

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat 

pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk 

mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan 

banyaknya kewenangan bidang pemerintah yang dilimpahkan.  

Menurut Kusaini dalam Aditya Syah (2006), Desentralisasi fiskal 

merupakan pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau 

keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun 

pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat.  

Setiap pelimpahan atau penyerahan wewenang pemerintahan membawa 

konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan 

tersebut. Desentralisasi Fiskal merupakan salah satu komponen utama dari 
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desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif 

dan efisien, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan 

pelayanan sektor publik, maka mereka harus didukung oleh adanya sumber-

sumber keuangan yang memadahi, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah 

maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat.  

Tiga variasi desentaralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat 

kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan di daerah yaitu :  

a. Desentralisasi, yang berarti pelepasan tanggung jawab yang berada 

dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau 

pemerintah daerah.  

b. Delegasi yang berhubungan dengan situasi, yaitu daerah bertindak 

sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi 

tertentu atas nama pemerintah. 

c. Devolusi atau pelimpahan yang berhubungan dengan suatu situasi 

yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk 

memutuskan apa yang perlu dikerjakan, berada di daerah.  

Dalam negara Islam kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu 

dari berbagai alat yang bekerja untuk mencapai tujuan syariah. Secara teknik, 

negara islam memiliki tanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban 

serta untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan agar mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Majid (2003) 

mengatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera pemerintah 

islam menggunakan dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan 

moneter. Dan kebijakan tersebut telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah dan 

Khulafaurasyidin.  

Unsur-unsur utama dari teori fiskal Islam ini adalah :  
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a. Ekonomi islam terdiri dari ekonomi tiga sektor, yakni sektor swasta, 

sektor sosial/sukarela dan sektor publik.  

b. Zakat sebagai dasar dari sistem fiskal.  

c. Penerapan semua instrumen fiskal melarang adanya eksploitasi yang 

menyebabkan riba, gharar/ketidakpastian, spekulasi, produk/jasa 

yang diharamkan dan semua bentuk kezaliman.  

d. Alokasi, distribusi dan fungsi stabilitas dari ekonomi islam diproses 

dan dilaksanakan melalui semua sektor tersebut secara bersama-

sama.  

Desentralisasi memiliki ruang dalam ajaran islam sebagaimana dirujuk 

pada sejumlah hadist. Desentralisasi juga memiliki pondasi dalam perjalanan 

sejarah umat islam karena di praktekkan oleh Dinasti Usmaniyyah yang 

merupakan simbol terakhir kekuasaan pemerintahan islam.  

Praktek desentralisasi khusus juga layak disebutkan sebagaimana yang 

terjadi dalam hubungan antara pemerintah pusat Dinasti ‘Usmaniyyah dan 

wilayah Ukraina dibawahnya. Wilayah ini menjadi contoh bagaimana aplikasi 

hukum islam terutama berkaitan dengan aspek ekonomi dapat mengalami 

perubahan sesuai tuntutan yang ada.  

Gambaran diatas dapat memperlihatkan bahwa dalam perjalanan sejarah 

Dinasti ‘Usmaniyyah telah mempraktekkan desentralisasi dengan beragam 

tingkatnya. Perlu diingat bahwa luasnya wilayah yang dikuasai menjadi salah 

satu alasan mengapa desentralisasi menjadi penting. Selain itu desentralisasi 

yang ditemui dalam kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia menjadi negara 

demokratis terbesar ketiga dunia dan negara dengan penduduk muslim terbesar 

di dunia baik dalam pengalaman Dinasti ‘Usmaniyyah maupun Indonesia, 
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praktek desentralisasi terbukti tidak dengan serta merta menyelesaikan semua 

masalah mengingat dalam perkembangan terdapat sejumlah dinamika.  

Dari berbagai contoh praktek desentralisasi yang terjadi, dapat 

disimpulkan bahwa desentralisasi mampu memberikan dampak positif berupa 

terjaganya kesatuan bangsa sebagai modal utama dalam pembangunan. Selain 

itu, negara dalam islam juga memiliki sejumlah tujuan sosial ekonomi yaitu 

menegakkan keadilan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan 

budaya dalam masyarakat.  

4. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pendapatan Asli Daerah juga diartikan sebagai  penerimaan daerah 

dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna 

keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun 

pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba 

usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. 

Menurut (Jeklin, 2016) Pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan 

yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-

sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. Jadi pengertian pendapatan asli 

daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah 

daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk 

membiayai tugas dan tanggung jawabnya.  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Kewenangan daerah untuk memungut PAD yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 18  tahun 1997 sebagaimana telah disempurnakan dalam Undang-



22 

 

 

 

Undang Nomor 34 tahun 2000, dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 

tahun 2009. Undang-Undang ini mencerminkan keleluasaan daerah untuk 

menggali sumber-sumber pembiayaan dari daerahnya sendiri seperti pajak 

daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil proses 

kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. 

Sedangkan Menurut Abdul Halim ( Kumpangpune, Saerang and Engka, 

2019) Pendapatan Asli Daerah adalah sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Menurut Bratakusuma & solihin (Rarung, 2016) 

mengartikan Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan yang berasal dari 

dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah 

tersebut. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari penerimaan pajak 

yang berisi pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerimaan Non pajak yang 

berisi hasil perusahaan milik daerah, penerimaan Investasi serta proses Sumber 

Daya Alam.  Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba badan 

usaha milik daerah dan penerimaan lain-lain. 

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut 

sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi 

daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pendapatan Asli 

Daerah yang sah (Kartini Katrina Mamuka et al., 2019). Adapun Sumber-sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) : 

1. Hasil Pajak Daerah 

2. Hasil Retribusi Daerah 

3. Hasil pegelolaan daerah yang dipisahkan  
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4. Lain-lain pendapatan yang sah  

Menurut Soekarwo (Mawarni, 2013) bahwa suatu daerah dikatakan 

mandiri apabila PAD yang merupakan hasil dari proses sumberdaya-sumberdaya 

yang dimiliki daerah tersebut tinggi. PAD adalah cerminan kemandirian suatu 

daerah, semakin besar PAD maka daerah tersebut semakin leluasa dalam 

mengakomodasi kebutuhan masyarakatnya.  

Sedangkan menurut Mahmudi (Mawarni, dkk, 2013) bahwa pemerintah 

dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan 

melebihi jumlah yang dianggarkan pada rancangan APBD, begitu juga 

sebaliknya apabila pendapatan yang diperoleh dibawah jumlah yang 

dianggarkan maka kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran kurang baik.  

5. Dana Perimbangan  

Merujuk pada pengertian dana perimbangan dalam undang-undang no. 

33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah 

pusat  dan pemerintah daerah. Dana perimbangan diartikan sebagai dana yang 

bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sementara pada 

pasal 10 dikatakan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas:   

Dana Alokasi Umum; (b)Dana Alokasi Khusus; (c) Dana Bagi Hasil. 

Oleh karena itu, dana perimbangan  merupakan dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung 

pelaksanaan kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan publik dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Menurut Mardiasmo 

(dalam Dewi Chrisanty Paat 2019) dana perimbangan terdiri dari : Dana Alokasi 

Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.  
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1. Dana Alokasi Umum (DAU) 

DAU adalah  sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah 

pusat kepada setiap daerah setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. 

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah, yang dimaksud dengan dana alokasi umum 

yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai 

kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  

Pada pasal 7 UU No. 33 Tahun 2004, besarnya DAU ditetapkan 

sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan 

dalam APBN DAU untuk daerah provinsi sebesar 10% dan untuk daerah 

Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar 90% dari dana alokasi umum. 

DAU dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat atau 

block grant yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan 

yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan 

bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemerintah 

daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai transfer tak 

bersyarat atau block grant maka penggunaan DAU ditetapkan sendiri 

oleh daerah. Meskipun dalam peraturan pemerintah Nomor 104 tahun 

2000 pasal 15 disebutkan bahwa penggunaan DAU bertujuan untuk 

pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyediaan 

pelayanan dasar pada masyarakat. 

Menurut Yani (M. buyanov, 1967) Dana Alokasi Umum adalah 

dana yang berasal dari APBN untuk dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai 

kebutuhan penyalurannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  
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Berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa Dana 

Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. DAU juga berfungsi sebagai equalization 

grant yakni menetralisir ketimpangan keuangan karena adanya dana bagi 

hasil yang diterima daerah.  

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)  

DAK adalah bagian dari dana perimbangan yang menjadi sumber 

pendapatan asli daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004. Berdasarkan 

Undang-Undang tersebut, dana alokasi khusus diartikan sebagai dana 

yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nasional yang 

dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah tersebut. 

Sesuai dengan pengertiannya, dana alokasi khusus ini di alokasikan 

untuk mendanai kebutuhan program pemerintah daerah yang sejalan 

dengan kebutuhan program nasional, terutama dalam pemenuhan sarana 

dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.  

Menurut Halim (M. buyanov, 1967) Dana Alokasi Khusus adalah 

dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah 

tertentu dengan tujuan untuk membentu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.  

Definisi Dana Alokasi Khusus (DAK) Menurut Peraturan 

Pemerintah No. 55/2005 Yaitu : Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah 

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 

daerah tertentu yang mempunyai kebutuha khusus dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah 
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sesuai dengan prioritas nasional. Pembiayaan kebutuhan khusus 

memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-

kurangnya 10% sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam 

pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus 

tersebut.  

Menurut Darise dalam (M. buyanov, 1967) mengemukakan 

bahwa Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai 

kegiatan-kegiatan khusus daerah tertentu yang merupakan urusan daerah 

dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai 

kebutuhan sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum 

mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan 

pembangunan daerah.  

3. Dana Bagi Hasil (DBH) 

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. 

Menurut Permenkeu Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Proses Transfer 

Ke Daerah dan Dana Desa mendefinisikan bahwa, Dana Bagi Hasil 

adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan 

berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Menurut Badrudin (Sianturi, 2021) bahwa Dana Bagi Hasil pada 

kelompok dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka 

persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil 

merupakan dana yang berasal dari APBN untuk meningkatkan 
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pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah, dana bagi hasil berdasarkan sumbernya terbagi 

menjadi Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya 

Alam.  

6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 

SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun 

anggaran berjalan/berkenaan. SiLPA merupakan penerimaan daerah yang 

bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. Semakin besar SiLPA 

menunjukkan perencanaan yang kurang baik dalam penganggaran atau 

kelemahan dalam pelaksanaan anggaran (Nurhalisa, 2018). 

SiLPA menurut Peraturan Pemerintah (PP) adalah Sisa lebih Perhitungan 

Anggaran yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 

selama satu periode anggaran. Sedangkan pembiayaan adalah setiap penerimaan 

yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 

pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, 

yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup 

defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.  

Permendagri 13 tahun 2006. Pasal 137 menyatakan bahwa Sisa lebih 

perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan 

pembiayaan yang digunakan untuk :  

a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil 

daripada realisasi belanja; 

b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; 

c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun 

anggaran belum diselesaikan 



28 

 

 

 

Selain itu, sesuai dengan UU No 33 Tahun 2004, tentang perimbangan 

keuangan pemerintah pusat dan daerah, SiLPA hanya dapat digunakan bila 

defisit APBN dan APBD mencapai 3 persen.  

7. Belanja Modal  

Menurut Mardiasmo dalam (Wallace, 2016) bahwa dalam era otonomi 

daerah, pemerintah daerah harus mendekatkan diri kepada pelayanan publik 

dengan memaksimalkan sumber pendapatan daerahnya untuk meningkatkan 

fasilitas pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik ini akan semakin 

memberikan peluang kepada pemerintah daerah dalam memenuhi indikator 

keberhasilan otonomi daerah dalam hal kemandirian keuangan daerah dalam 

memenuhi kebutuhan belanjanya. 

Anggaran belanja modal yang digunakan untuk membangun fasilitas 

kesehatan, pendidikan, perbaikan sarana transportasi tentunya akan langsung 

dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Dan ketika masyarakat merasakan 

pembangunan fasilitas ini, maka akan tumbuh rasa kepercayaan terhadap 

pemerintah yang akan membantu mendorong masyarakat meningkatkan 

investasi yang berpengaruh terhadap sumber  pendapatan asli daerah. 

Dalam Permendagri 13/2006 tentang pedoman proses keuangan daerah, 

belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai 

nilai manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.  

Belanja modal diyakini merupakan jenis belanja yang berkaitan langsung 

dengan peningkatan produktifitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan 

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu analisis belanja modal sering 
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dilakukan untuk mengetahui efektifitasnya, seperti pengaruhnya terhadap tingkat 

perekonomian suatu negara atau daerah, pengaruhnya terhadap tingkat 

pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. 

Menurut peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan, suatu 

belanja dikategorikan sebagai modal apabila (Mardiasmo, 2006) : 

a. Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset 

lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.  

b. Pengeluaran melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau 

aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah  

c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. 

Menurut Suhendra, (2020) Belanja Modal adalah salah satu belanja 

pemerintah daerah yang dapat meningkatkan aktiva tetap dan memberikan 

manfaat dalam jangka waktu panjang. Pembangunan infrastruktur berupa 

fasilitas umum merupakan salah satu kegiatan belanja modal yang diharapkan 

mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah dan pada akhirnya akan 

berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian daerah.  

Menurut Badan Pusat statistik (2019) belanja modal adalah pengeluaran 

yang digunakan untuk pembelian atau pembangunan aset tetap berwujud yang 

nilai manfaatnya lebih dari setahun, atau pemakaian jasa dalam melaksanakan 

program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembentukan aset tersebut meliputi 

pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, peralatan 

dan peelengkapan kantor, komputer, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat 

studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat 

laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman 

dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku atau perpustakaan, 
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barang seni, pengadaan hewan atau ternak dan tanaman, serta persenjataan atau 

keamanan. Adapun jenis-jenis belanja modal : 

1. Belanja modal tanah  

2. Belanja modal peralatan dan mesin 

3. Belanja modal gedung dan bangunan  

4. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan  

5. Belanja modal fisik lainnya.  

Menurut Putro dan Pamudji ( M. buyanov, 1967) mengemukakan 

pendapat bahwa indikator belanja modal dapat diukur dengan : 

 

 

Belanja modal menurut Syaiful (M. buyanov, 1967) bahwa 

pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan, 

sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan 

sertifikat, dan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset 

lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas aset yang didapat dengan masa 

manfaat lebih dari 1 tahun.  

Menurut Halim (M. buyanov, 1967) Belanja Modal adalah pengeluaran 

anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan 

manfaat lebih dari periode akuntansi. 

B. Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang dilakukan oleh Dias Tri Damara (2021), pada penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan 

Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2015-2019” dengan hasil penelitian menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan 

Belanja Modal = belanja tanah + belanja peralatan dan mesin + belanja gedung 

dan bangunan + belanja jajan, irigasi dan jarangan + belanja 

aset lainnya.  
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secara parsial dan Simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan koefisien 

determinasi sebesar 52,5%.  

Sedangkan dalam penelitian Lukman Hakim (2014) yang berjudul 

“Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus 

Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali)” dengan hasil penelitian 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara Belanja Modal terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi.  

Untuk penelitian yang dilakukan oleh  Nurfadillah (2019) yang berjudul 

“Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 3 Kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

secara simultan variabel dana perimbangan diantaranya dana alokasi umum, 

dana alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di 3 kota provinsi Sulawesi Selatan.  

C. Pengaruh Antar Variabel  

1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi  

Penelitian Nasir (2019) menerangkan pendapatan asli daerah adalah 

semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber pembiayaan asli daerah 

melalui pungutan yang diatur oleh peraturan daerah. Desentralisasi diartikan 

sebagai penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat 

atasnya kepada daerah. semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka 

akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.  Pendapatan asli 

daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

lain-lain pendapatana asli daerah.  

Pelaksanaan otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal adalah 

pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan 
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digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Peningkatan 

Pendapatan asli daerah yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan 

lebih banyak menimbulkan efek positif dan akan mempercepat pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Manek dan 

Badrudin (2017).  Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Gustiana (2014) bahwa pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh dengan 

pertumbuhan ekonomi, penelitian ini menganggap bahwa salah satu pos 

penerimaan dari pendapatan asli daerah adalah pajak, pajak dapat mengurangi 

konsumsi sehingga karena konsumsi berkurang maka penerimaan juga 

berkurang dan akhirnya pertumbuhan ekonomi juga ikut menurun.  

2. Hubungan Dana Perimbangan dengan Pertumbuhan Ekonomi  

Penelitian yang dilakukan oleh Bastian (2016) menerangkan bahwa 

dengan meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi diharapkan beriringan dengan 

meningkatnya kepuasan publik terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah melalui penggunaan dana perimbangan. Dana perimbangan 

terdiri 1) Dana Alokasi Umum, 2) Dana Alokasi Khusus dan 3) Dana Bagi Hasil. 

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. Kenyataannya bahwa setiap daerah 

mempunyai potensi fiskal yang beragam, perbedaan ini selanjutnya dapat 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula.  

Penelitian yang dilakukan oleh Irvan dan Karmini (2016) menerangkan 

bahwa terjadi hubungan positif antar variabel dana perimbangan terhadap 

pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dalam penelitian terdahulu yaitu 

menyatakan bahwa terdapat suatu keterkaitan yang sangat erat antara transfer di 

pemerintah pusat berupa dana perimbangan dengan belanja di pemerintah 
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daerah. sesuai dengan tujuan dari dana perimbangan yang bertujuan untuk 

mengatasi perbedaan-perbedaan kemampuan keuangan untuk memenuhi 

kebutuhan daerah tersebut. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Amal (2021) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 

Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota 

Makassar” menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi, dimana dana perimbangan yang diperoleh tidak 

digunakan atau kurang produktif dalam pengelolaannya sehingga tidak 

menimbulkan penerimaan pendapatan daerah yang cukup dalam peningkatan 

pertumbuhan ekonomi.  

3. Hubungan SiLPA dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Jika dikaitkan dengan teori Sollow, dimana ketika adanya penambahan 

modal yang digunakan untuk pertumbuhan angkatan kerja dan kemajuan 

teknologi akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, yang 

dimana SiLPA akan disimpan dalam rekening kas daerah untuk ditabungkan 

sementara waktu. Dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan 

menghambat laju pertumbuhan ekonomi karena semakin besar nilai SiLPA yang 

dimiliki pemerintah daerah.  

Sedangkan menurut Andrie Novandy dkk (2019) dengan judul “Pengaruh 

Belanja Langsung dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan” bahwa SiLPA tidak berpengaruh dengan 

pertumbuhan ekonomi. besaran atau nilai SiLPA yang dihasilkan oleh suatu 

daerah  tidak dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah daerah. 

dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya SiLPA belum serta merta menunjukkan 
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baiknya kinerja pemerintah daerah sehingga peningkatan SiLPA yang tinggi 

mengindikasikan bahwa pengalokasian anggaran daerah belum optimal.   

4. Hubungan Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi  

Penanaman modal yang bersumber dari pemerintah dinamakan belanja 

modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam 

rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal 

kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap 

tersebut akan digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari sebagai suatu 

satuan kerja dan bukan untuk dijual (Abdullah. 2014).  

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan 

pembangunan. Sehingga dengan makin tingginya pertumbuhan ekonomi makin 

tinggi juga kesejahteraan masyarakat. Biasanya jika pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus mengalokasikan 

belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi serta memperbaiki 

sarana dan prasarana, akan tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah. 

hal ini didukung oleh penelitian Desak Nyoman Utami (2019) yang 

menerangkan  bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi yang berarti belanja modal yang meningkat dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 

mempunyai pengaruh yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

daerah.  

Belanja modal berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal memiliki 

pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi seperti penelitian dari (Lukman 

Hakim, 2014) yang menunjukkan bahwa belanja modal yang terdiri dari belanja 
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modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan 

bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta modal lainnya memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai representasi dari 

pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan Abdullah, 

Mawarni & Sari (2013) dan Nugroho dan Abdul (2012) yang menyatakan 

belanja modal tidak berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi. hal ini 

dikarenakan belanja modal yang dianggarkan tidak secara langsung memberikan 

pengaruh terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi, dimana belanja modal 

membutuhkan waktu dalam prosesnya mulai dari anggaran, pelaksanaan dan 

pembangunan hingga manfaatnya tidak secara langsung dirasakan oleh lapisan 

masyarakat.  
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D. Kerangka Berpikir  

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai variabel penelitian yang ingin diteliti dan 

merupakan tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan 

hipotesis. Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan teoritis yang jelas 

diuraikan sebelumnya, maka peneliti membuat kerangka pikiran sebagai berikut:  

   

  

 

  

  

  

 

 

     

 

  

Gambar 1.1  

Berdasarkan penjelasan tinjauan pustaka, peneliti membentuk kerangka 

pemikiran yang menggambarkan secara simultan dan parsial antara variabel 

independen dan dependen. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah 

PAD, Dana Perimbangan, SiLPA dan Belanja Modal. sedangkan variabel 

Dependen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi.  

 

 

Pendapatan Asli Daerah 

 (X1) 

Dana Perimbangan 

(X2) 

SiLPA 

(X3) 

Belanja Modal 

(X4) 

Pertumbuhan Ekonomi 

(Y1) 
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E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang hendak diuji kebenarannya 

dengan melihat hasil analisis penelitian (Sugiyono, 2014). Adapun untuk 

menguji signifikansi dari masing-masing variabel independen dapat dilakukan 

dengan menggunakan uji t dengan indikator bahwa t hitung > t tabel, maka Ho 

ditolak dan H1 diterima. Begitupun sebaliknya jika t hitung < t tabel maka Ho 

diterima dan H1 ditolak.  

Dan untuk melihat signifikansi dari masing-masing variabel independen 

secara keseluruhan terhadap variabel dependen dapat dilakukan uji F statistik.  

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Diduga variabel pendapatan asli daerah (X1) memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y) kabupaten/kota di provinsi sulawesi selatan. 

2. Diduga variabel dana perimbangan (X2) memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y)  kabupaten/kota di provinsi sulawesi selatan.  

3. Diduga variabel SiLPA (X3) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y)  kabupaten/kota di provinsi sulawesi selatan.  

4. Diduga variabel belanja modal (X4) memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y) kabupaten/kota di provinsi sulawesi selatan.  

5. Diduga variabel pendapatan asli daerah (X1), dana perimbangan (X2), 

SiLPA (X3) dan belanja modal (X4) memiliki pengaruh secara simultan 

terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) kabupaten/kota di provinsi sulawesi 

selatan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian Kuantitatif yang menjelaskan adanya pengaruh dari suatu fenomena 

yang menjadi objek penelitian. Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah 

Asosiatif yakni penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua 

variabel atau lebih, mencari peranan, pengaruh, dan hubungan yang bersifat 

sebab-akibat.  

Lokasi Penelitian ini dilakukan pada Kantor Direktorat Jendral 

Perimbangan Keuangan (DJPK) melalui Web www.djpk.kemenkeu.go.id dan 

pada kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan melalui Web 

https://sulsel.bps.go.id. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan APBD Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2016 - 2020 yang 

diakses dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

www.djpk.kemenkeu.go.id dan juga di situs Badan Pusat Statistik yaitu 

https://sulsel.bps.go.id. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

Dokumentasi, dimana data yang diambil secara tidak langsung melalui media 

perantara yaitu Internet. 
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D. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

data panel. Untuk menguji data dan juga hipotesis penelitian maka dilakukan 

beberapa pengujian dengan bantuan Eviews 9.  

Model regresi data panel dalam bentuk linier sebagai berikut ini : 

𝑌1 = 
0

+  
1 

𝑋1 + 
2 

𝑋2 + 
3
 𝑋3 +  

4
 𝑋4 + 𝑒 

Keterangan :  

Y1 = Pertumbuhan Ekonomi  


0
 = Konstanta 

𝑋1 = PAD  

𝑋2 = Dana Perimbangan  

𝑋3 = SiLPA  

𝑋4 = Belanja Modal  

𝑒   = Eror Term 

1. Metode Data Panel 

Data panel adalah gabungan antara data time series dan data cross 

section, dimana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. 

Analisis data panel ini digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antara satu 

variabel dependen dengan datu atau lebih variabel bebas.  

2. Analisis Statistik Deskriptif 

Uji ini digunakan untuk mengambarkan data secara statistik dengan 

Eviews 9. Dan dari hasil pengolahan data dalam bentuk deskriptif statistik akan 

memperlihatkan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini.  

3. Estimasi Regresi Data Panel 

Dengan menggunakan data panel kita akan menghasilkan intersep dan 

slope koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. 



 

 

 

Oleh karena itu, di dalam mengestimasi persamaan akan sangat tergantung pada 

asumsi yang dibuat tentang intersep, koefisien slope dan variabel gangguannya.  

Estimasi dalam statistik diartikan sebagai pendugaan parameter. Didalam 

Al-Quran terdapat suatu ayat yang menjelaskan tentang estimasi. Seperti yang 

disebutkan dalam surat Az-zumar ayat 47 :  

ءِ الْعذَاَبِ  مِثلَْهٗ مَعهَٗ لَْفْتدَوَْا بِهٖ مِنْ سوُْۤ وَلوَْ انََّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فىِ الْْرَْضِ جَمِيْعاً وَّ

ِ مَا لمَْ يَكوُْنُ وْا يَحْتسَِبوُْنَ  نَ اللَّه  يوَْمَ الْقِيٰمَةِِۗ وَبَداَ لَهُمْ م ِ

Artinya: 

“dan sekiranya orang-orang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi 
dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan 
itu, dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari 
Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan.” 

Dari ayat diatas dapat kita ketahui bahwa, kaitan ayat tersebut dengan 

metode estimasi (pendugaan) adalah terletak pada lafadz “ََيحَۡتسَِبوُۡن ” karena pada 

ayat tersebut sudah tampak jelas bahwa azab dan hukuman dari Allah SWT 

kepada mereka adalah sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam pikiran dan 

perkiraan mereka.  

Adapun metode estimasi Model Regresi panel dalam metode estimasi 

model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga 

pendekatan, diantaranya : 

a) Common Effect Model  

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling sederhana karena 

hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini 

tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, metode ini bisa 

menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau teknik kuadrat 

terkecil untuk mengestimasi model data panel.  

𝑌1 = 
0

+  
1 

𝑋1 + 
2 

𝑋2 + 
3
 𝑋3 + 

4
 𝑋4 + 𝑒 

b) Fixed Effect Model  



 

 

 

Untuk mengestimasikan data panel model fixed effect menggunakan 

teknik variable dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan 

budaya kerja dan insentif. Namun slopnya sama antar perusahaan. Model ini 

sering disebut taknik Least Squares Dummy Variable (LSDV).  

𝑌1 = 
0

+  
1 

𝑋1 + 
2 

𝑋2 + 
3
 𝑋3 + 

4
 𝐷4 +  𝑒 

c) Random Effect Model  

Estimasi data panel dalam metode ini menjelaskan bahwa variabel 

gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Model 

yang tepat digunakan untuk mengestimasi Random Effect adalah Generalized 

Least Square (GLS) sebagai estimatornya karena dapat meningkatkan efisiensi 

dan Least Square.  

𝑌1 = 
0

+ 𝜇𝑖 
1 

𝑋1 + 
2 

𝑋2 + 
3
 𝑋3 + 

4
 𝑋4 +  𝑒 

4. Pemilihan Metode Estimasi dalam Data Panel 

Uji dapat dilakukan melalui uji F untuk signifikansi Fixed Effect, uji LM 

untuk signifikansi random effect dan uji Hausman untuk signifikansi fixed effect 

dan random effect. Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam 

mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yaitu: 

a) Uji Chow (CEM vs FEM) 

Chow test merupakan pengujian untuk menentukan model common 

effect atau model fixed effect  yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi 

data panel. Pengujian ini dilakukan menggunakan bantuan dari program Eviews 

9. Dan adapun ketentuan untuk pengujian F-Stat/Uji Chow sebagai berikut : 

1. Apabila nilai probability dari cross sction F dan cross section Chi-

square > 0,05 maka Ho diterima, dan model yang dipilih adalah 

(CEM). 



 

 

 

2. Sedangkan apabila hasil probability dari cross section F dan cross 

section chi-square < 0,05 Maka Ho ditolak dan model yang dipilih 

adalah (FEM) 

b) Uji Hausman (FEM vs REM) 

Hausman test merupakan pengujian statistik untuk memilih apakah 

model Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat digunakan. Pengujian 

ini dilakukan dengan menggunakan program Eviews 9. Adapun ketentuannya 

untuk uji hausman sebagai berikut : 

1. Apabila nilai probability dari cross section random > 0,05 maka Ho 

diterima dan model yang dipilih adalah random effect model (REM).  

2. Apabila nilai probability dari cross section random < 0,05 maka Ho 

ditolak model regresi yang dipilih adalah fixed effect model (FEM).  

c) Uji Lagrange Multiplier  

Uji ini didasarkan untuk mengetahui apakah random effect model lebih 

baik dari common effect model. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut : 

1. Apabila nilai cross section Breusch-pangan > 0,05 maka Ho diterima, 

sehingga model yang digunakan adalah common effect model (CEM). 

2. Apabila nilai cross section Breusch-pangan <  0,05 maka Ho ditolak, 

sehingga model yang digunakan adalah random effect model (REM). 

5. Uji Hipotesis 

a) Uji Statistik F (Simultan) 

Uji F digunakan untuk melihat Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan 

SiLPA terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal secara Simultan. 

Pengaruh ini perlu diuji untuk melihat apakah model regresi data panel ini dapat 

dilanjutkan dengan melakukan uji t (parsial) atau tidak. Jika hasil uji F 

menyimpulkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan 



 

 

 

terhadap variabel dependen maka model regresi ini dapat dilanjutkan dengan 

melakukan uji t.  

Sebaliknya jika tidak berpengaruh signifikan, maka uji t (uji parsial) 

tidak perlu dilakukan, karena semua variabel independen tidak ada yang 

mempengaruhi variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusannya, yaitu: 

1) Bila F Hitung > F Tabel atau probabilitas < nilai signifikan (Sig < 

0,05), maka secara simultan variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen.  

2) Bila F Hitung < F Tabel atau probabilitas > nilai signifikan (Sig > 

0,05), maka secara simultan variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen.  

b) Statistik t (Parsial) 

Berbeda dengan uji F yang ingin melihat secara keseluruhan apakah 

variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen, sedangkan Uji t 

dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau varaibel independen 

secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat. Adapun kriteria pengujian 

yang digunakan sebagai berikut : 

1) Bila t hitung > t tabel atau probabilitas < tingkat signifikansi (Sig < 

0,05), maka Ha diterima dan Ho ditolak, variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2) Bila t hitung < t tabel atau probabilitas > tingkat signifikansi (Sig > 

0,05), maka Ha ditorak dan Ho diterima, variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel.  

c) Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

variasi dari nilai variabel terikatnya, yang dapat dijelaskan oleh variasi nilai dari 



 

 

 

variabel-variabel independennya. Nilai R2 akan menujukkan seberapa besar 

variabel independen akan mempengaruhi pergerakan variabel dependen. 

Semakin besar hasil R2 akan semakin baik karena hal ini mengindikasikan 

semakin baik variabel independen dalam menjelaskan varaibel dependen. 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Sugiyono (2016) operasional variabel penelitian adalah suatu atribut, 

sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari 

kesalahan dalam mengumpulkan data.  

Adapun Operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang 

berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diatur melalui besarnya 

target pendapatan asli daerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran. 

Pendapatan asli daerah diukur dalam satuan Rupiah.  

2. Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal 

dari APBN untuk mendukung terlaksananya kewenangan pemerintah 

daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat berdasarkan realisasi 

dana perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 

2016 sampai 2020 yang diukur dalam satuan Rupiah.  

3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih 

realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran 

menurut kementerian keuangan laporan APBD Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2016 - 2020 



 

 

 

4. Belanja Modal merupakan anggaran yang dibelanjakan oleh pemerintah 

daerah untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan 

manfaat dalam jangka waktu yang panjang berdasarkan laporan APBD 

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 

2016 - 2020 

5. Pertumbuhan Ekonomi merupakan tingkat ekonomi yang dicapai oleh 

Provinsi Sulawesi Selatan, parameter yang digunakan adalah nilai PDRB 

atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dari tahun 2016 sampai 

2020 dalam satuan persen.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografi dan Administrasi 

a. Letak Geografis  

Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi yang ada di 

indonesia yang terletak di bagian Selatan Sulawesi. Ibukotanya adalah kota 

makassar, dahulu bernama Ujung Pandang. Secara ekonomi, wilayah ini 

memiliki keunggulan komparatif, seperti menetapkan Kota Makassar sebagai 

pintu gerbang salah satu jalur pelayaran internasional, selat makassar, dan 

kawasan Indonesia Timur (KTI). Sulawesi Selatan memiliki suku bangsa yang 

beragam, antara lain Makassar, Bugis, Toraja dan Mandar yang tersebar di 21 

Kabupaten di Sulawesi Selatan serta kaya dan beragam penggunaan bahasa 

daerah.  

Secara geografis, Letak wilayah Sulawesi Selatan 0o12’ – 8’ Lintang 

Selatan dan 116o48’ – 122036’ Bujur Timur yang dibatasi Sebelah Utara 

Sulawesi Barat, Sebelah Timur Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara, Sebelah 

Barat Selat Makassar, Sebelah Selatan Laut Flores. Wilayah Provinsi Sulawesi 

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

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

daya pulau Sulawesi Tenggara.  

b. Topografi 

Secara topografis, pantai timur di Sulawesi Selatan digenangi air payau 

yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sulawesi Selatan juga memiliki 

banyak bukti adanya garis yang sangat tinggi, seperti puncak Gunung Seminang 



 

 

 

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

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

Sulawesi Selatan membentang dari daratan rendah hingga daratan tinggi. 

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

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

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

Terdapat 67 aliran sungai yang mengalir di provinsi ini, dengan sungai 

terbanyak mengalir dibagian utara di provinsi ini, 25 diantaranya sebagian besar 

di Kabupaten Luwu dan sungai saddang merupakan sungai terpanjang di 

wilayah ini yang panjangnya kurang lebih 150 km, dan melewati beberapa 

kabupaten diantaranya adalah Enrekang dan Pinrang.  

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

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

Kabupaten Luwu Timur, serta dua danau lainnyayaitu Danau Tempe, dan Danau 

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

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

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

terjal di perbatasan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Luwu ini tercatat 

45.764.53 km2 yang terdiri dari 21 Kabupaten dan 3 Kota. Kabupaten Luwu 

Utara merupakan Kabupaten terluas dengan luas 7.502,68 km2 yang merupakan 

16,46% dari seluruh Kabupaten di Sulawesi Selatan.  

c. Kabupaten dan Kota 

Adapun 24 Kabupaten/Kota yang diantaranya 21 Kabupaten dan 3 Kota 

yakni :Bantaeng (Ibukota Bantaeng), Kabupaten Barru (Ibukota Barru), 

Kabupaten Bone (Ibukota Watampone), Kabupaten Bulukumba (Ibukota 

Bulukumba), Kabupaten Enrekang (Ibukota Enrekang), Kabupaten Gowa 



 

 

 

(Ibukota Sungguminasa), Kabupaten Jeneponto (Ibukota Bontosunggu), 

Kabupaten Kepulauan Selayar (Ibukota Benteng), Kabupaten Luwu (Ibukota 

Belopa), Kabupaten Luwu Timur (Ibukota Malili), Kabupaten Luwu Utara 

(Ibukota Masamba), Kabupaten Maros (Ibukota Turikale), Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan (Ibukota Pangkajene), Kabupaten Pinrang (Ibukota 

Pinrang), Kabupaten Sidenreng Rappang (Ibukota Watang Sidenreng), 

Kabupaten Sinjai (Ibukota Balangnipa), Kabupaten Soppeng (Ibukota 

Watansoppeng), Kabupaten Takalar (Ibukota Pattalassang), Kabupaten Tana 

Toraja (Ibukota Makale), Kabupaten Toraja Utara (Ibukota Rantepao), 

Kabupaten Wajo (Ibukota Sengkang), Kota Makassar, Kota Palopo, Kota 

Parepare.  

2. Visi dan Misi 

Visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan dituangkan dalam rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 

tahun 2018-2023 yaitu : 

“SulawesiَSelatanَYangَInovatif,َProduktif,َKompetitif,َInklusifَDanَ

Berkarakter” 

Visi tersebut kemudian dalam misi sebagai usaha untuk memberikan 

kejelasan makna yang terkandung didalamnya antara lain sebagai berikut :  

1. Pemerintah yang berorientasi melayani, inovatif dan berkarakter. 

2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel. 

3. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang 

produktif. 

4. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif. 

5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya 

Alam yang berkelanjutan.  

 



 

 

 

3. Data  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Pengaruh 

PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, di perolelah data 

sebagai berikut : 

a) Analisis Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten di 

provinsi Sulawesi Selatan (2016- 2020) 

Sebagai salah satu ukuran potensi fiskal daerah, pendapatan asli daerah 

merupakan salah satu hal penting dalam usaha penggalian potensi daerah. 

Pentingnya hal tersebut tercermin dari semakin gencarnya tiap-tiap daerah dalam 

hal penggalian potensi tersebut guna mengisi besarnya nilai PAD, terlebih lagi 

setelah diberlakukannya kebijakan ekonomi daerah guna peningkatan 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah.  

Secara umum, pertumbuhan pendapatan asli daerah setiap daerah 

bergerak pada arah yang sama, yakni semakin meningkat dari tahun ke tahun, 

terutama setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal. Hal ini 

mengindikasikan bahwa sejak diterapkannya kebijakan tersebut, daerah di 

provinsi sulawesi selatan cenderung untuk meningkatkan PAD-nya sebagai 

implikasi dari kebijakan otonomi daerah dengan tujuan peningkatan 

pertumbuhan ekonomi daerah.  

Pendapatan asli daerah juga dapat diartikan sebagai sumber penerimaan 

daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan 

seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan kemandirian lokal yang menjadi 

bagian dari program desentralisasi. Dan besarnya pendapatan asli daerah itu 

sangat menentukan tingkat perkembangan otonomi suatu daerah. Semakin besar 

jumlah penerimaan pendapatan asli daerah berarti semakin besar pula 



 

 

 

kesempatan daerah tersebut untuk mengadakan perkembangan dan 

pembangunan daerah menuju penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan 

bertanggung jawab. Berikut adalah data pendapatan asli daerah kabupaten/kota 

di provinsi sulawesi selatan tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai 

berikut :  

Tabel 3.1  

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun Anggaran 2016 - 2020 

Kota 

Kabupaten 

Total PAD 

2016 

Total PAD 

2017 

Total PAD 

2018 

Total PAD 

2019 

Total PAD 

2020 

Kab. Bantaeng 62.492.245.407 65.202.492.784 162.085.272.550 98.818.731.152 158.311.975.955 

Kab. Barru 64.690.536.626 130.579.972.435 113.838.993.084 110.014.003.038 113.328.226.000 

Kab. Bone 155.636.249.862 280.478.099.485 178.627.620.500 195.573.255.600 211.584.275.793 

Kab. Bulukumba 130.349.983.805 201.080.429.101 191.060.726.000 194.290.832.856 192.999.078.805 

Kab. Enrekang 91.793.908.000 99.669.276.952 86.576.398.820 109.257.212.972 104.657.874.856 

Kab. Gowa 159.979.473.977 268.339.203.299 189.361.823.961 198.479.075.420 224.469.891.880 

Kab. Jeneponto 77.550.900.000 97.930.246.320 120.905.000.000 140.833.400.000 138.237.914.965 

Kab. Luwu 59.255.420.780 109.172.771.923 102.180.000.000 109.652.921.139 115.457.806.770 

Kab. Luwu Utara 79.658.721.360 109.659.129.505 106.954.261.697 121.816.172.200 143.824.528.230 

Kab. Maros 180.007.000.000 194.999.053.694 202.645.000.000 266.418.500.000 311.275.814.871 

Kab. Pangkep 154.595.537.920 162.621.399.915 175.940.897.281 185.326.285.819 186.390.958.217 

Kab. Pinrang 93.793.056.694 167.307.131.609 145.210.889.800 167.052.191.690 189.592.384.308 

Kab.Kepulauan 

Selayar 

46.477.787.000 254.902.886.908 257.394.368.614 289.641.416.614 305.744.901.038 

Kab.Sidrap 126.565.150.000 118.859.698.609 98.986.809.930 111.413.048.492 131.224.675.801 

Kab. Sinjai 57.697.812.504 113.973.757.129 74.960.143.940 90.402.576.658 100.436.676.702 

Kab. Soppeng 59.817.709.386 77.300.086.267 71.274.920.000 73.912.605.000 84.684.347.742 

Kab. Takalar 105.115.844.777 146.032.092.013 163.408.876.000 140.872.160.000 144.026.116.000 

Kab. Tana Toraja 76.974.890.000 125.892.548.021 90.247.382.396 106.944.950.291 126.663.815.393 

Kab. Wajo 111.894.035.221 111.702.803.114 161.417.654.000 140.821.438.830 160.857.287.800 

Kota Pare-Pare 137.515.117.571 140.418.241.235 160.000.000.000 187.752.107.000 128.559.974.000 

Kota Makassar 1.305.180.008.000 177.730.310.816 138.610.353.826 155.454.668.674 144.509.477.630 

Kota Palopo 150.118.951.300 140.621.664.388 145.207.699.292 151.920.731.954 165.912.950.480 

Kab.Luwu Timur 166.867.312.006 1.337.231.094.232 1.483.713.060.000 1.649.402.916.000 1.749.402.916.000 

Kab.Toraja Utara 41.384.041.100 44.165.976.209 58.562.507.100 56.220.028.100 73.650.896.662 

Sumber : laporan APBD 24 Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan 

Pada gambar 3.1 dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah 

kabupaten/kota provinsi sulawesi selatan dalam kurun waktu 2016 - 2020 

cenderung meningkat setiap tahunnya. Dimana pendapatan asli daerah tertinggi 

terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.749.402.916.000 di kabupaten luwu timur. 

Dan adapun pendapatan asli daerah terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp. 

41.384.041.000 di kabupaten toraja utara.  
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b) Analisis Dana Perimbangan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi 

Sulawesi Selatan (2016 – 2020) 

Dana perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Nasional (APBN), yang dialokasikan kepada daerah 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Gambaran data dana perimbangan Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan 

dari tahun 2016 – 2020 sebagai berikut : 

Tabel 3.2  

Dana Perimbangan Provinsi Sulawesi Selatan  

Tahun Anggaran 2016 - 2020 

Sumber : laporan APBD 24 Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan 

Berdasarkan Tabel 3.2 kabupaten/kota di provinsi sulawesi selatan yang 

menerima dana transfer paling tinggi dari pemerintah pusat terjadi pada tahun 

2019 sebesar Rp. 1.911.094.669.000 triliun di kabupaten luwu timur dan 

kabupaten/kota yang menerima paling sedikit terjadi di tahun 2017 sebesar Rp. 

646.513.610.992 miliar di kabupaten bantaeng.  

Kota 

Kabupaten 

Total Dana 

Perimbangan 

2016 

Total Dana 

Perimbangan 

2017 

Total Dana 

Perimbangan 

2018 

Total Dana 

Perimbangan 

2019 

Total Dana 

Perimbangan  

2020 

Kab. Bantaeng 813.973.521.000 646.513.610.992 734.508.420.000 796.073.343.000 735.115.463.311 

Kab. Barru 765.706.623.140 804.111.869.363 747.370.503.000 725.163.820.000 724.703.940.000 

Kab. Bone 1.385.906.149.200 1.512.633.984.416 1.567.756.287.000 1.634.785.865.000 1.618.341.266.000 

Kab. Bulukumba 933.029.148.000 1.059.812.765.683 1.067.254.266.999 1.042.307.756.000 1.078.880.219.000 

Kab. Enrekang 882.495.361.000 765.016.962.563 785.806.185.000 795.664.208.691 808.507.260.000 

Kab. Gowa 1.293.053.877.776 1.304.093.896.763 1.244.431.656.000 1.273.809.281.000 1.325.624.799.361 

Kab. Jeneponto 910.835.563.332 870.000.480.950 952.305.672.000 1.049.790.705.000 963.300.760.000 

Kab. Luwu 1.101.104.361.763 905.261.283.912 930.551.071.000 1.054.333.936.331 1.059.443.828.840 

Kab. Luwu Utara 948.693.123.000 912.684.112.616 938.091.935.000 930.794.773.000 964.662.130.000 

Kab. Maros 914.891.847.000 903.546.699.475 997.416.669.000 985.485.153.000 987.802.524.000 

Kab. Pangkep 1.094.275.812.380 1.010.789.986.729 1.063.362.814.000 1.028.991.060.896 1.055.537.059.024 

Kab. Pinrang 947.590.425.935 707.078.730.039 755.130.687.000 751.370.486.000 734.654.757.000 

Kab.Kepulauan 

Selayar 

774.284.000.020 731.292.366.429 872.674.189.000 853.925.826.000 860.321.375.000 

Kab.Sidenreng 

Rappang 

880.346.420.000 918.761.121.584 972.828.194.000 986.438.878.000 1.029.493.575.000 

Kab. Sinjai 964.172.045.460 864.137.112.789 873.666.453.000 882.254.710.000 917.097.402.000 

Kab. Soppeng 999.032.153.000 709.530.394.275 837.960.298.000 800.690.365.000 884.921.242.000 

Kab. Takalar 824.626.783.000 996.482.766.059 919.755.247.000 963.412.442.000 923.716.747.000 

Kab. Tana Toraja 918.611.462.840 927.905.872.664 896.999.573.029 918.094.689.029 927.593.471.029 

Kab. Wajo 1.078.839.765.000 829.790.822.352 889.270.771.000 877.268.821.000 849.440.578.000 

Kota Pare-Pare 676.243.253.431 730.440.592.056 802.437.879.000 840.282.899.000 840.754.948.000 

Kota Makassar 1.617.274.941.000 1.108.701.941.740 1.096.482.850.356 1.126.159.504.000 1.149.306.729.000 

Kota Palopo 737.180.748.580 674.911.159.746 608.741.841.000 660.209.347.000 623.353.553.000 

Kab. Luwu Timur 804.913.799.692 1.672.967.166.403 1.909.904.956.000 1.911.094.669.000 1.852.453.378.000 

Kab. Toraja Utara 689.380.509.250 707.776.958.216 810.357.216.000 784.486.737.000 777.331.693.000 
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c) Analisis SiLPA Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi 

Selatan (2016 – 2020) 

Menurut Abdullah (2013) SiLPA merupakan sisa anggaran tahun lalu 

yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan. SiLPA menunjukkan 

perencanaan yang kurang baik atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. 

SiLPA digunakan untuk menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan neto 

dengan surplus/defisit APBD.  

Terbentuknya sisa anggaran tahun sebelumnya dapat menunjukkan 

pemerintah daerah yang tidak tepat dalam mengelola anggaran yang sudah 

ditetapkan. Angka SiLPA yang besar dapat dimanfaatkan dalam mendanai 

agenda-agenda pemerintah daerah pada periode selanjutnya. Adapun data Sisa 

Lebih Perhitungan Anggaran pemerintah kota dan kabupaten provinsi sulawesi 

selatan tahun 2016 - 2020 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3  

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan  

Tahun Anggaran 2016 - 2020 

Kota 

Kabupaten 

Total SiLPA 

 2016 

Total SiLPA 

2017 

Total SiLPA 

2018 

Total SiLPA 

 2019 

Total SiLPA  

2020 

Kab. Bantaeng 5.525.689.000 3.253.034.332 - 25.259.607.960 4.700.000.000 

Kab. Barru 4.088.523.588 171.858.014.412 90.800.000.000 41.250.000.000 36.248.464.034 

Kab. Bone 37.136.812.798 121.202.865.127 15.902.815.000 24.856.730.890 57.746.423.645 

Kab. Bulukumba 22.443.811.200 91.957.709.738 35.361.997.804 12.502.263.344 7.084.205.000 

Kab. Enrekang 44.098.823.698 6.221.468.703 45.000.000.000 - 16.447.750.000 

Kab. Gowa 24.927.229.731 128.110.905.519 58.408.996.206 55.450.000.000 45.531.920.000 

Kab. Jeneponto 47.659.467.103 72.029.436.223 5.598.014.000 - - 

Kab. Luwu 93.043.396.154 61.673.896.116 16.400.183.635 17.087.058.088 15.339.650.414 

Kab. Luwu Utara 11.048.208.886 37.959.321.901 23.511.278.700 20.000.000.000 22.024.675.093 

Kab. Maros 19.200.000.000 20.585.049.198 9.900.000.000 8.959.422.033 29.062.275.033 

Kab. Pangkep 27.125.178.938 49.317.860.801 8.671.184.000 10.000.000.000 7.000.000.000 

Kab. Pinrang 60.948.578.660 59.142.126.893 20.000.000.000 5.500.000.000 - 

Kab.Kep.Selayar 56.456.104.747 156.064.014.356 106.801.767.316 94.454.948.855 65.159.356.072 

Kab. Sidrap 49.801.848.000 148.684.167.715 16.720.000.000 - 43.699.000.000 

Kab. Sinjai 51.125.488.025 90.675.518.653 48.000.000.000 28.000.000.000 119.436.109.081 

Kab. Soppeng - 59.209.467.182 73.743.910.389 71.421.556.035 33.532.039.828 

Kab. Takalar 24.000.000.000 8.330.138.027 28.045.376.000 10.599.321.000 34.123.910.870 

Kab. Tana Toraja - 110.191.980.883 14.212.208.000 21.308.556.927 25.338.736.654 

Kab. Wajo 33.315.184.820 49.197.165.269 2.000.000.000 12.000.000.000 13.300.000.000 

Kota Pare-Pare 38.000.000.000 128.840.344.513 30.000.000.000 - - 

Kota Makassar 170.000.000.000 55.258.330.732 28.310.810.950 11.000.000.000 6.500.000.000 

Kota Palopo 60.000.000.000 81.150.255.404 26.180.000.000 16.180.369.425 20.000.000.000 

Kab. Luwu Timur 224.818.051.284 332.271.997.613 219.480.000.000 215.000.000.000 80.000.000.000 

Kab. Toraja Utara 9.500.000.000 10.867.792.246 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 

Sumber : laporan APBD 24 Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan 
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Berdasarkan tabel 3.3 terlihat bahwa SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran) tertinggi pada tahun 2017 sebesar Rp. 332.271.997.613 di kabupaten 

luwu timur dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terendah sebesar 0 artinya 

tidak ada anggaran yang tersisa/tidak terpakai di tahun sebelumnya pada 

kabupaten/kota diantaranya di kabupaten soppeng dan toraja pada tahun 2016. 

Begitu pula di tahun 2018 di kabupaten bantaeng tidak ada anggaran yang tidak 

terpakai, dan pada tahun 2019 tepatnya di kota pare-pare, sidrap, jeneponto dan 

enrekang tidak terdapat pula sisa anggaran dan di tahun 2020 di kabupaten 

jeneponto, pinrang dan kota pare-pare tidak terdapat juga sisa lebih anggaran.    

Sehingga bisa disimpulkan bahwa terdapat beberapa kabupaten/kota yang 

tidak memiliki Sisa anggaran, artinya kabupaten/kota tersebut menggunakan 

semua anggarannya untuk mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah, 

sehingga pada tahun berikutnya tidak terdapat SiLPA. Adapun kabupaten dan 

kota tersebut diantaranya soppeng, toraja, bantaeng, sidrap, jeneponto, pinrang 

dan kota pare-pare. 

d) Analisis Belanja Modal Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi 

Sulawesi Selatan (2016 – 2020)  

Kebutuhan pemerintah dalam melaksanakan roda pemerintahannya 

diperlihatkan dalam pos belanja dalam APBD. Salah satu pos belanja yang 

menjadi sorotan adalah pos belanja modal. Belanja modal ini berkaitan dengan 

peningkatan fasilitas pelayanan publik dalam bentuk infrastruktur dan juga hal 

lainnya yang memiliki manfaat 1 tahun anggaran.  

Belanja modal diartikan sebagai pengeluaran pemerintah daerah yang 

manfaatnya melalui satu tahun anggaran dan akan menambah aset kekayaan 

daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya 

operasional dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi dua bagian yaitu 
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belanja publik, merupakan belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara 

langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik yaitu pembangunan 

jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil 

ambulans. Yang kedua belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak 

secara langsung dinikmati oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara oleh 

aparatur. Contoh belanja aparatur yakni pembelian kendaraan dinas, 

pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas. Kedua 

jenis belanja ini termasuk dalam belanja modal provinsi sulawesi selatan. 

Adapun nilai belanja modal pemerintah kabupaten dan kota provinsi sulawesi 

selatan tahun 2016 - 2020 adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.4  

Belanja Modal Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun Anggaran 2016 - 2020 

Kota 

Kabupaten 

Total  

Belanja Modal 

 2016 

Total  

Belanja Modal 

2017 

Total  

Belanja Modal 

2018 

Total  

Belanja Modal 

 2019 

Total  

Belanja Modal 

 2020 

Kab. Bantaeng 288.126.952.226 229.547.101.324 278.836.304.719 265.406.928.056 169.579.959.139 

Kab. Barru 228.492.467.722 345.267.023.968 267.368.759.396 200.384.025.076 160.796.546.455 

Kab. Bone 320.952.423.813 392.703.473.445 255.494.149.570 291.614.283.991 303.577.446.156 

Kab. Bulukumba 317.310.979.309 344.329.475.188 353.563.422.271 265.596.859.117 300.094.683.165 

Kab. Enrekang 351.566.121.091 200.088.477.045 188.559.753.994 181.804.015.397 227.354.120.225 

Kab. Gowa 291.273.486.706 477.894.304.217 433.527.340.488 426.179.028.706 437.887.830.074 

Kab. Jeneponto 348.633.174.627 204.476.346.325 213.207.067.030 269.960.218.628 176.912.519.175 

Kab. Luwu 400.764.436.550 221.162.518.385 200.870.189.496 298.340.988.002 327.260.530.197 

Kab. Luwu Utara 200.060.427.013 282.857.965.171 279.214.166.326 279.196.380.302 285.928.550.193 

Kab. Maros 362.387.944.198 359.172.375.516 447.245.516.097 352.852.682.500 372.267.798.165 

Kab. Pangkep 410.020.915.215 352.881.444.790 294.566.049.564 225.170.981.270 223.262.926.561 

Kab. Pinrang 337.107.083.674 288.566.513.023 229.352.665.320 220.611.094.464 333.443.777.705 

Kab.Kepulauan 

Selayar 

249.192.343.925 394.196.882.765 518.779.721.852 399.729.912.715 299.370.560.806 

Kab. Sidrap 481.628.367.000 257.496.784.123 151.662.299.528 122.601.642.500 165.135.398.365 

Kab. Sinjai 300.713.563.881 279.131.920.516 245.657.094.502 370.724.063.489 363.391.774.954 

Kab. Soppeng 281.820.148.772 173.007.970.509 293.393.814.307 184.645.894.346 310.573.771.418 

Kab. Takalar 276.383.825.927 434.635.861.641 446.263.896.000 265.093.301.000 311.764.144.000 

Kab. Tana Toraja 303.971.979.398 299.133.618.885 240.839.580.803 230.796.620.745 198.327.424.048 

Kab. Wajo 391.902.955.538 220.803.936.367 186.782.990.150 192.545.825.084 148.503.722.970 

Kota Pare-Pare 384.144.494.350 320.082.735.096 284.500.824.000 247.462.662.014 188.972.073.054 

Kota Makassar 775.719.637.923 370.850.927.061 226.112.069.515 312.528.544.584 400.039.202.469 

Kota Palopo 339.717.474.353 308.243.662.068 159.296.301.250 208.726.040.362 163.061.445.715 

Kab. Luwu Timur 580.264.819.214 625.019.873.537 869.408.978.394 1.123.952.315.719 843.386.321.537 

Kab. Toraja Utara 204.928.438.055 211.570.489.218 272.853.806.466 246.290.724.380 263.710.846.656 

Sumber : laporan APBD 24 Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan 

Berdasarkan tabel 3.4 dilihat secara umum belanja modal di masing-

masing kabupaten dan kota cenderung mengalami penurunan dan kenaikan antar 
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tahunnya. Dimana belanja modal terbesar berada pada tahun 2019 sejumlah Rp. 

1.123.952.315.719 di kabupaten luwu timur sedangkan balanja modal terendah 

pada tahun 2019 juga sejumlah Rp. 122.601.642.500.   

e) Analisis Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kota dan Kabupaten di 

Provinsi Sulawesi Selatan (2016 – 2020) 

Salah satu hal penting dalam suatu pembangunan dan merupakan salah 

satu tujuan pembangunan nasional adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

Setiap daerah tentunya menginginkan dan menjadikan pertumbuhan ekonomi 

menjadi salah satu sasaran dalam pembangunan daerahnya. Produk domestik 

regional bruto menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan 

nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDRB dapat dilihat dari tiga 

sisipendekatan, yaitu produksi, penggunaan, dan pendapatan. Ketiganya 

menyajikan komposisi data nilai tambah menurut sektor ekonomi, komponen 

penggunaan dan sumber pendapatan.  

  Tabel 3.5  

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan  

Tahun Anggaran 2016 - 2020 

Kota 

Kabupaten 

Total  

Pertumbuhan 

Ekonomi 2016 

Total  

Pertumbuhan 

Ekonomi 2017 

Total  

Pertumbuhan 

Ekonomi 2018 

Total  

Pertumbuhan 

Ekonomi 2019 

Total  

Pertumbuhan 

Ekonomi 2020 

Kab. Bantaeng 7.39 7.31 8.13 10.75 0.52 

Kab. Barru 6.01 6.48 7.11 7.41 0.87 

Kab. Bone 9.01 8.41 8.91 7.01 (0.25) 

Kab. Bulukumba 6.77 6.89 5.05 5.49 0.43 

Kab. Enrekang 7.63 6.84 3.26 5.43 1.25 

Kab. Gowa 7.57 7.21 7.14 7.46 1.76 

Kab. Jeneponto 8.32 8.25 6.29 5.47 0.16 

Kab. Luwu 7.88 6.79 6.86 6.26 1.30 

Kab. Luwu Utara 7.49 7.60 8.39 7.11 (0.59) 

Kab. Maros 9.50 6.81 6.19 1.24 (10.87) 

Kab. Pangkep 8.31 6.60 4.76 6.41 (1.69) 

Kab. Pinrang 7.44 7.84 6.91 6.53 0.44 

Kab. Kep.Selayar 7.45 7.61 8.75 7.68 (1.78) 

Kab. Sidrap 8.77 7.09 5.02 4.65 (0.59) 

Kab. Sinjai 7.09 7.23 7.44 6.12 1.55 

Kab. Soppeng 8.11 8.29 8.11 7.69 2.19 

Kab. Takalar 9.61 7.37 6.66 6.87 (0.61) 

Kab. Tana Toraja 7.29 7.47 7.89 7.22 (0.28) 

Kab. Wajo 4.96 5.21 1.08 4.06 (1.17) 

Kota Pare-Pare 6.87 6.97 5.58 6.65 (0.08) 

Kota Makassar 8.03 8.20 8.42 8.79 (1.27) 

Kota Palopo 6.95 7.17 7.52 6.75 0.45 

Kab. Luwu Timur 1.58 3.07 3.39 1.17 1.46 

Kab. Toraja Utara 8.01 8.22 8.07 7.56 0.17 
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Sumber : laporan APBD 24 Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan 

Seperti terlihat pada tabel 3.5 Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi 

pada tahun 2019 sebesar 10.75 % di kabupaten bantaeng sedangkan 

pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -0.08%  di kota 

pare-pare.  

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Analisis Statistik Deskriptif  

Uji statistik deskriptif ini digunakan untuk mengambarkan suatu data 

secara statistik dengan menggunakan Eviews 9. Adapun variabel di dalam 

penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, SiLPA dan 

Belanja Modal sebagai variabel independen serta Pertumbuhan Ekonomi sebagai 

Variabel Dependen. Dan berdasarkan dari hasil pengolahan data dengan 

menggunakan Eviews 9, maka statistik deskripsinya dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.1  

Statistik Deskriptif 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews 9 

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa variabel (X1) Pendapatan Asli 

Daerah memiliki nilai rata-rata 2.957184, nilai maksimum 9.966928 dan nilai 

 PERTUMBUHAN 
EKONOMI 

PAD DANA 
PERIMBANGAN 

SILPA BELANJA 
MODAL 

 Mean  5.357417  2.957184  6.399365  3.17E+08  3.027592 

 Median  6.865000  1.654266  7.851465  2.868654  2.836794 

 Maximum  10.75000  9.966928  9.990322  3.80E+10  8.694090 

 Minimum -10.87000  1.004367  1.010790  0.000000  1.123952 

 Std. Dev.  3.469379  2.640520  3.344979  3.47E+09  1.260014 

 Skewness -1.441192  1.498464 -0.767525  10.81704  2.027634 

 Kurtosis  5.614860  3.756060  1.844876  118.0084  9.105668 

      

 Jarque-Bera  75.72815  47.76601  18.45345  68474.83  268.6219 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000098  0.000000  0.000000 

      

 Sum  642.8900  354.8621  767.9238  3.80E+10  363.3110 

 Sum Sq. Dev.  1432.354  829.7089  1331.478  1.43E+21  188.9287 

      

 Observations  120  120  120  120  120 
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minimum 1.004367 serta standar deviasinya sebesar 2.640520 dengan jumlah 

observasi yang dihasilkan sebanyak 120 data.  

Adapun Dana Perimbangan (X2) memiliki nilai rata-rata 6.399365, nilai 

maksimum 9.990322 dan nilai minimum 1.010790 serta standar deviasi sebesar 

3.344979 dengan jumlah observasinya sebesar 120 data. Dan adapun untuk 

SiLPA (X3) memiliki nilai rata-rata 3.17E+08, nilai maksimum  3.80E+10 dan 

nilai minimum  0.000000 serta standar deviasi sebesar  3.47E+09 dengan jumlah 

observasinya sebesar 120 data.  

Belanja Modal (X4) memiliki nilai rata-rata 3.027592,  nilai maksimum 

8.694090 dan nilai minimum  1.123952 serta standar deviasinya sebesar 

1.260014 dengan jumlah observasi sebesar 120 data. Sedangkan Pertumbuhan 

Ekonomi (Y1) memiliki nilai rata-rata  5.357417, nilai maksimum  10.75000 dan 

nilai minimum -10.87000 serta standar deviasi sebesar  3.469379 dengan jumlah 

observasi sebesar 120 data.  

2. Estimasi Model Data Panel 

Untuk estimasi model data panel akan dilakukan dengan dua kali 

pengolahan karena terdapat empat variabel Independen dan satu variabel 

Dependen. Adapun variabel dependennya adalah Pertumbuhan Ekonomi sebagai 

(Y1). 

a. Common Effect Model  

Model common effect merupakan sebuah pendekatan yang paling 

sederhana yang disebut estimasi CEM atau pooled least square. Pada model ini 

tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu sehingga dalam 

pendekatan ini diasumsikan bahwa perilaku antar individu sama dalam berbagai 

kurun waktu. Hasil perhitungan ini menggunakan data Eviews 9 adalah sebagai 

berikut :  
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Tabel 4.2 

Hasil Model Regresi Common Effect 
 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.108232 1.236474 3.322538 0.0012 

PAD 0.289042 0.124309 2.325196 0.0218 

DANAPERIMBANGAN -0.027530 0.101913 -0.270133 0.7875 

SILPA 4.86E-11 9.13E-11 0.532055 0.5957 

BELANJAMODAL 0.183388 0.264568 0.693163 0.4896 

     
     R-squared 0.048704     Mean dependent var 5.357417 

Adjusted R-squared 0.015615     S.D. dependent var 3.469379 

S.E. of regression 3.442185     Akaike info criterion 5.350864 

Sum squared resid 1362.593     Schwarz criterion 5.467009 

Log likelihood -316.0518     Hannan-Quinn criter. 5.398031 

F-statistic 1.471916     Durbin-Watson stat 1.254874 

Prob(F-statistic) 0.215277    

     
     

 Sumber : Hasil Pengolahan data dengan Eviews 9 

Pada tabel 4.2 terlihat hasil pengujian regresi panel dengan menggunakan 

fixed effect model. Efek regresi panel tersebut akan dapat digunakan ketika 

didalam pengujian persyaratan regresi panel lulus pengujian chow test dan 

hausman test. Hasil pengujian persyaratan tersebut akan dijelaskan pada sub bab 

selanjutnya.  

b. Fixed Effect Model 

Model fixed effect mengasumsikan bahwa terdapat adanya efek yang 

berbeda diantara individu. Perbedaan itu dapat diakomodasi melalui perbedaan 

pada intersepmya. Oleh karena itu, dalam model fixed effect, setiap individu 

merupakan parameter yang tidak diketahu dan akan diestimasikan dengan 

menggunakan teknik varaibel dummy. Hasil perhitungan menggunakan Eviews 

9 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.3  

Hasil Model Regresi Fixed Effect 
 
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews 9 

 

Pada tabel 4.3 terlihat hasil pengujian regresi panel dengan menggunakan 

fixed effect model. Efek regresi panel tersebut akan dapat digunakan ketika 

didalam pengujian persyaratan regresi panel lulus pengujian chow test dan 

hausman. Hasil pengujian persyaratan tersebut akan dijelaskan pada sub bab 

berikutnya.  

c. Random Effect Model 

Menurut (Widarjono, 2013) Model random effect ini adalah model yang 

digunakan untuk mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin 

saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Dalam menjelaskan random 

effect tersebut diasumsikan setiap perusahaan memiliki perbedaan intersep. 

Model ini sangat berguna jika individual perusahaan yang kita ambil sebagai 

sampel dipilih secara random dan merupakan wakil dari populasi. Berikut ini 

merupakan hasil dari regresi model random effect dalam penelitian ini : 

 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.114054 1.788485 1.182036 0.2402 

PAD 0.237647 0.157963 1.504442 0.1359 

DANAPERIMBANGAN 0.087983 0.193376 0.454985 0.6502 

SILPA 3.78E-11 1.05E-10 0.358844 0.7205 

BELANJAMODAL 0.649224 0.359230 1.807263 0.0740 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.187978     Mean dependent var 5.357417 

Adjusted R-squared -0.050333     S.D. dependent var 3.469379 

S.E. of regression 3.555618     Akaike info criterion 5.575898 

Sum squared resid 1163.103     Schwarz criterion 6.226313 

Log likelihood -306.5539     Hannan-Quinn criter. 5.840035 

F-statistic 0.788794     Durbin-Watson stat 1.509894 

Prob(F-statistic) 0.754732    
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 Tabel 4.4 

Hasil Model Regresi Random Effect 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.108232 1.277221 3.216540 0.0017 

PAD 0.289042 0.128405 2.251017 0.0263 

DANAPERIMBANGAN -0.027530 0.105271 -0.261515 0.7942 

SILPA 4.86E-11 9.43E-11 0.515081 0.6075 

BELANJAMODAL 0.183388 0.273286 0.671049 0.5035 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 3.555618 1.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.048704     Mean dependent var 5.357417 

Adjusted R-squared 0.015615     S.D. dependent var 3.469379 

S.E. of regression 3.442185     Sum squared resid 1362.593 

F-statistic 1.471916     Durbin-Watson stat 1.254874 

Prob(F-statistic) 0.215277    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.048704     Mean dependent var 5.357417 

Sum squared resid 1362.593     Durbin-Watson stat 1.254874 
     
     

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews 9  

 

Pada tabel 4.4 diperoleh hasil pengujian random effect model dimana 

model analisis tersebut akan dapatdilakukan setelah lulus uji persyaratan 

hausman dan Lm yang akan dilakukan pada sub bab berikutnya.  

3. Pemilihan Model Regresi Data Panel 

Untuk menentukan model estimasi yang terbaik dalam penelitian ini, 

maka dilakukan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier.  

a. Uji Chow 

Untuk menentukan model fixed effect atau common effect yang paling 

tepat digunakan dalam mengestimasi data panel, maka dilakukan Uji Chow. Ini 

bertujuan untuk menentukan manakah model yang paling baik diantara 
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keduanya yaitu fixed effect model (FEM) atau common effect model (CEM). 

Adapun Hipotesis yang digunakan dalam uji chow sebagai berikut : 

1) H0: maka model estimasi yang terbaik digunakan adalah fixed effect  

2) H1: maka model estimasi yang terbaik digunakan adalah common 

effect.  

Ketentuannya, apabila probabilitasnya > 0,05 maka Ho diterima, artinya 

model common effect yang akan digunakan. Tetapi jika nilai probabilitas < 0,05, 

maka H1 diterima, berarti menggunakan pendekatan fixed effect. Berikut hasil 

pengujian untuk memilih apakah estimasi yang terbaik adalah fixed effect (FE) 

atau common effect (CE) dengan uji Chow. 

 Tabel 4.5  

              Hasil Uji Chow 
 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

          
Cross-section F 0.686063 (23,92) 0.8479 

Cross-section Chi-square 18.995812 23 0.7015 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews 9 

Jika nilai probabilitinya > 0,05 maka model terbaik untuk digunakan 

adalah common effect model (CEM). Namun jika probabilitynya < 0,05 maka 

model yang digunakan adalah fixed effect model (FEM). Nilai probability uji 

chow terlihat berdasarkan probabilitas pada tabel di atas yang memiliki nilai 

0,7015. Berdasarkan teabel tersebut maka uji chow menyatakan bahwa model 

estimasi yang lebih baik adalah common effect model (CEM).  

b. Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Uji LM ini memiliki fungsi untuk membandingkan antara model 

common effect dan random effect. Hasil dari pengujian dengan menggunakan uji 

ini adalah mengetahui metode mana yang sebaiknya akan dipilih dengan 

hipotesis sebagai berikut :  
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1) H0: diterima jika p-value > 0,05 maka model yang digunakan 

common effect model (REM). 

2) H1: diterima jika p-value < 0,05 maka model yang digunakan random 

effect model (FEM). 

   Tabel 4.6 

Hasil Uji LM 
 

 Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 

    
    

Breusch-Pagan  1.941718  543.3017  545.2434 

 (0.1635) (0.0000) (0.0000) 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews 9 

Dari tabel 3.7 dapat diketahui nilai p-value adalah 0,0000. Nilai ini lebih 

kecil dari 0,05 (0,0000 < 0,05), jadi dapat dikatakan bahwa H1 diterima yang 

artinya model random effect (REM) lebih tepat untuk digunakan untuk model 

estimasi persamaan regresi.  

4. Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik adalah uji statistik untuk mengukur sejauhmana 

sebuah model regresi dapat disebut sebagai model yang baik. Karena 

sebelumnya model REM yang terpilih maka pengujian yang dilakukan dalam uji 

asumsi klasik hanya dua yakni uji normalitas dan multikolinearitas. 

Menurut Nachrowi dalam Buku Gujarati yang berjudul “Dasar-dasar 

Ekonometrika” menjelaskan bahwa jika model yang terpilih adalah REM dengan 

menggunakan teknik estimasi Generalized Least Squares (GLS), tidak 

diperlukan uji Heteroskedastisitas karena pendekatan GLS digunakan untuk 

menyembuhkan Heteroskedastisitas sehingga terbebas dari uji tersebut.  

Dalam model REM yang dibutuhkan dalam pengujian uji asumsi klasik 

adalah uji normalitas dan multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan 
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karena didalam penelitian ini variabel bebas lebih dari 1. Sedangkan untuk uji 

autokorelasi tidak wajib digunakan dalam data panel (CEM, FEM ataupun 

REM).  

Menurut Widarjono bahwa uji Autokorelasi hanya terjadi pada data Time 

Series sehingga pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat time series 

tidaklah diperlukan. Disimpulkan bahwa model REM yang menggunakan 

pendekatan GLS dapat menyembuhkan Heteroskedastisitas dan Autokorelasi.  

a. Uji Normalitas  

Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan 

menggunakan uji Jarque-Bera (J-B). Dalam penelitian ini, tingkat probabilitas 

yang digunakan adalah 0,05. Dasar pengambilan keputusan dapat dilihat dari 

angka probabilitas dari statistik J-B dengan ketentuan sebagai berikut :  

1) Jika nilai probabilitas > 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi 

2) Jika nilai probabilitas < 0,05 maka asumsi normalitas tidak terpenuhi 

Gambar 4.1 

Uji Normalitas dengan Uji Jarque-Bera 
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   Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews 9 

Hasil estimasi uji normalitas menunjukkan bahwa uji tersebut 

berdistribusi tidak normal karena nilai jarque-bera lebih besar dari 2 yaitu 

86.84109 dan nilai probabilitynya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,0000 < 0,05. 

Menurut Wing Wahyu Winarno (2011), jika data berdistribusi tidak normal, bisa 
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diatasi dengan melakukan uji outlier. .Adapun hasil dari pengujian tersebut bisa 

dilihat pada gambar 3.2.  

Gambar 4.2  

Hasil Estimasi Uji Normalitas 
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   Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews 9 

Berdasarkan gambar 3.2 dapat dilihat nilai Jarque-Bera sebesar 1.421010 

< 2 (berarti tidak signifikan). Dan nilai probability sebesar 0.491396 > 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan dalam penelitian ini tidak 

memiliki masalah normalitas atau berdistribusi normal.  

b. Uji Multikolinearitas  

Uji Multikolinearitas adalah uji yang dapat dilihat dari nilai korelasi antar 

variabelyang terdapat dalam matriks korelasi. Jika antar variabel independen ada 

korelasi yang cukup tinggi, yakni diatas 0,8 maka hal ini adalah indikasi adanya 

multikolinearitas disajikan pada tabel berikut :  

Tabel 4.7  

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 PAD DANA 

PERIMBANGAN 

SILPA BELANJA 

MODAL 
     
     

PAD  1.000000  0.259783 -0.055153 -0.151122 

DANA 
PERIMBANGAN 

 0.259783  1.000000  0.009992 -0.308594 

SILPA -0.055153  0.009992  1.000000  0.059459 

BELANJA 
MODAL 

-0.151122 -0.308594  0.059459  1.000000 

 Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews 9  
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Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 4.7 dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel 

independen. Hal ini karena nilai korelasi antar variabel independen tidak lebih 

dari 0,8. 

4. Pemeriksaan persamaan Regresi Data Panel 

Setelah terpilih estimasi REM dengan efek individu maka lakukan 

pemeriksaan persamaan regresi data panel terdiri dari uji t (parsial), uji F 

(simultan) dan koefisien determinasi. 

a. Uji t (Parsial) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu 

variabel independen (X) secara individual terhadap variabel dependen (Y). 

Adapun pengambilan kesimpulannya sebagai berikut :  

1)  Jika nilai t hitung > t tabel atau sig < 0,05 maka Ho ditolak artinya Ha 

diterima (variabel X secara individu berpengaruh terhadap variabel 

Y). 

2) Jika nilai t hitung < t tabel atau sig > 0,05 maka Ha ditolak artinya Ho 

diterima (variabelX secara individu tidak berpengaruh terhadap 

variabelY). Berikut hasil uji parsial : 

Tabel 4.8 

 Hasil Uji t (Parsial) 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 4.108232 1.277221 3.216540 0.0017 

PAD 0.289042 0.128405 2.251017 0.0263 

DANAPERIMBANGAN -0.027530 0.105271 -0.261515 0.7942 

SILPA 4.86E-11 9.43E-11 0.515081 0.6075 

BELANJAMODAL 0.183388 0.273286 0.671049 0.5035 

 Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews 9  

Berdasarkan tabel 4.8 pada semua variabel terdapat tiga variabel 

independen  yang memiliki nilai t hitung < t tabel, sehingga Ha ditolak dan Ho 
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diterima yang artinya terdapat 3 variabel independen yang tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan terdapat variabel   Hal ini 

dapat diketahui bahwa dari nilai t tabel (1,980807) dan α = 0,05.  

1) Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki nilai signifikansi t sebesar 

0.0263 < 0,05, dengan t hitung sebesar 2.251017 > 1,980807, artinya 

Pendapatan Asli Daerah secara parsial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.  

2) Dana Perimbangan (X2) memiliki nilai signifikansi t sebesar 0.7942 > 

0,05 dengan t hitung sebesar -0.261515 < 1,980807, artinya Dana 

Perimbangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. 

3) SiLPA (X3) memiliki nilai signifikansi t sebesar 0.6075 > 0,05 dengan 

t hitung sebesar 0.515081 < 1,980807, artinya SiLPA secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.  

4) Belanja Daerah (X4) memiliki nilai signifikansi t sebesar 0,5035 > 

0,05, dengan t hitung sebesar 0.671049 < 1,980807 artinya Belanja 

Modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. 

b. Uji f (Simultan) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel 

independen (X) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y). Adapun 

pengambilan keputusannya :  

1)  Jika nilai F hitung > F tabel atau sig < 0,05 maka Ho ditolak dan 

Ha diterima artinya variabel X secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel Y. 
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2) Jika nilai F hitung < F tabel atau sig > 0,05 maka Ha ditolak dan 

Ho diterima artinya variabel X secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel Y.  

Tabel 4.9  

Hasil Uji f Simultan 

 

R-squared 0.048704     Mean dependent var 5.357417 

Adjusted R-squared 0.015615     S.D. dependent var 3.469379 

S.E. of regression 3.442185     Sum squared resid 1362.593 

F-statistic 1.471916     Durbin-Watson stat 1.254874 

Prob(F-statistic) 0.215277    

Sumber : hasil pengolahan data dengan Eviews 9 

Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa F hitung yang diperoleh sebesar 

0.215277 > 0,05 artinya Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, SiLPA 

dan Belanja Modal secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi atau yang biasa disebut dinotasikan R2 digunakan 

untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel independen secara individu 

mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen.  

Tabel 4.9  

Hasil Uji Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

 

R-squared 0.048704     Mean dependent var 5.357417 

Adjusted R-squared 0.015615     S.D. dependent var 3.469379 

S.E. of regression 3.442185     Sum squared resid 1362.593 

F-statistic 1.471916     Durbin-Watson stat 1.254874 

Prob(F-statistic) 0.215277    

     
     
 Unweighted Statistics   

     
     

R-squared 0.048704     Mean dependent var 5.357417 

Sum squared resid 1362.593     Durbin-Watson stat 1.254874 

 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews 9 
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Berdasarkan dari tabel 4.9 nilai Adjusted R-Square (R2) pada model 

regresi data panel menggunakan metode random effect model dengan efek 

individu (cross section) adalah 0,015615. Hal ini berarti variabel pendapatan asli 

daerah, dana perimbangan, SiLPA dan belanja modal mampu menjelaskan 

variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 15%, sedangkan 85% dijelaskan oleh 

faktor lain yang tidak termasuk dalam model.  

5. Interpretasi  

Pada pemilihan metode estimasi di bagian sebelumnya, dapat dilihat 

bahwa metode estimasi yang terbaik digunakan dalam penelitian adalah random 

effect model (REM). Sehingga hasil analisis regresi data panel dengan 

menggunakan  metode random effect model dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4.10 

Hasil Regresi Model Random Effect 
 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Eviews 9 

 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.108232 1.277221 3.216540 0.0017 

PAD 0.289042 0.128405 2.251017 0.0263 

DANAPERIMBANGAN -0.027530 0.105271 -0.261515 0.7942 

SILPA 4.86E-11 9.43E-11 0.515081 0.6075 

BELANJAMODAL 0.183388 0.273286 0.671049 0.5035 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 3.555618 1.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.048704     Mean dependent var 5.357417 

Adjusted R-squared 0.015615     S.D. dependent var 3.469379 

S.E. of regression 3.442185     Sum squared resid 1362.593 

F-statistic 1.471916     Durbin-Watson stat 1.254874 

Prob(F-statistic) 0.215277    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.048704     Mean dependent var 5.357417 

Sum squared resid 1362.593     Durbin-Watson stat 1.254874 
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Berdasarkan tabel 4.10 Hasil analisis Regresinya adalah : Y1 = 4.108232 

+ 0.289042X1 - 0.027530X2 + 4.86E-11X3 + 0.183388X4. Dengan demikian 

dari persamaan diatas dapat di interpretasikan sebagai berikut : 

a) Konstanta (c) = 4.108232 menunjukkan nilai konstan, jika nilai 

seluruh variabel independen sama dengan nol, maka variabel 

profitabilitasnya (Y) sama dengan 4.108232.  

b) Koefisien PAD (X1) = 0.289042, artinya berdasarkan penelitian ini 

jika variabel lain nilainya tetap dan PAD mengalami kenaikan rasio 

1% maka profitabilitas akan mengalami kenaikan sebesar 0.289042. 

nilai unstandardized coefficients B bernilai positif, menunjukkan 

bahwa terjadi hubungan positif antara PAD dengan pertumbuhan 

ekonomi. Artinya jika PAD meningkat, maka pertumbuhan ekonomi 

juga akan meningkat.  

c) Koefisien Dana perimbangan (X2) = 0.027530, Artinya berdasarkan 

penelitian ini jika variabel lain nilainya tetap dan Dana perimbangan 

mengalami kenaikan rasio 1% maka profitabilitas akan mengalami 

kenaikan sebesar 0.027530. nilai unstandardized coefficients B 

bernilai negatif menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang negatif 

antara dana perimbangan (X2) dengan Pertumbuhan ekonomi (Y). 

d) Koefisien SiLPA (X3) = 4.86E-11X3, artinya berdasarkan penelitian 

ini jika variabel lain nilainya tetap dan SiLPA mengalami kenaikan 

rasio 1% maka profitabilitas akan mengalami kenaikan sebesar 4.86E-

11X3. nilai unstandardized coefficients B bernilai positif, 

menunjukkan bahwa terjadi hubungan positif antara SiLPA dengan 

pertumbuhan ekonomi. Artinya jika SiLPA meningkat, maka 

pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.  
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e) Koefisien Belanja Modal (X4) = 0.183388 , artinya berdasarkan 

penelitian ini jika variabel lain nilainya tetap dan Belanja modal 

mengalami kenaikan rasio 1% maka profitabilitas akan mengalami 

kenaikan sebesar 0.183388. Artinya jika Belanja Modal meningkat, 

maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.  

C. Pembahasan  

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada 

Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Dimana Ho ditolak dan Ha diterima. 

Sehingga pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Hal ini 

disebabkan karena PAD itu merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil 

daerah itu sendiri.  

Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil proses 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. pendapatan asli daerah yang 

tertera dalam UU No. 32/2004. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu 

indikator dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin besar 

pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, apabila 

suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang rendah maka akan 

menurunkan pertumbuhan ekonomi juga.  

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Sulsel dibentuk untuk 

meningkatkan pendapatan daerah, antara lain melalui penguatan taxing power 

yang dilakukan dengan mengimplementasikan secara efektif regulasi perpajakan 

daerah dan retribusi daerah sesuai kewenangan pemerintahan daerah provinsi 
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sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Sulawesi Selatan terus 

mengalami pertumbuhan atau peningkatan. Dengan meningkatnya pendapatan 

ini dipengaruhi oleh banyaknya inovasi-inovasi yang dilakukan salah satunya 

Samsat Link yang diresmikan sejak 30 desember 2009. Komposisi sumber 

pendapatan tersebut didominasi oleh PAD dan memberikan kontribusi rata-rata 

sebesar 55,24%. Perlu diketahui juga bahwa PAD Sulsel mengalami peningkatan 

yang melebihi target yang telah ditetapkan. Pengaruh kenaikan tersebut 

disebabkan adanya peningkatan etos kerja sumber daya manusia (SDM), adanya 

motivasi dari para pemimpin, inovasi layanan unggulan yang terus berkembang 

serta dipengaruhi oleh regulasi terkait pendapatan misalnya diberlakukannya 

peraturan Gubernur tentang kenaikan Tarif BBN (Bea Balik Nama) mengingat 

luasnya wilayah proses objek pajak dan perkembangan jumlah kendaraan yang 

pesat di Provinsi Sulawesi selatan dan dibentuklah Unit Pelayanan Teknis 

Daerah (UPTD) untuk melakukan efisiensi dan efektifitas tugas pokok.  

Berkat peningkatan kinerja, motivasi serta inovasi, unit pelaksana teknis 

(UPTD) pendapatan di seluruh wilayah telah mengukir berbagai prestasi bahkan 

mendapat pengakuan internasional dari ACM (American Case Management 

Association). Dengan adanya Unit pelayanan teknis daerah dapat memberikan 

pelayanan prima, memudahkan wajib pajak mengakses pelayanan, mencegah 

berlakunya pungutan liar serta memberi dampak terhadap pembentukan 

kedisiplinan pegawai.  

Menurut Siti Resmi (2013) bahwa pajak merupakan fungsi penting dalam 

perekonomian suatu negara karena pajak menjadi sumber dana pemerintah untuk 

melakukan pembangunan baik pada pemerintah pusat maupun daerah. pajak 



72 

 

 

 

juga menjadi peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, 

khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak termasuk sumber 

pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran termasuk pengeluaran 

pembangunan. Selain itu, pajak juga sangat penting dalam mengatur 

pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak.  

Sesuai dengan hasil penelitian diatas, bahwa semakin besar pendapatan 

asli daerah yang diperoleh maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut juga 

akan meningkat. Karena jika PAD meningkat, pemerintah akan berinisiatif untuk 

lebih menggali potensi yang ada dengan cara memberikan belanja modal yang 

lebih besar untuk pembangunan daerah melalui pajak, sehingga jika 

pembangunan daerah tersebut baik akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi 

yang baik juga. Apabila suatu daerah menerima PAD semakin tinggi, maka 

semakin berkurang daerah tersebut memiliki tingkat ketergantungan fiskal 

kepada pusat dan daerah tersebut lebih fleksibel dan lebih leluasa dalam 

menyusun dan melakukan pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhannya.   

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anita Sri Wahyuni 

(2020) tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kota Surakarta. Selain itu, penelitian dari Chindy Febry Rori (2020) 

juga menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa analisis penelitian 

tidak sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan, yaitu dana perimbangan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  
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Kementerian keuangan menyatakan terdapat beberapa indikator yang 

menunjukkan proses anggaran didaerah tidak efisien. Salah satunya terkait 

dengan jumlah belanja pegawai yang jauh lebih besar dibanding belanja modal 

dimana DAU banyak tersedot untuk belanja pegawai.  

Dana transfer yang selama ini dialokasikan melalui APBN tak banyak 

membantu dalam percepatan pembangunan. Hal ini karena sebagian besar dana 

itu habis untuk belanja pegawai ketimbang belanja modal. Khususnya di 

kabupaten/kota di Sulawesi selatan memiliki belanja pegawai 1,3 triliun dalam 

APBD dan nilai ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Belanja pegawai itu 

termasuk gaji, tunjangan, tambahan penghasilan pegawai dan perjalanan dinas.  

 Fakta menunjukkan bahwa porsi belanja pegawai negeri sipil daerah 

dalam APBD relatif cukup besar, dimana pengalokasian Dana transfer di 

peruntukkan untuk belanja pegawai. Hal tersebut membuktikan bahwa apabila 

semakin tingginya pengalokasian realisasi Dana transfer yang diberikan dari 

pemerintah pusat dapat mengurangi laju pertumbuhan ekonomi daerah yang 

disebabkan karena Dana transfer secara keseluruhan tidak digunakan untuk 

peningkatan ekonomi daerah.  

Apabila daerah kurang mampu mengelola dana tersebut, maka tidak 

menutup kemungkinan yang terjadi adalah semakin meningkatnya 

ketergantungan daerah pada dana perimbangan. Kondisi ini kontra indikasi 

dengan penerapan otonomi daerah dimana Pemda diberikan hak, wewenang, dan 

kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah juga diharapkan lebih tepat dalam 

pengalokasian dana perimbangan yang dapat mempengaruhi faktor-faktor 

pertumbuhan ekonomi seperti pengembangan kualitas teknologi dan peningkatan 

produktivitas masyarakat. Selain itu, diharapkan agar pemerintah daerah tetap 
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bisa menjaga dan mengontrol angka ketimpangan pendapatan dan lebih menekan 

gini ratio ke dalam kategori yang lebih baik. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amal  

(2021), Azzumar & Handayani (2011) dan Samsir (2019) yang menyatakan 

bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh signifikansi terhadap pertumbuhan 

ekonomi.  

3. Pengaruh SiLPA terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa SiLPA tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan 

bahwa besar kecilnya SiLPA pada pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi 

Selatan tidak berpengaruh signifikan terhadap naik turunnya pertumbuhan 

ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Andrie. 2019). 

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 

anggaran selama satu periode anggaran. Sisa Lebih anggaran tahun sebelumnya 

yang menjadi penerimaan pada tahun berjalan (SiLPA) adalah sumber 

penerimaan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk mendanai 

kegiatan-kegiatan tahun berjalan.  

Hampir seluruh daerah di Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai SiLPA. 

Padahal dalam anggaran yang telah ditetapkan, pemerintah daerah telah 

menetapkan akan terjadi defisit dimana pendapatan daerah tidak dapat menutupi 

seluruh belanja daerah. Adapun SiLPA yang terdapat pada semua pemerintah 

daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dapat disebabkan karena beberapa faktor 

yaitu karna adanya pelampauan pendapatan daerah yang tidak terhitung dalam 

perhitungan anggaran.  
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Sebagian besar kabupaten/kota memiliki dana SiLPA setiap tahunnya, 

hal inilah yang oleh Wakil ketua komisi A DPRD Makassar yang mengatakan 

bahwa dana silpa penggunaan anggarannya sangat besar dan lebih banyak 

digunakan untuk membiayai perjalanan dinas. padahal masih terdapat program 

dan kegiatan yang lebih utama untuk dibiayai. Apalagi dengan adanya dana silpa 

ini karena terdapat program SKPD yang tidak berjalan. Sehingga bisa 

disimpulkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran yang tersisa dibelanja oleh 

pemda yang tujuannya bukan untuk peningkatan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

Dimasa yang akan datang diharapkan SiLPA harus semakin menurun, 

karena dengan semakin menurunnya nilai SiLPA merupakan salah satu indikasi 

semakin baik antara perencanaan dengan penganggaran. Selain itu semakin 

besar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan maka akan sangat berefek bagi 

perekonomian dan kesejahreaan masyarakat Sulawesi Selatan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian dari Septian Kurnia Putra (2017) dan 

Idaman Pimen (2020) yang menyatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini 

menunjukkan bahwa dana yang terdapat dalam SiLPA dibelanjakan atau 

dihabisi.  

4. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan belanja modal tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh belanja 

modal kabupaten/kota tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PRDB Provinsi 

Sulawesi Selatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Belanja modal 

bukan merupakan faktor penentu meningkat dan turunnya pertumbuhan ekonomi 
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di Kabupaten/kota Sulawesi selatan. jika terjadi kenaikan belanja modal 

cenderung akan mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi.  

Belanja modal yang digunakan pemerintah daerah dialokasikan pada 

pembelian tanah dan aset daerah, tidak langsung dibangun sarana prasarana 

sehingga harus menunggu untuk dibangun sarana dan prasarana baru dapat 

digunakan serta belum dapat dinikmati dalam kurun waktu yang pendek atau 

pembangunan masih berjalan sehingga belum memperoleh hasil dari belanja 

modal tersebut.  

Hal tersebut dikarenakan belanja modal yang dianggarkan dan 

dilaksanakan tidak dapat langsung memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi, dimana belanja modal butuh waktu dalam prosesnya, mulai dari 

anggaran, pelaksanaan, baru bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 

meningkatkan perekonomian.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fajri (2016) 

dan Agus Kurniawan (2016) yang menemukan bahwa belanja modal tidak 

signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di sumatera 

utara dan Surabaya.  

5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, SiLPA dan 

Belanja Modal secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa bahwa F hitung yang 

diperoleh sebesar 0.215277 > 0,05 artinya Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangan, SiLPA dan Belanja Modal secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk nilai Adjusted R-

Square (R2) pada model regresi data panel menggunakan metode REM adalah 

0,015615. Hal ini berarti Besarnya pengaruh mengenai Pendapatan asli daerah, 

dana perimbangan, SiLPA dan belanja modal terhadap pertumbuhan 
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ekonomipada pemerintahan Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi selatan untuk 

periode 2016 – 2020 sebesar 15%, sedangkan 85% dijelaskan oleh faktor lain 

yang tidak termasuk dalam model. Sehingga semakin tinggi tingkat penerimaan 

pendapatan asli daerah, dana perimbangan, SiLPA akan meningkatkan dan 

belanja modal sehingga secara langsung pertumbuhan ekonomi akan menjadi 

menurun.  

Pendapatan asli daerah, dana perimbangan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. kenaikan yang terjadi pada 

pendapatan asli daerah tidak mendorong berlakunya peningkatan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. dimana dana PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA tidak 

dialokasikan ke belanja yang tidak dapat mempengaruhi peningkatan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. sehingga perlu adanya kebijakan dari pihak terkait dalam 

menyusun anggaran belanja yang lebih fokus memperhatikan dampaknya 

terhadap kesejahteraan masyarakat guna untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dalam daerah dengan peningkatan belanja untuk pertumbuhan 

ekonomi.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan Dias Tri Damara (2021) yang 

menyatakan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, silpa dan belanja 

modal secara simultan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai pengaruh 

pendapatan asli daerah, dana perimbangan, SiLPA dan belanja modal terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2016-

2020.  Berikut beberapa simpulan yang dapat penulis tarik dari hasil penelitian :  

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2016 – 2020. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,0263 yang lebih kecil dari 

0,05 (0,0263 < 0,05) dan nilai t hitung sebesar 2,251 dimana t hitung 

lebih besar dari t tabel 1,980 (2,252 > 1,980). Sehingga disimpulkan 

bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y.  

2. Dana Perimbangan tidak  berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2016 – 2020. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,794 yang lebih besar dari 

0,05 (0,794 > 0,05) dan t hitung sebesar -0,261 dimana t hitung lebih 

kecil dari t tabel 1,980 (-0,261 < 1,980). Sehingga disimpulkan bahwa 

H2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh variabel X2 terhadap Y.  

3. SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tidak berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 

2016- 2020. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,607 

yang lebihbesar dari 0,05 (0,607 > 0,05) dan t hitung sebesar 0,515 

dimana t hitung lebih kecil dari t tabel 1,980 (0,515 < 1,980). Sehingga 

disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh 

variabel X3 terhadap Y.  



 

 

 

4. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2016 -2020. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,503 > 0,05 dan nilai t 

hitung sebesar 0,671 < 1,980. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 

ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh variabel X4 terhadap Y.  

5. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, SiLPA dan Belanja Modal 

tidak berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 – 2020. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 (1,471 > 

0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak yang berarti tidak 

terdapat pengaruh X1, X2, X3 dan X4 secara simultan terhadap Y.  

B. Saran  

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi terkait 

pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, SiLPA dan 

Belanja Modal terhadap pertumbuhan Ekonomi. 

2. Diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi serta dapat menjadi 

bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih berikutnya 

serta dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian lain khususnya bagi 

pihak-pihak yang akan meneliti kajian yang sama.  

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya 

mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah. untuk membantu 

memecahkan masalah yang ada pada pemerintah kabupaten/kota di 

Sulawesi Selatan tahun 2016-2020 mengenai pendapatan asli daerah, 

dana perimbangan, SiLPA dan belanja modal. Diharapkan pula penelitian 

ini nantinya diharapkan agar mampu memberikan pandangan kepada 



 

 

 

pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan 

datang.  

4. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam mengalokasikan 

dana kepada pemerintah daerah kabupaten kota di Sulawesi Selatan dan 

sebagai pengetahuan perhitungan mengenai anggaran pada 

kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tahun 2016 -2020.  

5. Kepada masyarakat khusus daerah kabupaten dan kota di Sulawesi 

Selatan sebagai pengetahuan dan informasi mengenai data yang 

didapatkan dari PAD, dana perimbangan, SiLPA dan belanja modal pada 

kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. dan kepada masyarakat umum 

sebagai pengetahuan jika PAD, dana perimbangan, SiLPA dan belanja 

modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.  
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Lampiran 1.  

Data Sekunder Penelitian 

DAERAH PERIODE 
PERTUMBUHAN 

EKONOMI 
PAD 

DANA 

PERIMBANGAN 
SiLPA BELANJA MODAL 

Kab. Bantaeng 2016 7.39 62.492.245.407 813.973.521.000 5.525.689.000 288.126.952.226 

Kab. Bantaeng 2017 7.31 65.202.492.784 646.513.610.992 3.253.034.332 229.547.101.324 

Kab. Bantaeng 2018 8.13 162.085.272.550 734.508.420.000 0 278.836.304.719 

Kab. Bantaeng 2019 10.75 98.818.731.152 796.073.343.000 25.259.607.960 265.406.928.056 

Kab. Bantaeng 2020 0.52 158.311.975.955 735.115.463.311 4.700.000.000 169.579.959.139 

Kab. Barru 2016 6.01 64.690.536.626 765.706.623.140 4.088.523.588 228.492.467.722 

Kab. Barru 2017 6.48 130.579.972.435 804.111.869.363 171.858.014.412 345.267.023.968 

Kab. Barru 2018 7.11 113.838.993.084 747.370.503.000 90.800.000.000 267.368.759.396 

Kab. Barru 2019 7.41 110.014.003.038 725.163.820.000 41.250.000.000 200.384.025.076 

Kab. Barru 2020 0.87 113.328.226.000 724.703.940.000 36.248.464.034 160.796.546.455 

Kab. Bone 2016 9.01 155.636.249.862 1.385.906.149.200 37.136.812.798 320.952.423.813 

Kab. Bone 2017 8.41 280.478.099.485 1.512.633.984.416 121.202.865.127 392.703.473.445 

Kab. Bone 2018 8.91 178.627.620.500 1.567.756.287.000 15.902.815.000 255.494.149.570 

Kab. Bone 2019 7.01 195.573.255.600 1.634.785.865.000 24.856.730.890 291.614.283.991 

Kab. Bone 2020 (0.25) 211.584.275.793 1.618.341.266.000 57.746.423.645 303.577.446.156 

Kab. Bulukumba 2016 6.77 130.349.983.805 933.029.148.000 22.443.811.200 317.310.979.309 

Kab. Bulukumba 2017 6.89 201.080.429.101 1.059.812.765.683 91.957.709.738 344.329.475.188 

Kab. Bulukumba 2018 5.05 191.060.726.000 1.067.254.266.999 35.361.997.804 353.563.422.271 

Kab. Bulukumba 2019 5.49 194.290.832.856 1.042.307.756.000 12.502.263.344 265.596.859.117 

Kab. Bulukumba 2020 0.43 192.999.078.805 1.078.880.219.000 7.084.205.000 300.094.683.165 

Kab. Enrekang 2016 7.63 91.793.908.000 882.495.361.000 44.098.823.698 351.566.121.091 

Kab. Enrekang 2017 6.84 99.669.276.952 765.016.962.563 6.221.468.703 200.088.477.045 

Kab. Enrekang 2018 3.26 86.576.398.820 785.806.185.000 45.000.000.000 188.559.753.994 

Kab. Enrekang 2019 5.43 109.257.212.972 795.664.208.691 0 181.804.015.397 

Kab. Enrekang 2020 1.25 104.657.874.856 808.507.260.000 16.447.750.000 227.354.120.225 

Kab. Gowa 2016 7.57 159.979.473.977 1.293.053.877.776 24.927.229.731 291.273.486.706 

Kab. Gowa 2017 7.21 268.339.203.299 1.304.093.896.763 128.110.905.519 477.894.304.217 

Kab. Gowa 2018 7.14 189.361.823.961 1.244.431.656.000 58.408.996.206 433.527.340.488 

Kab. Gowa 2019 7.46 198.479.075.420 1.273.809.281.000 55.450.000.000 426.179.028.706 

Kab. Gowa 2020 1.76 224.469.891.880 1.325.624.799.361 45.531.920.000 437.887.830.074 

Kab. Jeneponto 2016 0.16 138.237.914.965 963.300.760.000 0 176.912.519.175 

Kab. Jeneponto 2017 8.25 97.930.246.320 870.000.480.950 72.029.436.223 204.476.346.325 

Kab. Jeneponto 2018 6.29 120.905.000.000 952.305.672.000 5.598.014.000 213.207.067.030 

Kab. Jeneponto 2019 5.47 140.833.400.000 1.049.790.705.000 0 269.960.218.628 

Kab. Jeneponto 2020 0.16 138.237.914.965 963.300.760.000 0 176.912.519.175 

Kab. Luwu 2016 7.88 59.255.420.780 1.101.104.361.763 93.043.396.154 400.764.436.550 

Kab. Luwu 2017 6.79 109.172.771.923 905.261.283.912 61.673.896.116 221.162.518.385 

Kab. Luwu 2018 6.86 102.180.000.000 930.551.071.000 16.400.183.635 200.870.189.496 

Kab. Luwu 2019 6.26 109.652.921.139 1.054.333.936.331 17.087.058.088 298.340.988.002 

Kab. Luwu 2020 1.30 115.457.806.770 1.059.443.828.840 15.339.650.414 327.260.530.197 

Kab. Luwu Utara 2016 7.49 79.658.721.360 948.693.123.000 11.048.208.886 200.060.427.013 

Kab. Luwu Utara 2017 7.60 109.659.129.505 912.684.112.616 37.959.321.901 282.857.965.171 

Kab. Luwu Utara 2018 8.39 106.954.261.697 938.091.935.000 23.511.278.700 279.214.166.326 

Kab. Luwu Utara 2019 7.11 121.816.172.200 930.794.773.000 20.000.000.000 279.196.380.302 

Kab. Luwu Utara 2020 (0.59) 143.824.528.230 964.662.130.000 22.024.675.093 285.928.550.193 

Kab. Maros 2016 9.50 180.007.000.000 914.891.847.000 19.200.000.000 362.387.944.198 

Kab. Maros 2017 6.81 194.999.053.694 903.546.699.475 20.585.049.198 359.172.375.516 

Kab. Maros 2018 6.19 202.645.000.000 997.416.669.000 9.900.000.000 447.245.516.097 

Kab. Maros 2019 1.24 266.418.500.000 985.485.153.000 8.959.422.033 352.852.682.500 

Kab. Maros 2020 (10.87) 311.275.814.871 987.802.524.000 29.062.275.033 372.267.798.165 

Kab. Pangkep 2016 8.31 154.595.537.920 1.094.275.812.380 27.125.178.938 410.020.915.215 

Kab. Pangkep 2017 6.60 162.621.399.915 1.010.789.986.729 49.317.860.801 352.881.444.790 

Kab. Pangkep 2018 4.76 175.940.897.281 1.063.362.814.000 8.671.184.000 294.566.049.564 

Kab. Pangkep 2019 6.41 185.326.285.819 1.028.991.060.896 10.000.000.000 225.170.981.270 

Kab. Pangkep 2020 (1.69) 186.390.958.217 1.055.537.059.024 7.000.000.000 223.262.926.561 

Kab. Pinrang 2016 7.44 93.793.056.694 947.590.425.935 60.948.578.660 337.107.083.674 

Kab. Pinrang 2017 7.84 167.307.131.609 707.078.730.039 59.142.126.893 288.566.513.023 

Kab. Pinrang 2018 6.91 145.210.889.800 755.130.687.000 20.000.000.000 229.352.665.320 

Kab. Pinrang 2019 6.53 167.052.191.690 751.370.486.000 5.500.000.000 220.611.094.464 

Kab. Pinrang 2020 0.44 189.592.384.308 734.654.757.000 0 333.443.777.705 



 

 

 

 

 

Kab. Kepulauan 

Selayar 
2016 7.45 46.477.787.000 774.284.000.020 56.456.104.747 249.192.343.925 

Kab. Kepulauan 

Selayar 
2017 7.61 254.902.886.908 731.292.366.429 156.064.014.356 394.196.882.765 

Kab. Kepulauan 

Selayar 
2018 8.75 257.394.368.614 872.674.189.000 106.801.767.316 518.779.721.852 

Kab. Kepulauan 

Selayar 
2019 7.68 289.641.416.614 853.925.826.000 94.454.948.855 399.729.912.715 

Kab. Kepulauan 

Selayar 
2020 (1.78) 305.744.901.038 860.321.375.000 65.159.356.072 299.370.560.806 

Kab. Sidrap 2016 8.77 126.565.150.000 880.346.420.000 49.801.848.000 481.628.367.000 

Kab. Sidrap 2017 7.09 118.859.698.609 918.761.121.584 148.684.167.715 257.496.784.123 

Kab. Sidrap 2018 5.02 98.986.809.930 972.828.194.000 16.720.000.000 151.662.299.528 

Kab. Sidrap 2019 4.65 111.413.048.492 986.438.878.000 0 122.601.642.500 

Kab. Sidrap 2020 (0.59) 131.224.675.801 1.029.493.575.000 43.699.000.000 165.135.398.365 

Kab. Sinjai 2016 7.09 57.697.812.504 964.172.045.460 51.125.488.025 300.713.563.881 

Kab. Sinjai 2017 7.23 113.973.757.129 864.137.112.789 90.675.518.653 279.131.920.516 

Kab. Sinjai 2018 7.44 74.960.143.940 873.666.453.000 48.000.000.000 245.657.094.502 

Kab. Sinjai 2019 6.12 90.402.576.658 882.254.710.000 28.000.000.000 370.724.063.489 

Kab. Sinjai 2020 1.55 100.436.676.702 917.097.402.000 119.436.109.081 363.391.774.954 

Kab. Soppeng 2016 8.11 59.817.709.386 999.032.153.000 0 281.820.148.772 

Kab. Soppeng 2017 8.29 77.300.086.267 709.530.394.275 59.209.467.182 173.007.970.509 

Kab. Soppeng 2018 8.11 71.274.920.000 837.960.298.000 73.743.910.389 293.393.814.307 

Kab. Soppeng 2019 7.69 73.912.605.000 800.690.365.000 71.421.556.035 184.645.894.346 

Kab. Soppeng 2020 2.19 84.684.347.742 884.921.242.000 33.532.039.828 310.573.771.418 

Kab. Takalar 2016 9.61 105.115.844.777 824.626.783.000 24.000.000.000 276.383.825.927 

Kab. Takalar 2017 7.37 146.032.092.013 996.482.766.059 8.330.138.027 434.635.861.641 

Kab. Takalar 2018 6.66 163.408.876.000 919.755.247.000 28.045.376.000 446.263.896.000 

Kab. Takalar 2019 6.87 140.872.160.000 963.412.442.000 10.599.321.000 265.093.301.000 

Kab. Takalar 2020 (0.61) 144.026.116.000 923.716.747.000 34.123.910.870 311.764.144.000 

Kab. Tana Toraja 2016 7.29 76.974.890.000 918.611.462.840 0 303.971.979.398 

Kab. Tana Toraja 2017 7.47 125.892.548.021 927.905.872.664 110.191.980.883 299.133.618.885 

Kab. Tana Toraja 2018 7.89 90.247.382.396 896.999.573.029 14.212.208.000 240.839.580.803 

Kab. Tana Toraja 2019 7.22 106.944.950.291 918.094.689.029 21.308.556.927 230.796.620.745 

Kab. Tana Toraja 2020 (0.28) 126.663.815.393 927.593.471.029 25.338.736.654 198.327.424.048 

Kab. Wajo 2016 4.96 111.894.035.221 1.078.839.765.000 33.315.184.820 391.902.955.538 

Kab. Wajo 2017 5.21 111.702.803.114 829.790.822.352 49.197.165.269 220.803.936.367 

Kab. Wajo 2018 1.08 161.417.654.000 889.270.771.000 2.000.000.000 186.782.990.150 

Kab. Wajo 2019 4.06 140.821.438.830 877.268.821.000 12.000.000.000 192.545.825.084 

Kab. Wajo 2020 (1.17) 160.857.287.800 849.440.578.000 13.300.000.000 148.503.722.970 

Kota Pare-Pare 2016 6.87 137.515.117.571 676.243.253.431 38.000.000.000 384.144.494.350 

Kota Pare-Pare 2017 6.97 140.418.241.235 730.440.592.056 128.840.344.513 320.082.735.096 

Kota Pare-Pare 2018 5.58 160.000.000.000 802.437.879.000 30.000.000.000 284.500.824.000 

Kota Pare-Pare 2019 6.65 187.752.107.000 840.282.899.000 0 247.462.662.014 

Kota Pare-Pare 2020 (0.08) 128.559.974.000 840.754.948.000 0 188.972.073.054 

Kota Makassar 2016 8.03 1.305.180.008.000 1.617.274.941.000 170.000.000.000 775.719.637.923 

Kota Makassar 2017 8.20 177.730.310.816 1.108.701.941.740 55.258.330.732 370.850.927.061 

Kota Makassar 2018 8.42 138.610.353.826 1.096.482.850.356 28.310.810.950 226.112.069.515 

Kota Makassar 2019 8.79 155.454.668.674 1.126.159.504.000 11.000.000.000 312.528.544.584 

Kota Makassar 2020 (1.27) 144.509.477.630 1.149.306.729.000 6.500.000.000 400.039.202.469 

Kota Palopo 2016 6.95 150.118.951.300 737.180.748.580 60.000.000.000 339.717.474.353 

Kota Palopo 2017 7.17 140.621.664.388 674.911.159.746 81.150.255.404 308.243.662.068 

Kota Palopo 2018 7.52 145.207.699.292 608.741.841.000 26.180.000.000 159.296.301.250 

Kota Palopo 2019 6.75 151.920.731.954 660.209.347.000 16.180.369.425 208.726.040.362 

Kota Palopo 2020 0.45 165.912.950.480 623.353.553.000 20.000.000.000 163.061.445.715 

Kab. Luwu Timur 2016 1.58 166.867.312.006 804.913.799.692 224.818.051.284 580.264.819.214 

Kab. Luwu Timur 2017 3.07 1.337.231.094.232 1.672.967.166.403 332.271.997.613 625.019.873.537 

Kab. Luwu Timur 2018 3.39 1.483.713.060.000 1.909.904.956.000 219.480.000.000 869.408.978.394 

Kab. Luwu Timur 2019 1.17 1.649.402.916.000 1.911.094.669.000 215.000.000.000 1.123.952.315.719 

Kab. Luwu Timur 2020 1.46 1.749.402.916.000 1.852.453.378.000 80.000.000.000 843.386.321.537 

Kab. Toraja Utara 2016 8.01 41.384.041.100 689.380.509.250 9.500.000.000 204.928.438.055 

Kab. Toraja Utara 2017 8.22 44.165.976.209 707.776.958.216 10.867.792.246 211.570.489.218 

Kab. Toraja Utara 2018 8.07 58.562.507.100 810.357.216.000 3.500.000.000 272.853.806.466 

Kab. Toraja Utara 2019 7.56 56.220.028.100 784.486.737.000 3.500.000.000 246.290.724.380 

Kab. Toraja Utara 2020 0.17 73.650.896.662 777.331.693.000 3.500.000.000 263.710.846.656 



 

 

 

 

 

Lampiran 2  

Regresi CEM (Common Effect Model) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.108232 1.236474 3.322538 0.0012 

PAD 0.289042 0.124309 2.325196 0.0218 

DANAPERIMBANGAN -0.027530 0.101913 -0.270133 0.7875 

SILPA 4.86E-11 9.13E-11 0.532055 0.5957 

BELANJAMODAL 0.183388 0.264568 0.693163 0.4896 
     
     R-squared 0.048704     Mean dependent var 5.357417 

Adjusted R-squared 0.015615     S.D. dependent var 3.469379 

S.E. of regression 3.442185     Akaike info criterion 5.350864 

Sum squared resid 1362.593     Schwarz criterion 5.467009 

Log likelihood -316.0518     Hannan-Quinn criter. 5.398031 

F-statistic 1.471916     Durbin-Watson stat 1.254874 

Prob(F-statistic) 0.215277    
     
     

 

Regresi FEM (Fixed Effect Model) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.114054 1.788485 1.182036 0.2402 

PAD 0.237647 0.157963 1.504442 0.1359 

DANAPERIMBANGAN 0.087983 0.193376 0.454985 0.6502 

SILPA 3.78E-11 1.05E-10 0.358844 0.7205 

BELANJAMODAL 0.649224 0.359230 1.807263 0.0740 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.187978     Mean dependent var 5.357417 

Adjusted R-squared -0.050333     S.D. dependent var 3.469379 

S.E. of regression 3.555618     Akaike info criterion 5.575898 

Sum squared resid 1163.103     Schwarz criterion 6.226313 

Log likelihood -306.5539     Hannan-Quinn criter. 5.840035 

F-statistic 0.788794     Durbin-Watson stat 1.509894 

Prob(F-statistic) 0.754732    
     
     



 

 

 

 

 

Regresi REM (Random Effect Model) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.108232 1.277221 3.216540 0.0017 

PAD 0.289042 0.128405 2.251017 0.0263 

DANAPERIMBANGAN -0.027530 0.105271 -0.261515 0.7942 

SILPA 4.86E-11 9.43E-11 0.515081 0.6075 

BELANJAMODAL 0.183388 0.273286 0.671049 0.5035 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 3.555618 1.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.048704     Mean dependent var 5.357417 

Adjusted R-squared 0.015615     S.D. dependent var 3.469379 

S.E. of regression 3.442185     Sum squared resid 1362.593 

F-statistic 1.471916     Durbin-Watson stat 1.254874 

Prob(F-statistic) 0.215277    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.048704     Mean dependent var 5.357417 

Sum squared resid 1362.593     Durbin-Watson stat 1.254874 
     
     

 

Lampiran 3   

Uji Chow 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

          
Cross-section F 0.686063 (23,92) 0.8479 

Cross-section Chi-square 18.995812 23 0.7015 

 

Uji LM  

 Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 

        
Breusch-Pagan  1.941718  543.3017  545.2434 

 (0.1635) (0.0000) (0.0000) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lampiran 4 Uji Asumsi Klasik  

Normalitas 

0

1

2

3

4
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6

7

8

9

-400000 -200000 1 200001 400001 600001

Series: Residuals
Sample 2 111
Observations 69

Mean      -4.64e-12
Median   486.1594
Maximum  565764.8
Minimum -495472.0
Std. Dev.   266103.0
Skewness   0.175210
Kurtosis   2.390517

Jarque-Bera  1.421010
Probability  0.491396

 

 

 

Uji Multikolinearitas  

 PAD DANA 
PERIMBANGAN 

SILPA BELANJA 
MODAL 

     
     

PAD  1.000000  0.259783 -0.055153 -0.151122 

DANA 
PERIMBANGAN 

 0.259783  1.000000  0.009992 -0.308594 

SILPA -0.055153  0.009992  1.000000  0.059459 

BELANJA 
MODAL 

-0.151122 -0.308594  0.059459  1.000000 

 

Lampiran 5 Uji Hipotesis 

Uji T 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 4.108232 1.277221 3.216540 0.0017 

PAD 0.289042 0.128405 2.251017 0.0263 

DANAPERIMBANGAN -0.027530 0.105271 -0.261515 0.7942 

SILPA 4.86E-11 9.43E-11 0.515081 0.6075 

BELANJAMODAL 0.183388 0.273286 0.671049 0.5035 

 

Uji F 

R-squared 0.048704     Mean dependent var 5.357417 

Adjusted R-squared 0.015615     S.D. dependent var 3.469379 

S.E. of regression 3.442185     Sum squared resid 1362.593 

F-statistic 1.471916     Durbin-Watson stat 1.254874 

Prob(F-statistic) 0.215277    

 



 

 

 

 

 

Uji Koefisien Determinasi  

R-squared 0.048704     Mean dependent var 5.357417 

Adjusted R-squared 0.015615     S.D. dependent var 3.469379 

S.E. of regression 3.442185     Sum squared resid 1362.593 

F-statistic 1.471916     Durbin-Watson stat 1.254874 

Prob(F-statistic) 0.215277    

     
     
 Unweighted Statistics   

     
     

R-squared 0.048704     Mean dependent var 5.357417 

Sum squared resid 1362.593     Durbin-Watson stat 1.254874 
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