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ABSTRAK 

NAMA : ALDA NUR ZUL SAHIRAH 

NIM : 90300118062 

JUDUL : PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP 

PDRB DI KABUPATEN     ENREKANG  

       Desentralisasi fiskal bertujuan untuk dapat memberikan stimulus bagi PDRB 

yang lebih baik dan berdaya saing tinggi serta dapat mengurangi ketimpangan 

distribusi pendapatan secara vertical maupun horizontal kepada kabupaten/ kota. 

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi PDRB, diantaranya: Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus yang 

merupakan indikator dari Desentralisasi fiskal. 

Penelitian Ini mengunakan metode Analisis Regresi linear Berganda (Multy 

regression) yang merupakan persamaan regresi yang melibatkan dua atau lebih 

variabel dalam analisis. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder yang bersifat Time-series yang diperoleh dari laman Web Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Enrekang dan berberapa situs Web lainnya. 

Hasil penelitian menujukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Kabuapaten Enrekang. 

Secara persial Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

PDRB di Kabupaten Enrekang dan secara parsial Dana Bagi Hasil berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Enrekang. Secara 

parsial Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

PDRB di Kabupaten Enrekang. 

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil,  

Dana Alokasi, dan PDRB        
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Otonomi daerah diharapkan akan mampu membantu mengembangkan 

perekonomian daerah. Oleh karena itu, salah satu faktor tumbuhnya ekonomi 

daerah dapat di tinjau dari kakulasi kenaikan Produk Domestik Regionl Bruto 

(PDRB) berdasarkan harga produk yang konsisten. Harga Konstan dari PDRB 

tersebut dihitung berdasarkan tahun dasar. Dengan munculnya pertumbuhan 

ekonomi merupakan indikasi keberhasilan dari pembangunan perekonomian 

(Erlin Awanta R et al., 2021) 

Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu masalah perekonomian suatu 

negara dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode 

tertentu dan dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi 

suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan sejauh mana 

aktivitas perekonomian akan menghasilkan pendapatan masyarakat pada suatu 

periode tertentu. Pengertian aktivitas ekonomi sendiri merupakan salah satu 

penggunaan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya 

yaitu pendapatan, belanja, barang modal dan pembiayaan (Ahmad, 2022).  

Menurut Adam Smith pertumbuhan ekonomi merupakan salah suatu 

proses peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian secara terus 

menerus atau berkesinambungan sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan 

output nasional yang semakin lama akan semakin besar. Angka yang digunakan 

untuk perubahan output yaitu nilai moneter yang dicerminkan dalam nilai Produk 
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Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan 

suatu keadaan dimana terdapat peningkatan Produk Domestik Regional Bruto dari 

suatu daerah (Rori et al., 2016). 

Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah menggunakan 

PDRB atas dasar harga konstan, Struktur perekonomian di Kabupaten Enrekang 

memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya. Spesifik 

perekonomian Kabupaten Enrekang dengan mengandalkan sektor pengeluaran 

PDRB tabel 1.1 

Tabel 1. 1 

 PDRB Kabupaten Enrekang tahun 2012-2021 

 

Tahun 

 

PDRB menurut pengeluaran dasar 

harga konstan (Jutan Rupiah) 

 

Pertumbuhan 

ekonomi (%) 

2012 3.021.203.340 7,30 

2013 3.197.503.910 5,84 

2014 3.389.145.660 5,99 

2015 3.622.706.310 6,91 

2016 3.899.612.410 7,63 

2017 4.168.967.340 6,84 

2018 4.296.267.190 3,26 

2019 4.535.550.620 5,43 

2020 4.592.230.000 1,25 

2021 4.888.372.510 6,36 

 Sumber: BPS Kabupaten Enrekang tahun 2021 

Tabel data 1.1 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Enrekang tahun 2021-2021 

bisa kita lihat bahwa pertumbuhan PDRB terus mengalami peningkatan. Pada 

tahun 2012 sebesar Rp 3.021.203.340 meningkat menjadi Rp 3.197.503.910 pada 

tahun 2013. Pada tahun 2014-2016 mengalami peningkatan dari Rp 3.389.145.660 

sampai 3.899.612.410. Pada tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari Rp4 

4.168.967.340 sampai 4.888.372.510 Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 
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pertumbuhan Ekonomi dalam bentuk PDRB di kabupaten Enrekang mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. 

   Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang pelaksanaannya pada awal 

tahun 2001 sebagai tindak lanjut political will pemerintah untuk menyesuaikan 

implementasi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 

tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta peraturan 

pemerintah sebagai pendukung pelaksanaan. Hal tersebut berdampak pada 

perubahan besar dan mendasar terhadap tata pemerintah otonomi dan tata 

hubungan keuangan pusat dan daerah (Nur Qomariyah, 2018). Hal ini berdasarkan 

firman Allah Swt dalam Qs Saba’/34;5.  

لقََدْ كَانَ لِسَبإٍَ فيِ مَسْكَنهِِمْ آيةٌَ ۖ جَنَّتاَنِ عَنْ يمَِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلوُا مِنْ رِزْقِ 

 ٌ  طَي ِبةٌَ وَرَبٌّ غَفوُرٌ رَب كُِمْ وَاشْكُرُوا لهَُ ۚ بلَْدةَ  

Terjemahnya: 

Sesungguhnya bagi kaum saba’ ada tanda (kekuasaan tuhan) di tempat 

kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah 

kiri, (kepada mereka dikatakan), “makanlah olehmu dari rezki yang 

(dianugrahkan) tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-nya, (Negerimu) 

adalah negeri yang baik dan (tuhan) adalah yang maha pengampun. 

 

Hakikat otonomi adalah adanya wewenang daerah, bukan pendelegasian. 

Daerah tidak sekedar menjalankan instruksi pemerintah pusat, tetapi benar-benar 

mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengembangkan 

potensi selama era sentralisasi bahkan kalangan menyatakan bahwa pelaksanaan 

desentralisasi sebagai pendekatan bing bang karena jangka waktu persiapan yang 

terlalu pendek untuk ukuran negara yang begitu besar dengan kondisi geografis. 
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Akibatnya kebijakan ini memunculkan kesiapan fiskal daerah yang berbeda satu 

dengan yang lain. Kebijakan ini juga dilakukan pada saat perubahan pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi (Priyo, 2012). 

Desentralisasi fiskal merupakan pemberian wewenang kepada pemerintah 

daerah untuk mengatur sendiri keuangan pemerintah dalam melaksanakan 

otonomi daerah. Penyelenggaraan desentralisasi fiskal disertai dengan pembagian 

wewenang dengan konsep money follow function. Pelaksanaan desentralisasi 

fiskal sudah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2001. Melalui otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali 

pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan 

prioritas pembangunan. Otonomi dan desentralisasi fiskal dapat lebih 

memeratakan wilayah menurut potensi masing-masing (Sasana, 2009).  

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk memenuhi aspirasi daerah 

menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan negara, mendorong 

akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam proses pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan antar 

daerah, menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah, 

dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

secara umum (Suharyanto, 2020).  

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari 

kebijakan fiskal yang tercermin dari dalam anggaran belanja Negara (APBN) 

untuk nasioanl dan pendapatan dan pembiayaan, pendapatan terdiri atas 

pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan 
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pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan 

keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi 

daerah sebagai mewujudkan  asas desentralisasi (Rori et al., 2016). 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. Pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang dapat 

dilihat pada tabel 1.2 berikut dibawa ini: 

Tabel 1. 2  

Pendapatan Asli Daerah  Kabuapaten Enrekang Tahun 2012-2021 

 (Ratusan Rupiah) 

    Sumber: Djpk.kemenkeu, 2021 

Tabel data 1.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang mengalami 

fluktuasi pada tahun 2012-2021, Pada Tahun 2012-2017 mengalami peningkatan 

Pendapatan Asli daerah sebesar Rp 20.554.239.507 sampai Rp 102.257.212.972. 

Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar RP 86.576.398.820. Pada tahun 

2019-2021 pendapatan Asli daerah di Kabupaten Enrekang mengalami penurunan 

 

Tahun 

 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) 

 

Pertumbuhan (%) 

2012  20.554.239.507 - 

2013  23.756.694.464 15,58 

2014  37.641.158.766 58,44 

2015  47.211.238.451 25,42 

2016  91.793.908.000 94,43 

2017  102.257.212.972 11,96 

2018  86.576.398.820 (15,76) 

2019  109.257.212.972 26,19 

2020  104.657.874.856 (4,20) 

2021  99.783.896.842 (4,65) 
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sebesar Rp 109.257.212.972 sampai Rp 99.783.896.842. Setiap tahunya 

Pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang mengalami fluktuasi. 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam era otonomi akan berdampak 

pada perekonomian daerah. Karena kebijakan tersebut dibarengi dengan 

pelimbahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga 

dimungkinkan digali berbagai peluang sumber pendapatan lokal. Pertumbuhan 

PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi 

daerah (Dwirandra, 2013). 

Dana Alokasi Umum dalam rangka keseimbangan moneter diatur dalam 

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa 

Dana Alokasi Umum dalam suatu ruang ditetapkan berdasarkan celah keuangan, 

dimana celah uang tersebut merupakan kebutuhan moneter. (Adriawan et al., 

2022). Dana Alokasi Umum dihitung berdasarkan jumlah gaji Pengawai Negeri 

Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah 

untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kebutuhan pendanaan daerah 

diukur secara berturut-turut dari jumlah penduduk, luas wilayah, indeks 

kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks 

pembangunan manusia. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU 

sebagai pemerataan kapitas fiskal. Berikut ini merupakan gambaran pertumbuhan 

Dana Alokasi Umum yang ada di Kabupaten Enrekang pada Tabel 1.3: 
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Tabel 1. 3  

Dana Alokasi Umum Kabupaten Enrekang tahun 2012-2021 

(Ratusan Rupiah) 

Tahun Dana Alokasi Umum Pertumbuhan (%) 

2012  384.422.103.000 - 

2013  436.542.180.000 13,55 

2014  484.907.285.000 11,07 

2015  526.156.287.000 8,50 

2016  213.747.024.000 3,37 

2017  543.335.959.000 (1,64) 

2018  543.335.959.000 - 

2019  565.009.533.000 5,74 

2020  505.093.860.000 (9,06) 

2021  496.423.534.000 (1,71) 

 Sumber: Djpk.kemenkeu, 2021   

Berdasarkan tabel 1.3 berikut bahwa jumlah Dana Alokasi Umum 

Kabupaten Enrekang mengalami fluktuasi pada tahun 2012-2021, Namun, Secara 

keseluruhan Dana Alokasi Umum yang diporoleh Kabupaten Enrekang 

didominasi dengan terjadinya peningkatan. Tahun 2019 merupakan tahun dengan 

jumlah peningkatan dana alokasi umum terbesar dibandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya. Sebelumnya pada tahun 2018, Kabupaten Enrekang hanya 

mendapatkan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 543.335.959.000, tahun 2019 

merupakan tahun dengan jumlah penerimaan dana alokasi umum tertinggi yang 

diperoleh Kabupaten Enrekang yaitu sebesar Rp 565.009.860.000.  

Pengalokasian Dana Alokasi Umum pemerintah pusat ke pemerintah 

daerah Kabupaten /kota diperuntukan untuk pemerataan kemampuan keuangan 

dalam mendanai setiap kebutuhan daerah kabupaten /kota dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Pengelolahaan DAU juga perlu memperhatikan 

mengenai sejauh mana aspirasi masyarakat dapat terserap dengan mekanisme 

pengelolaan yang tepat dan transparan kebijakan umum pengelolaan keuangan 
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daerah, dikelola berdasarkan pendekatan kinerja yaitu pengelolaan anggaran yang 

mengutamakan pencapaian outcome dari alokasi biaya atau input yang telah 

ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan (Meilen 

Greri Paseki, Amran Naukoko, 2014). 

Komponen desentralisasi fiskal ketiga adalah Dana Bagi Hasil. Dana Bagi 

Hasil adalah bagian dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, dan penerimaan 

dari sumber daya alam. Hal ini menyatakan bahwa mekanisme bagi hasil 

berdasarkan kapasitas sumber daya alam atau pusat bisnis yang dimiliki daerah. 

Pengoptimalkan perolehan dana bagi hasil yang dianggap sebagai modal usaha 

mempercepat pertumbuhan PDRB (Pujiati, 2008). Dana Bagi Hasil Kabupaten 

Enrekang Tahun 2012-2021 dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini: 

Tabel 1. 4  

Dana Bagi Hasil  Kabupaten Enrekang tahun 2012-2021  

(Ratusan Rupiah) 

Tahun Dana Bagi Hasil (DBH) Pertumbuhan (%) 

2012 40.000.000.000 - 

2013  36.000.000.000 (10,0) 

2014  22.464.207.328 (37,59) 

2015  24.496.871.000 9.04 

2016  20.315.967.000 (33,41) 

2017  16.933.978.977 3,81 

2018  15.244.862.811 (9,97) 

2019  13.394.596.253 (12,44) 

2020  14.573.809.642 9,18 

2021 22.441.582.117 53,98 

      Sumber: Djpk.kemenkeu, 2021 

 

Data 1.4 berikut dilihat bahwa Dana Bagi Hasil di Kabupaten Enrekang 

juga mengalami fluktuasi Tahun 2012-2021. Namun, secara keseluruhan dana 

bagi hasil yang diperoleh Kabupaten Enrekang didominasi mengalami 
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peningkatan. Tahun 2012 merupakan tahun dengan peningkatan dari tahun-tahun 

sebelumnya. Setelah itu pada tahun 2013, Kabupaten Enrekang hanya 

mendapatkan Dana bagi hasil sebesar Rp 36.000.000.000 Setiap tahun dana bagi 

hasil daerah Kabupaten Enrekang mengalami fluktuasi dari tahun 2012-2021. 

Transfer yang diberikan oleh pusat kepada daerah adalah untuk menjamin 

terselenggaranya pemerintah pelayanan publik di daerah, sesuai yang telah 

ditetapkan. Dengan adanya transfer fiskal yang merupakan bagian dari kebijakan 

desentralisasi fiskal, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah 

(Government Expenditure). Untuk kemudian dapat memberikan stimulus bagi 

pertumbuhan ekonomi di Kabaupaten Enrekang. 

Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-

kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai 

dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan 

prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau 

untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Pembagian dana untuk 

daearah melalui bagi hasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah, 

peranan dana alokasi khusus terletak pada kemampuan untuk menciptakan 

pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan masing-

masing daerah (Gani & Kristanto, 2013). Sesuai dengan Undang-Undang No.33 

tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, kegiatan khusus tidak sama dengan kebutuhan daerah lain. Di 

bawah ini merupakan gambaran pertumbuhan Dana Alokasi Khusus yang ada di 

Kabupaten Enrekang pada tabel 1.5 
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Tabel 1. 5 

 Dana Alokasi Khusus Kabupaten Enrekang tahun 2012-2021  

(Ratusan Rupiah) 

Tahun  Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertumbuhan (%) 

2012  42.116.080.000 - 

2013  48.908.340.000 16,08 

2014  50.131.700.000 2,50 

2015  59.140.340.000 17,96 

2016  62.906.686.000 6,36 

2017  89.889.870.590 42,89 

2018  99.698.809.030 10,91 

2019  106.750.881.100 7,07 

2020 110.472.120.100 3,48 

2021 110.265.164.800 (0,18) 

Sumber: Djpk.kemenkeu, 2021 

Berdasarkan Tabel 1.5 diketahui fluktuasi pada jumlah perolehan dana 

alokasi khusus tahun 2012-2021. Namun, secara keseluruhan Kabupaten 

Enrekang dinominasi dengan peningkatan. Pada tahun 2016 merupakan tahun 

dengan peningkatan yang memperoleh dana alokasi khusus terbesar dari tahun-

tahun sebelumnya. Sebelumnya pada tahun 2015, Kabupaten Enrekang hanya 

mendapatkan dana alokasi khusus sebesar Rp 59.140.340.000 namun meningkat 

dengan signifikan menjadi Rp 62.906.686.000 pada tahun 2016. Tahun 2021 

mengalami penurunan dengan jumlah penerimaan dana alokasi khusus yang 

diperoleh Kabupaten Enrekang Sebesar yaitu Rp 110.265.164.800. 

 Pemerintah daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria 

khusus, dan kriteria teknis. Berdasarkan alokasi khusus (DAK) masing-masing 

daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kreteria teknis. Pada 

alokasi khusus per daerah ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan 

(Situngkir, 2014). 
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Desentralisasi fiskal di Indonesia berkaitan dengan adanya keputusan suatu 

pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik dari pada kebijakan 

dulu yang tersentralisasi melalui UU No.5 sejak tahun 1974. Pada konsep 

desentralisasi fiskal diharapkan dapat memberikan stimulus bagi pertumbuhan 

ekonomi yang lebih baik dan berdaya saing tinggi serta dapat mengurangi 

ketimpangan distribusi pendapatan secara vertikal maupun horizontal kepada 

kabupaten /kota. Pengelolahan pemerintah daerah baik dari tingkat kabupaten 

/kota memasuki era baru dengan dikeluarkannya UU No 32 tahun 2004 dan UU 

No. 33 tahun 2004 di mana mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi 

fiskal (Bashir, 2011). 

Menurut UU No.33 Tahun 2004 dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana alokasi Khusus, Dana Bagi 

hasil, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah merupakan sumber 

penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah. Upaya 

peningkatan penerimaan daerah dengan memberi perhatian kepada perkembagaan 

PAD akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

dan kebutuhan masyarakatnya (Wiksuana, 2018). 

Beberapa hasil penelitian sebelumnya, Seperti penelitian  (Lily 

kusumawati, 2018), bahwa pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provisi Bali. Pada 

PAD yang ada di daerah tersebut, menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi 

daerahnya juga semakin tinggi. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil 

(DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif signifikan terhadap 
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pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Sedangkan menurut Abdul Azis 

(2022) bahwa Dana Bagi Hasil dan pendapatan asli daerah pada era desentralisasi 

fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 12 

kabupaten /kota Provinai Riau tahun 2012-2020. Dana Alokasi Umum (DAU) 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana 

Bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengeruh positif dan signifikan terhadap 

variabel pertumbuhan ekonomi kabuapten /kota di Provinsi Riau pada tahun 2020-

2021. Dalam jurnal penelitian tersebut Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengarh 

terhadap pertumbuhan Ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Berbeda 

dengan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten di wilayah Sarbagita 

Provinsi Bali yang tidak berpengaruh signifikan dan bertanda negatif. 

Otonomi daerah atau dikenal dengan desentralisasi fiskal mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas-fasilitas publik yang 

layak dan memadai guna membantu penduduk yang ada pada kabupaten /kota 

khususnya dalam masyarakat. Desentralisasi fiskal akan memberikan dampak 

positif terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin bila diikuti dengan adanya 

suatu pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal tidak hanya dapat mengetahui 

masalah pertumbuhan tetapi dapat menjadi pendorong untuk prospek 

pertumbuhan ekonomi di daerah otonomi (Sudewi & Wirathi, 2013). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul. “Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto di Kabupaten Enrekang” untuk melihat bagaimana 
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desentralisasi itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Enrekang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di latar belakang diatas, maka 

adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah  berpengaruh terhadap PDRB di Kabupaten 

Enrekang pada tahun 2002-2021? 

2. Apakah Dana Alokasi Umum  berpengaruh terhadap PDRB di Kabupaten 

Enrekang pada tahun 2002-2021? 

3. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap PDRB di Kabupaten Enrekang 

pada tahun 2002-2021? 

4. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap PDRB Di Kabupaten 

Enrekang tahun 2002-2021? 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapaun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB di 

Kabupaten Enrekang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap PDRB di 

Kabupaten Enrekang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Dana  Bagi  Hasil  terhadap  PDRB  di  

Kabupaten Enrekang. 

4. Untuk menegtahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap PDRB di 

Kabupaten Enrekang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapakan dari penelitian ini antara lain, sebagai 

berikut: 

1) Manfaat praktis 

a) Bagi pembaca 

Penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca tentang desentralisasi 

fiskal, pertumbuhan ekonomi dan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh 

dari penelitian ini, serta untuk menambah pengetahuan pembaca dalam 

memahami masalah-masalah yang terjadi dalam ilmu ekonomi, terutama 

permasalahan yang berkaitan dengan masalah prekonomian di Kabupaten 

Enrekang. 

b) Bagi objek penelitian 

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah 

Kabupaten Enrekang untuk meningkatkan pengelolaan dan pengawasan keuangan 

daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi 

terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Enrekang. 

2) Manfaat teoritis 

 Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan desentralisasi 

fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan 

masyarakat.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Produk Domestik Regional Bruto  

a. Definisi Produk Domestik Regiona Bruto (PDRB) 

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi 

dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (Boediono, 1985). Satu-

satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah produk domestik 

brtuo (PDRB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu 

Negra atau nasional. PDRB untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang 

dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti 

menggunakan PDRB sebagai alat ukur untuk meneilai pertumbuhan ekonomi. 

Terdapat faktor-faktor yang mempengarahui pembangunan sarana dan prasarana, 

antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, 

transportasi, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Dalam pemerintah 

daerah, pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh positif pada pertumbuhan 

ekonomi (Fiat Dwi H, 2018). 

Pertumbuhan PDRB merupakan kegiatan ekonomi pada suatu wilayah, tanpa 

memperhatikan pemeilik atas faktor produksinya, apakah milik dari penduduk di 

wilayah tesebut atau milik dari penduduk lain. Adanya pertumbuhan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikasi keberhasilan pemabangunan 

ekonomi. Dalam analisis makro pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh satu negara 

diukur dari perimbangan pendapatan nasional rill yang dicapai satu negara (Sulaiman 

& Murtala, 2021). 
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Dalam penyusunan PDRB diperlukan data dari berbagai kegiatan ekonomi 

yang berasal dari berbagai sumber. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan 

dengan konsumsi, distribusi dan akumulasi kekayaan. Setiawan dan Handoko (2005) 

mengatakan “pengertian PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang 

dihasilkan dari selutuh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu 

atau priode tertentu dan biasanya satu tahun” 

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor terpenting dalam pembangunan. 

Keberhasilan pembangunan suatu negara /wilayah diukur berdasarkan tinggi 

rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Pengukuran pertumbuhan 

ekonomi konvensional biasanya menghitung peningkatan persentase dari Produk 

Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

untuk provinsi maupun Kabupaten /kota. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi 

suatu wilayah dapat diperoleh melalui tingkat pertumbuhan nilai PDRB atas Dasar 

Harga Konstan (M. Zahari, 2017). 

PDRB salah satu indikator yang biasa dipakai untuk mengukur tingkat 

kemakmuran penduduk disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB 

merupakakan dasar pengukur nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya 

bebagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah dalam mengelola sumber daya manusia 

yang dimiliki. Pada umum PDRB di Indonesia terdiri dari beberapa sektor, yaitu 

sektor pertanian, petambangan dan penggandalian, industri pengolahan dan lain-lain 

(BPS, 2015). 

Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunkan dua metode yaitu 

langsung dan tidak langsung (alokasi): 
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1. Metode Langsung 

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh memalui tiga pendekatan, yaitu 

pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan: 

1) Menurut Pendekatan Produksi 

    Produk domestik regional Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa yang 

diproduksikan oleh suatu kegiatan ekonomi daerah tersebut dikurangi biaya antara 

masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam 

jangka waktu tertentu (satu tahun).  

2) Menurut pendekatan pengeluaran 

         Produk Domestik Regional Bruto adalah penjumlahan semua komponen 

permintaan akhir. Komponen-komponen tersebut meliputi: 

1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak 

mencari 

2) Konsumsi pemerintah 

3) Pembentukan modal tetap domestik bruto 

4) Perubahan stok 

5) Ekspor netto (BPS, 2022) 

3) Menurut pendekatan pendapatan 

                Produk domestik regioanal Bruto merupakan jumlah jasa yang diterima 

oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah 

dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa fakotor produksi yang dimaksud adalah 

upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan 
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tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya, cara penyajian 

produk domestik regional bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu: 

1) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 

yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung 

menurut harga tetap. Dengan cara mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada 

tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini 

tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik 

Regional Bruto riilnya (BPS, 2022). 

2) Produk Domestik Regional bruto Atas Dasar Harga Berlaku 

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar berlaku menurut 

BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor 

perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah yang di maksud merupakan nilai 

yang ditambahkan kepada barang dan jasa dipakai oleh unit produksi dalam 

proses produksi sebagai input. Nilai yang ditambah sama dengan balas jasa atas 

ikut sertanya faktor produksi delam proses produksi. 

2. Metode tidak langsung atau metode alokasi 

        Dalam metode ini PDRB suatu wilayah diperoleh dengan menghitung 

PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas. Untuk 

melakukan alokasi PDRB wilayah ini digunakan beberapa alokasi antara lain: 

Nilai produksi bruto atau netto setiap sektor/subsektor pada wilayah yang 

dialokasikan; jumlah produksi fisik: tenaga kerja; penduduk, dan alokator tidak 

langsung lainnya. Dengan mengunakan salah satu atau beberapa alokator dapat 
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diperhitungkan persentase bagian masing-masing provinsi terhadap nilai tambah 

setiap sektor dan subsektor. 

  Cara penyajian PDRB adalah sebagai berikut: 

1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas 

dasar yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai 

produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB. PDRB 

atas dasar harga berlaku menujukkan kemampuan sumber daya yang 

dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang bersumber menujukkan 

kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. 

2) PDRB Atas Dasar Hasrag Konstan, semua agregat pendapatan dinilai atas 

dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke 

tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena 

kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas harga konstan menujukkan laju 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke 

tahun (BPS,2022) 

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi  

      Menurut (Ervani, 2004) PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi 

yaitu suatu proses kenaikan output nasional suatu periode tertentu terhadap priode 

sebelumnya. Dalam perekembangannnya terdapat banyak teori mengenai 

pertumbuhan ekonomi, antara lain: 

1 Teori pertumbuhan ekonomi modern Kuznets 

   Meneurut Kuznets, definisi pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah 

kenaikan kapitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk 
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menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu 

dimungkinkan oleh adanya kemajuan teknologi, institusional (kelembagaan) dan 

ideologis terhadap berbagai tuntunan keadaan yang ada Kuznets mengemukakan 6 

karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir 

semua negara adalah: 

1) Tingkat pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan penduduk yang 

tinggi 

2) Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi. 

3) Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi. 

4) Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi. 

5) Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju 

perekonomiannya untuk berusaha menambah bagian-bagian dunia lainnya 

sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru. 

     Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai 

“peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi 

bagi penduduknya; pertumbuhan kemampuan ini sisebabkan oleh kemajuan teknologi 

dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yag dibutuhkannya,” 

1) Kenaikan output nasional secara terus menerus merupakan perwujudan dari 

pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk menyediakan berbagai macam 

barang ekonomi merupakan tanda kematangan ekonomi. 

2) Kemajuan tegnologi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang 

berkesinambungan, namun belum merupakan syarat yang cukup. Untuk 

merealisir potensi pertumbuhan yang terkandung dalam teknologi baru, 
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3) Penyesuiaan kelembagaan, sikap dan ideologi harus dikukan. Inovasi 

teknologi tanpa disertai inovasi social ibarat bola lampu tanpa aliran listrik. 

2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik 

Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan awal abad 19-an, yaitu di 

masa revolusi Industri, dimana suasana waktu itu merupakan awal bagi adanya 

perkembangan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dikembangkan oleh 

penganut aliran klasik yaitu Adam Smith dan David Ricardo. 

1) Adam Smith 

Adam Smith dalam bukunya “An Inquiry Into the Nature and Causes of the 

Wealth of Nations”, menggemukkan faktor-faktor yang menimbulkan pembangunan 

ekonomi. Menurut pendapat Adam Smith, kebijakan Laisses faire atau sistem 

mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi yang dapat 

dicapai oleh suatu masyarakat. 

Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, dan peluasan pasar 

akan mendorong tingkat spesialisasi. Dengan adanya spesialisasi akan mempertinggi 

tingkat kegiatan ekonomi atau mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena 

spesialisasi akan mendorong produktivitas tenaga kerja dan mendorong tingkat 

perkembangan teknologi. Mengenai corak dan proses pertumbuhan ekonomi, Adam 

Smith mengemukakan bahwa apabila pembangunan sudah terjadi maka akan terus-

menerus berlangsung secara kumulatif. 

2) David Ricardo 

Menurut David Ricardo (2014), sebagai pakar utama dan pelopor pemikiran 

ekonomi mahzab klasik, maka Ricardo menjadi pemikir yang paling menonjol 
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diantara para pakar mahzab tersebut. Teori Ricardo dikemukakan pertama kali dalam 

bukunya yang berjudul The Principles Of Political Economy And Taxation yang 

diterbitkan pada tahun 1917. 

Perangkat teori yang dikembangkan Ricardo meyangkut empat kelompok 

permasalahan, yaitu: 

a) Teori tentang nilai dan haraga barang 

b) Teori tentang distibusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh 

produksi dan disajikan dalam bentuk teori upah, teori sewa tanah, teori 

bunga dan laba 

c) Teori tentang perdagangan internasional 

d) Teori tentang akumulasi dan pertumbuhan ekonomi 

3 Teori Pertumbuhan  NeoKlasik 

 Teori pertumbuhan ekonomi Neok-Klasik berkembang sejak tahun 1950an. 

Teori ini berdasarkan analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan 

ekonomi klasik. Ekonomi yang menjadi perintis pengembangan teori ini adalah 

Robert Solow dan Trevor Swan yang memunculkan teori pertumbuhan ekonomi. 

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan 

faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) dan tingkat 

kemajuan teknologi. 

Teori pertumbuhan neoklasik menegaskan bahwa kondisi keternagan negara-

negara berkembang besumber dari buruknya keseluruhan alokasi sumberdaya yang 

selama ini bertumpu pada kebijakan-kebijakan pengaturan harga yang tidak tepat dan 

adanya campur tangan pemrintah  yang berlebihan. Model pertumbuhan neoklasik 
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solow berpegang pada pada konsep skala hasil yang terus berkurang (diminishing 

ruturn) dari input tenaga kerja dan modal jika keduanya, solow memakai asumsi skala 

hasil tetap (constand return to scale). Kemajuan teknologi ditetapakan sebagai faktor 

residual untuk menjelasakan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dan tinggi 

rendahnya pertumbuhan itu sendiri oleh Solow maupun para teoresiti lainnya 

diasumsikan bersifat eksogen, atau selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. 

4 Teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter 

Teori Shumpeter menekankan pentingnya peranaan pengusaha di dalam 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Di dalam teori itu di jelaskan bahwa para 

pengusaha merupakan goloangan yang terus-menerus membuat pembaharuan atau 

inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-

barang baru, mempertinggi efesien cara memproduksi dalam menghasilkan suatu 

barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, 

mengembangkan sumber-sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan 

perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefesien 

kegiatan perusahan. 

Menurut Schumpeter semakin tinggi tingkat kemajuan suatu ekonomi 

semakin terbatas untuk melakukan inovasi. Maka pertumbuhan ekonomi menjadi 

bertambah lambat jalannya. Pada akhirnya akan mencapai tingkat “keadaan tidak 

berkembang: atau “Stationary State” Akan tetapi, berbeda dengan pandangan 

Klasik, dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang dicapai pada 

tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pandangan ini berbeda dengan pandangan klasik. 

Pandangan ini di terangkan, menurut pandangan Klasik tingkat tersebut dicapai pada 
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waktu perekonomin yang telah berada pada tingkat pendapatan subtiten, yaitu pada 

pendapatan yang sangat rendah (Aceh & Chaira, 2017). 

B. Desentralisasi Fiskal 

a. Pengertian desentralisasi fiskal 

 Asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesi berdasarkan 

Undang-Undang No.33 tahun 2004 dibagi menjadi tiga bagian yaitu: desentralisasi, 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Konsekuensi dari pelimpahan sebagai 

wewenang pemerintah dari pusat ke daerah otonom, tidak lain adalah penyerahan dan 

pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) 

sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.  

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat 

pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk 

mendukung fungsi atau tugas pemerintah dari pelayanan publik sesuai dengan 

banyaknya kewenangan bidang pemerintah yang dipilihkan. Desentralisasi fiskal 

merupakan pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan 

yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya 

diatur oleh pemerintah pusat (Sasana, 2009). 

Kebijakan desentralisasi fiskal sebagaimana dalam Undang-Undang No. 33 

tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dana pemerintah 

daerah, bertujuan untuk menyelenggarakan kebijakan ketahanan fiskal yang 

berkesinambungan (fiscal sustainable) dan memperkecil ketimpangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka perlu meningkatkan akuntabilitas, 
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efektivitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah pusat daerah 

(Situngkir, 2014). 

Desentralisasi fiskal memiliki beberapa dimensi yaitu desentralisasi politik, 

desentralisasi administrasi, dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah cara 

setiap negara dalam mengatur sektor publik yang mencerminkan sejarah, geografi, 

keseimbangan politik, dan karakteristik lainnya. Pada teori desentralisasi fiskal 

berasal dari keunggulan informasi atas preferensi masyarakat sehingga pemerintah 

daerah lebih mampu menyediakan beberapa pelayanan dan barang publik sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung 

jawab serta pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengembalian keputusan di 

bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran 

(Khamdana, 2016). 

b. Teori Desentralisasi Fiskal  

 Desentralisasi fiskal diartikan sebagai alat atau instrumen untuk mewujudkan 

tata kelola pemerintah yang efisien. Menurut Saragih (2014), Desentralisasi fiskal 

adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang tinggi kepada 

pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan 

layanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintah yang 

dilimpahkan (Jaya et al., 2020). Desentralisasi dapat dimaknai sebagai gambaran 

sejauh mana wewenang dipegang oleh pemerintah daerah untuk mampu mengambil 

keputusan sendiri yang mengikat beberapa kebijakan pada ruang lingkup pemerintah 

daerah (litvack et all. 2015) 

1. Teori federalisme fiskal 



26 
 

 
 

  Teori federalisme fiskal merupakan teori yang dikembangkan oleh Hayek, 

Musgrave dan Oates. Dalam teori ini ditekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat 

dicapai dengan jalan desentralisasi yaitu pendelegasian wewenang oleh pusat kepada 

daerah untuk mengatur daerahnya sendiri atau sering disebut dengan otonomi daerah. 

Teori federalisme fiskal memiliki dua perspektif teori yang menjelaskan tentang 

dampak ekonomi dari implementasikan desentralisasi, yakni menurut teori tradisional 

(teori generasi pertama) dan teori perspektif baru (teori generasi kedua) 

Menurut Oates (1972), desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah 

sub nasional dan pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan 

penyediaan barang-barang publik. 

c. Indikator desentralisasi fiskal 

  Untuk mengukur desentralisasi fiskal di suatu wilayah, terdapat dua variabel 

umum yang sering digunakan, yaitu pengeluaran dan penerimaan daerah. Menurut 

Ebel dan Yilmaz (2002) mengatakan bahwa terhadap variasi dalam pemilihan suatu 

indikator untuk mengukur desentralisasi antara negara yang satu dengan negara yang 

lain. Meskipun dalam menggunakan variabel penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah, yang akan jadi pembeda yaitu variabel ukuran (size variable) yang akan 

digunakan oleh peneliti yang satu dengan yang lain. Ada tiga variabel ukuran yang 

umum digunakan, yaitu: penduduk, luas wilayah, dan GNP. 

 Lebih lanjut Ebel dan Yilmaz (2002) bahwa baik penerimaan atau 

pengeluaran pemerintah bukanlah indikator yang sempurna untuk mengukur 

desentralisasi fiskal. 
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a) Penerimaan daerah 

  Dalam pengalokasian pembelajaran atas sumber-sumber penerimanya terkait 

dengan fungsi desentralisasi, pada daerah memiliki kebijakan penuh untuk 

menentukan besaran dan sektor apa yang akan dibelanjakan (kecuali transfer DAK 

yang akan digunakan untuk kebutuhan khusus) menurut UU No. 25 tahun 1999 dan 

UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangaan keuangan antara pusat dan daerah, 

maka dari itu sumber penerimaan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), 

Dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan (Hanif Nurcholis 2005). 

1)  Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

  Menurut  landiyanto (2005) ciri utama daerah mampu melaksanakan suatu 

otonomi daerah, Pertama,  keuangan daerah yang berarti bahwa pendapatan asli 

daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-

sumber keuangan, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk mengelola keuangan 

pemerintah, Kedua, ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin 

oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan 

terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Berdasarkan UU No.32 tahun 2004, PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang tidak 

dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang asing, dan komisi potongan. Pajak daerah dan retribusi daerah 

merupakan aspek pendapatan yang paling utama dalam PAD karena nilai dan 

profesinya yang cukup dominan. 
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2) Dana perimbangan 

 Dana perimbangan merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat di bidang 

desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri 

dari dana bagi hasil atau bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana alokasi 

Khusus (DAK). 

Dana bagi hasil (DBH) merupakan salah satu jenis dari dana perimbangan 

antara pusat daerah di bidang desentralisasi fiskal. Melalui UU No.32 Dana Bagi 

Hasil (DBH), sebagai berikut: 

a) Pajak bumi dan Bangunan 

b) Bea perolehan atas Tanah dan Bangunan 

c) Pajak penghasilan Pasal 25 dan 29 wajib Pajak orang pribadi dalam Negeri 

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum black grant. 

Tujuan pengalokasian DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan 

pelayanan publik diantara pemerintah daerah di Indonesia. Secara implisit DAU 

bertujuan untuk menetralkan dampak peningkatan ketimpangan antar daerah sebagai 

akibat bagi hasil pajak yang tidak merata. DAU untuk satu wilayah dialokasikan atas 

dasar. 

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana perimbangan yang berasal dari 

APBN Nurcgholis (2005). Kriteria umum DAK adalah pembiayaan kebutuhan yang 

tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan formula DAU dan kebutuhan yang 

merupakan komitmen atau prioritas nasional di daerah dimana sebelumnya 

dinyatakan secara spesifik. DAK dilandasi oleh pemikiran bahwa tidak semua bentuk 
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pelayanan daerah bisa dituangkan dalam bentuk formula dan variabel-variabelnya 

sebagaimana halnya DAK.  

Pendapatan lain-lain terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana 

darurat (Nurcholis, 2005). Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri 

dilakukan melalui pemerintah (pusat). Pemerintah mengalokasikan dana darurat yang 

berasal dari APBN untuk keperluan mendesak (bencana nasional dan atau peristiwa 

luar biasa) yang tidak diatasi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. 

b) Pengeluaran pemerintah 

 Pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2001 menyebabkan terjadinya 

desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke berbagai daerah. Pemerintah daerah 

pada awalnya merupakan perwujudan dari pemerintah pusat dan bertindak atas 

pemerintah pusat. Dengan pelaksanaan otonomi daerah menjadi pemerintah yang 

memiliki otonomi daerah dan tanggung jawab untuk mengatur wilayahnya (sesuai 

dengan kebutuhan daerah) dalam ketentuan hukum yang telah ditentukan sebelumnya. 

Pemerintah sendiri menunjukkan hak kemampuan otoritas lokal, dalam batas-

batas hukum mengatur dan mengelola sebagian besar urusan publik di bawah 

tanggung jawab mereka sendiri dan untuk kepentingan penduduk lokal. 

Otoritas lokal berhak dalam kebijakan ekonomi nasional untuk sumber 

keuangan mereka sendiri yang memadai, yang dapat mereka gunakan secara bebas 

dalam kerangka kekuasaan mereka. Sehingga dengan sistem otonomi daerah tiap 

wilayah Kabupaten /kota dapat menyediakan berbagai pelayanan publik yang 

beragam sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Pembagian kewenangan antara pusat 
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dan daerah haruslah berdasarkan pada prinsip efisiensi, agar sistem otonomi ini dapat 

berjalan dengan optimal (Suparmoko,2002). 

C. Teori Keuangan Daerah  

 Kemandirian keuangan daerah adalah suatu kondisi yang terdapat dalam proses 

penyelenggaraan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah suatu daerah dilakukan 

secara mandiri yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Kemandirian keuangan 

suatu daerah guna memenuhi seluruh kebutuhan belanja modal. Semakin besar 

kebutuhan yang dapat dipenuhi maka semakin tinggi tingkat kemandirian daerahnya 

Suhandak dan Triaklasono (2007) sebaliknya semakin kecil belanja yang dipenuhi 

dengan pendapatan asli daerah, maka semakin rendah tingkat kemandirian suatu 

daerah. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang 

otonomi daerah, bahwa setiap daerah berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli 

daerah untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat dan menciptakan 

kemandirian daerah. (Oki et al., 2020). 

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap 

pembangunan ekonomi daerah. mendefinisikan pembangunan ekonomi daerah adalah 

suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya 

yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan 

sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang 

pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Bahwa sasaran fundamental 

pembangunan ekonomi daerah yang berusaha hendak dicapai oleh banyak daerah 

salah satunya adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah (Rante et al., 

2018). 
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Halaim (2008) menyatakan keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri 

atas keuangan yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang 

termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (APBD) dan barang-barang investasi milik daerah. Keuangan daerah 

yang dipisahkan meliputi Badan usaha Milik Daerah (BUMD).  

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam peraturan 

pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai isi Pasal 

4 yaitu: 

1) Keuangan daerah dikelola secara terbit, Pada peraturan perundang-undangan, 

bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan 

manfaat untuk masyarakatnya. 

2) Pengelola keuangan daerah dilaksanakan dalam satu sistem yang berintegrasi 

yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan 

daerah (windhu putra, 2018). 

 Sejak dimulainya era desentralisasi, setiap daerah memiliki kewenangan untuk 

dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsip-

prinsip manajemen keuangan daerah. Prinsip-prinsip antara lain: 

1)  Akuntabilitas  

 Dalam prinsip akuntabilitas, pengambilan suatu keputusan sesuai dengan yang 

diterima. Pada kebaikan ini harus dapat diakses dan dikomunikasikan serta 

dipertanggungjawabkan. 

2) Transparansi  
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 Dalam prinsip transparansi, diperlukan keterbukaan pemerintah dalam membuat 

kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diawasi oleh DPRD dan masyarakat. 

3) Voleu for money 

 Pada prinsip ini dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan 

anggaran daerah dengan memperhatikan ekonomi, efektivitas, dan efisiensi 

(Moh.Khusaini, 2018). 

D. Pengaruh Antar variabel  

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB 

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula 

kemampuan orang untuk membayar berbagai pungkutan yang di tetapkan pemerintah. 

Dalam konsep makro, semakin besar PDRB yang di peroleh maka akan seakin besar 

pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini 

mengindikasikan akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Oleh karena 

itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi 

apabila tidak terjadi peningkatan penerimaan PAD. Bila terjadi sebaliknya, maka bisa 

diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa 

memperhatikan peningkatan produktivitas masyarakat sendiri  Pengaruh antara PAD 

dengan PDRB meruapakan hubungan fungsional karena pajak daerah meruapakan 

fungsi dari PDRB, yaitu dengan meningkatkan PDRB akan menambah penerimaan 

pemerintah dari pajak daerah (Vanomy, 2019). 

Peningkatan pendapatan Asli daerah selalu diupayakan karena merupakan 

penerimaan dari usaha untuk mendanai pelaksanaan otonaomi daerah sesuai dengan 

potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam hal ini peningkatan PAD 
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harus berdampak pada PDRB daerah. Dengan kata lain naiknya pendapatan daerah 

akan meningktakan pertumbuhan ekonomi daerah (Arina et al., 2019). 

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap PDRB 

Dana alokasi umum merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah 

pusat yang berasal dari pendapatan APBN yang pemberiannya bertujuan 

memeratakan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan belanja 

daerah dalam era desentralisasi dan didasarkan pada konsep kesenjangan yang 

merupakan selisih dan didiasarkan pada konsep kesenjangan yang merupakan selisih 

antara kebutuhan. Dengan kuruangya kemampuan daerah dalam menyediakan dana 

untuk pembangunan daerah, maka menyebabkan ketergantungannya pemerintah 

daerah terhadap pemerintah pusat. Dana alokasi umum ini merupakan upayah 

pemerintah pusat yang mengalokasikan dana kepada pemerintah daerah dengan tujuan 

untuk mengatasi kesenjangan keungan daerah ( Syafik Muayyadin A, 2022). 

DAU memegang peran yang sangat dominan dibandingkan sumber dan 

lainnya, seperti DAK, dan DBH untuk diharapkan DAU dapat digunakan secara 

efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai dari 

tujuan desentralisasi yaitu mempercepat pembangunan dan pemerataan hasil 

pembangunan. Dana Alokasi lebih menjanjikan pertumbuhan ekonomi dibandingkan 

dengan yang lainnya walaupun desain kebijakan dana alokasi umum tidak 

mendukung pemerataan ekonomi antar daerah (Vitara Agatha & Uliansyah, 2021) 

3. Hubungan Dana Bagi Hasil terhadap PDRB. 

   Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di 

alokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan 
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daerah dakam rangka pelaksananaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari 

pajak dan sumber daya alam, dana bagi hasil alam sesuai dengan penetapan dasar 

perhitungan dan daerah penghasil serta ketentuan lebih lanjut mengenai dana bagi 

hasil diatur dengan peraturan pemerintah.  Dana bagi hasil merupakan hak daerah atas 

pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang di hasilkan dari masing-masing 

daerah penghasil (by origin) yang didasarkan atas ketentuan perundangan yang 

berlaku. Bersumber-sumber penerimaan perpajakan yang dinagihasilkan meliputi 

pajak penhasilan, pajak bumu bangunan ( Rahma AR et al., 2016). 

4. Hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap PDRB 

Dana alokasi khusus, selanjutnya disebut dengan DAK, adalah dana ynag 

bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan kepda daerah tertentu dengan 

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah 

dan seusai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan 

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

pelayaan publik dengan umur ekonomi Panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan 

DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang 

direalisasikan dalam belanja daerah. Dengan kata lain peningkatan DAK dari 

pemeribntah pusat diharapkan mampu membantu meningktkan pertumbuhan 

Ekonomi (Arina et al., 2019). 

E. Penelitian Terdahulu   

Adapun beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya sebagai bahan 

perbandingan yang berkait dengan “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap 

PDRB Di Kabupaten Enrekang”. adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2. 1  

Penelitian terdahulu 

No Penelitaan(tah

un) 

Judul penelitian Hasil penelitian 

1.  Andian Luthfan 

Aditya 

(2022) 

Pengaruh desentralisasi 

fiskal terhadap  terhadap 

produk domestik 

regional bruto 

Bahwa menujukkan PAD 

berpengaruh positf dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi 

dapat diartikan bahwa apabaila 

pendapatan asli daerah meningkat 

maka angka produk domestik 

regional bruto juga akan ikut naik. 

Begitu juga pada dana alokasi 

umum berpengaruh positif 

terhadap domestik regional bruto. 

Sedangkan pada dana alokasi 

khusu terhadap pdrb beperngaruh 

positif tetapi signifikan terhadap 

pdrb di kabupaten DIY. 

2. Ade 

Lestari,Ideka 

kertawidana, 

Bambang 

Wahyudi 

(2021) 

Pengaruh invetasi, 

desentralisasi fiskal 

terhadap produk 

domestik reginal bruto 

kabuapten asanan (2005-

2018) 

Hasil penelitian ijuga menujukkan 

bahwa secara simultan variabel 

investasi pad, dau, dan dak 

berpengaruh signifikan terhadap 

PDRB kabupaten asahan. Karena 

peneingkatan pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah salah 

satunya adalah dengan 

memaksimalkan potensi alam yang 

ada di daerah kabupaten asahan 

dengan mengefektifkan 

pengelolaan dan pembangunan 

daerah. Penggalian potensi daerah 

dan menyadarkan para wajib pajak 

dan retribusi untuk dapat 

meningkatkan nilai pada setiap 

variabel secra maksimal akan 

dapat membantu pemerintah 

daerah dalam melaksanakan 

pembangunan daerah. 

3. Muhammad 

azizi 

2018 

Pengaruh desentralisasi 

fiskal terhadap 

ketimpangan produk 

domestik regional bruto 

di provinsi Sulawesi 

selatan priode 2005-

2014 

Hasil penelitinya menyatakan 

bahwa pada setiap vaeiabel 

independent terhadap variabel 

dependen menujukkan ada yang 

berpengaruh positif dan signifikan 

dan ada yang menujukkan 

bepengaruh negatif tetapi 
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signifikan terhadap ketimpangan 

produk domestik regional bruto di 

provinsi Sulawesi selatan. 

4. Zulfa Eliza, 

Said 

Muhammad 

2014 

Analisis pengaruh 

desnetralisasi fiskal 

terhadap pertumbuhan 

PDRB di provinsi Aceh 

Hasil analisis dari DAK diperoleh 

hasil β2 = 5,86 dengan nilai 

mutlak thitung <  

ttabel (2,59 < 1,67) pada semua 

variabel DAK  

sehingga menunjukkan variabel 

DAK tidak  

berpengaruh terhadap PDRB riil. 

Sedangkan  

pada analisis dari DBH akan 

menghasilkan β3 =  

1,34 dan dengan nilai mutlak t 

hitung > t tabel  

(7,6 > 1,67) pada semua variabel 

juga tidak  

berpengaruh terhadap PDRB riil. 

 

5.  Patric Rarung 

(2016) 

Pengaruh Desentralisasi 

fiskal terhadap 

pertumbuhan  terhadap 

PDRB di kota manado 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara bersama-sama 

pengaruh PAD dan DAU 

memberikan pengaruh 

yang sangat signifikan terhadap 

perkembangan PDRB ADHK 2000 

di Kota Manado. Perkembangan 

PAD 

secara parsial mempunyai 

pengaruh yang sangat signifikan 

terhadap perkembangan PDRB 

ADHK 2000 di Kota Manado 

selama periode tahun 2005-2014. 

6. Rima Mega 

Sukmawati 

(2020) 

Pengaruh desentralisasi 

terhadap PDRB dengan 

belanja daerah sebagai 

variasi moderasi. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Dana Alokasi Umum 

(DAU)dan Dana Alokasi Khusus 

(DAK) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi (PDRB) pada 

Kabupaten/ Kota di Provinsi 

JawaTimur. 

 



37 
 

 
 

F. Kerangka Pikir 

    Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam 

pembangunan berbagai konsep dan teori yang digunakan dengan penelitian ini. 

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan terhadap hal-hal yang terjadi pada objek 

permasalahan dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka.  

pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa variabel Desentralisasi fiskal itu mempunyai 

bagian yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Bagi hasil (DBH) dan, Dana Alokasi Khusus (DAK) di mana Pendapatan Asli 

Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Bagi Hasil (X3), dan yang terakhir 

Dana Alokasi Khusus (X4) sedangkan PDRB (Y). berdasarkan teori yang 

dikemukkan diatas maka, untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal dan 

kinerja keuangan terhadap PDRB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendapatan Asli Daerah 

(X1) 

Dana Alokasi Umum 

(X2) 

Dana Bagi Hasil 

(X3) 

Dana Alokasi Khusus 

(X4) 

PDRB 

(Y) 

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir 
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G. Hipotesis  

      Hipotesis adalah jawaban dari masalah yang kemudian diajukan dan 

jawabannya masih dapat diuji secara ilmiah. 

1. Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

PDRB di Kabupaten Enrekang. 

2. Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB 

di Kabupaten Enrekang 

3. Diduga Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di 

Kabupaten Enrekang 

4. Diduga Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB 

di Kabupaten Enrekang 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian dan lokasi penelitian  

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, yaitu metode penelitian 

yang merupakan pendekatan ilmiah terhadap keputusan ekonomi. Pendekatan 

metode ini berangkat dari data lalu diproses menjadi informasi yang berharga bagi 

pengambilan keputusan. Metode ini juga harus menggunakan alat bantu kualitatif 

berupa data runtu waktu (time siries) yaitu data yang disusun menurut waktu pada 

satu variabel tertentu. dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. 

2. Lokasi penelitian 

        Lokasi penelitian ini dilaksanakan dikantor Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Enrekang. 

B. Jenis Dan Sumber Data 

 Data yang menjadi objek penelitian ini adalah data time series merupakan 

data tersaji dalam jangka waktu tertentu (tahun 2012-2021) yang dikelompokkan 

dalam jenis dan sumbernya (Usaman dan sobari,2013). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang bersifat 

kuantitatif yang berupa angka-angka seperti jumlah realisasi PAD, DAU, DBH, 

DAK  dan   PDRB di Kabupaten Enrekang. 

Selain itu, sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kabupaten Enrekang. untuk data pendapatan asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 

Dana Bagi hasil, dan Dana Alokasi Khusus dapat di akses di 
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https://djpk.kemenkeu.go.id/  serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari 

instansi dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

D. Metode Analisis Data  

Untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan independent, 

maka pengolahan data dilakukan dengan metode analisis regresi linear berganda 

(Multi regression). Persamaan regresi berganda adalah persamaan regresi yang 

melibatkan dua atau lebih variabel dalam analisis. Tujuannya adalah untuk 

mengukur parameter-parameter estimasi dan untuk melihat apakah  variabel bebas 

(Variabel independent) mampu menjelaskan variabel-variabel terikat (Variabel 

dependen) sedangkan Variabel-variabel yang mempengaruhi adalah variabel 

bebas (variabel independen). 

Teknik analisis data regresi berganda. Analisis regresi linear berganda 

berfungsi dalam memperoleh bayangan mengenai pengaruh PAD, DAU, DBH, 

dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB atas dasar 

Harga Konstan Tahun 2021 di Kabupaten Enrekang. 

Model ini memperlihatkan hubungan dua variabel, variabel bebas 

(independen variabel) yaitu pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum 

(DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan 

variabel terikat (dependen variabel) yaitu PDRB. Dalam analisis ini dilakukan 

dengan bantuan dengan bantuan SPSS 2.2. Untuk memperoleh gambaran secara 

umum mengenai hasil penelitian ini serta dalam rangka pengujian hipotesis 

sebagai jawaban sementara untuk permasalahan yang dikemukakan dapat dilihat 

melalui persamaan fungsi 
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Y=f (X1, X2, X3, X4) 

Fungsi diatas kemudian dibentuk dalam model ekonometrika dengan 

persamaan sebagai berikut: 

Y= β0 + β1X1 + β2X2 +β3X3 +β4X4 + e 

Dimana: 

Y   = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

X1   = Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

X2   = Dana Bagi Hasil (DBH) 

X3    = Dana Alokasi Umum (DAU) 

X4    = Dana Alokasi Khusus (DAK) 

β0   = Konstanta/Intercept  

β1, β2, β3, β4 = Koefisien Regresi 

e    = Standar Eror 

Dalam penelitian ini meliputi pengujian (uji-f), pengujian Individu (uji-t) 

dan pengujian ketetapan perkiraan (R2) dan uji asumsi klasik yang meliputi 

Multikolinieritas, Heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

Adapun pengujian yang digunakan menyangkut analisis regresi berganda 

adalah sebagai berikut: 

1. Uji asumsi klasik 

 Uji asumsi klasik digunakan dalam mengetahui bagaimana pengaruh 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) maka pada peneliti menggunakan 

analisis regresi untuk membandingkan dua variabel yang berbeda. Pada analisis 

regresi bertujuan untuk memperoleh regresi yang bisa dipertanggungjawabkan, 
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maka dari itu asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi ada empat pengujian dalam 

asumsi klasik, yaitu: 

a) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel terikat dengan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Salah satunya metode untuk mengetahui normalitas adalah 

dengan menggunakan metode analisis grafik secara histogram ataupun dengan 

melihat secara normal probaliti Plot. Normalitas data dapat dilihat dari 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik normal P-plot atau 

dengan melihat histogram dari residualnya. 

b) Uji Multikolinearitas 

Uji multikonearitas merupakan penguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Apabila terjadi korelasi antara 

variabel bebas maka terdapat problem multikolonearitas pada model regresi 

tersebut. Deteksi adanya multikolineitas: 

1. Besaran VIF (Variance Iflation Factor) dan toleransi model regresi yang bebas  

multikolinearitas adalah: 

a) mempengaruhi nilai VIF disekitar angka 1 

b) mempunyai angka toleransi mendekati 1 

2. Besaran korelasi antara variabel independen 
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Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas merupakan 

koefisien antar variabel independen haruslah lemah dibawah 0,10, jika korelasi 

tersebut kuat maka terjadi problem multikolinearitas. 

c) Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada 

tidaknya korelasi antara variabel penganggu pada periode tertentu dengan variabel 

sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokolerasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lainnya. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu 

penelitian dengan menggunakan uji Durbin-Watson. 

Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (First 

Order Autokolerasi) dan mensyaratkan adanya konstan dalam model regresi dan 

tidak adanya variabel lagi diantara variabel independen. Hipotesis yang diuji 

adalah: 

Ho: tidak ada autokorelasi (r-0) 

Ha: ada autokorelasi (r-0) 

d) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidak samaan varian dan residual suatu periode pengamatan ke 

periode pengamatan yang lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lain, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak 



44 
 

 
 

terjadi heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan gambar 

scatterplot.  

Dasar analisis yang digunakan dalam uji heterokedastisitas dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bentuk gelombang, melebar kemudian menyempit), 

menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola tertentu dan tidak ada titik-titik menyebar di atasanya 

dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas, yang menujukkan bahwa terjadi heterskedastisitas. 

e) Alat Uji Hipotesis 

Uji merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah dalam penelitian, 

Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif untuk melihat hubungan 

variabel desnetralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Enrekang. Uji hipotesis terbagi menjadi : 

1. Koefisien Determinasi (R2)  

Analisis ini digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan 

seberapa besar persentase variabel independen mampu menjelaskan variabel 

dependen  

Besarnya koefisien determinasi adalah 0-1, semakin mendekati 0, maka 

semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel 

dependen, sedangkan jika koefisien determinasi mendekati 1 maka, dapat 
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dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel 

terkait. Angka dari R2 square didapat dari pengelohan data melui program SPSS 

yang bisa dilihat pada tabel model summary kolom R2 square 

2. Uji F atau Uji Simultan 

Uji f ini digunakan untuk menguji apakah variabel independen (X) secara 

bersama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel (Y) dari suatu persamaan 

regresi dengan menggunakan hipotesis statistik. Pengambilan keputusan 

didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengolahan data 

melalui program SPSS statistik paramestik sebagai berikut: 

a.  jika probabilitas <0,05 maka Ho ditolak 

b.  jika probabilitas> 0,05 maka Ho diterima 

3. Uj t  

Uji t-statistik digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh masing-masing variabel 

independen yang terdiri atas pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, 

dana bagi hasil terhadap PRDB yang merupakan variabel dependennya. Seperti 

halnya dengan uji hipotesis secara simultan, pengambilan keputusan uji hipotesis 

secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil 

pengolahan data melaui program SPSS statistik paramestik sebagai berikut: 

a) Jika probabilitas> 0,05 maka ho diterima 

b) Jika probabilitas< 0,05 maka ho ditolak 

       Pada uji t, nilai probabilitas dapat dilihat pada hasil pengolahan dari program 

SPSS pada tabel coefficients kolom sig atau significance. 
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E. Definisi operasional Variabel dan Pengukurannya 

    Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Produk Domesti Regional Bruto (Y) merupakan pertumbuhan yang 

menggunakan pengeluaran dasar harga konstan dalam bentuk pengukuran 

satuan Rupiah, pada tahun 2002-2021. 

2. Pendapatan Asli Daerah (X1)  merupakan pertumbuhan pajak Daerah 

Kabupaten Enrekang dalam bentuk pengukuran satuan Rupiah, Pada tahun 

2002-2021. 

3. Dana Alokasi Umum (X2) merupakan bagian pendapatan Umum daerah 

Kabupeten Enrekang dalam bentuk pengukuran satuan Rupiah, pada tahun 

2002-2021. 

4. Dana Bagi Hasil (X3) merupakan bagian dari bagi hasil pajak daearah 

kabupaten Enrekang dalam bentuk pengukuran satuan Rupiah, Pada tahun 

2002-2021. 

5. Dana Alokasi Khusus (X4) merupakan bagian dari Non reboisasi daerah 

kabupaten enrekang dalam bentuk pengukuran satuan Rupiah, pada tahun 

2002-2021. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Kondisi Geografis Kabupaten Enrekang 

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara 3° 14° “36” LS dan 

119° 40° “33” BT. Sedangkan ketinggian bervariasi antara 47 m sampai 3.329 m 

di atas permukaan laut. Jarak dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan Makassar ke 

kota Enrekang dengan jarak dapat sepanjang 234 Km. Batas-batas daerah 

Kabupaten sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana 

Toraja, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu, sebelah selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Pinrang. Luas wilayah Kabupaten Enrekang adalah 

1.7786,01 Km atau sebesar 2,83% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. 

Ditinjau dari kerangka pengembangan wilayah maupun secara geografis 

Kabupaten Enrekang juga dapat dibagi ke dalam dua wilayah dua kawasan yaitu 

Kawasan Barat Enrekang dan Kawasan Timur Enrekang. Kawasan Barat 

Enrekang meliputi Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Enrekang 

dan Kecamatan Cendana, sedangkan Kawasan Timur Enrekang meliputi 

Kecamatan Curio, Kecamatan Malua, Kecamatan Baraka, Kecamatan Bungin, dan 

Kecamatan Maiwa. Luas Kawasan Barat Enrekang kurang lebih 659,03 Km2 atau 

36,90 % dari luas Kabupaten Enrekang sedangkan Luas Kawasan Timur 

Enrekang kurang lebih 1.126,98 Km2 atau 63,10 % dari luas wilayah Kabuputen 

Enrekang. 

Enrekang memiliki iklim tropis. Enrekang adalah kota dengan curah hujan 

yang signifikan bahkan di bulan terkering terdapat banyak hujan. Iklim ini 
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dianggap AF menurut klasifikasi iklim Koppen-Geisr. Suhu rata-rata tahunan di 

Enrekang adalah 26.6 °c. Presipitasi rata-rata 2410 mm. Bulan terkering adalah 

Agustus dengan 138 mm curah hujan hampir semua presipitasi jauh pada Januari 

rata-rata 316 mm. Suhu terhangat sepanjang tahun adalah Oktober dengan suhu 

rata-rata 27.2 °c. Juli adalah bulan terdingin dengan suhu rata-rata 25.7°c. 

2. Kondisi Demografi Kabupaten Enrekang 

Total penduduk Kabupaten Enrekang pada tahun 2021 sebanyak 227,520 

jiwa, terdiri dari 115,836 jiwa laki-laki dan 111,684 jiwa perempuan. Populasi 

penduduk Kecamatan Alla sebanyak 40,404 jiwa, kemudian Kecamatan Baraka 

sebanyak 31,305 jiwa, Kecamatan Enrekang sebanyak 28,467 jiwa, dan 

Kecamatan Maiwa sebanyak 21,975 jiwa. Sedangkan jumlah angkatan kerja 

berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2010 berjumlah 752.244 dan pada tahun 

2020 berjumlah 922.057, dimana pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja di 

Kabupaten Enrekang mendominasi pada sektor pertanian, sebesar 80,84 % dan 

pada tahun 2022 sebesar 83,73%. Selama periode tahun 1988-2021 perekonomian 

Kabupaten Enrekang relatif selalu lebih baik bila dibandingkan dengan 

perbandingan Sulawesi Selatan. Pada tahun 2021 Kabupaten Enrekang tumbuh 

sekitar 6,71% dan Sulawesi Selatan tumbuh sekitar 5,39%. Penduduk sebagian 

besar pemeluk agama islam dengan mata pencarian utama pada sektor pertanian 

(+ 65%). 

Topografi wilayah Kabupaten Enrekang pada umumnya bervariasi berupa 

pemukiman, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47-3.293 m dari 

permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan 



49 
 

 
 

wilayah didominasi oleh bukit-bukit dan gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% 

dari wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan wilayah dataran sekirar 15,04%. 

3.  Kondisi Perekonomian Kabupaten Enrekang 

Secara umum kondisi pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Selatan 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Kegiatan-kegiatan ekonomi 

mulai bangkit setelah sebelumnya mengalami penurunan karena pandemi Covid-

19. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk pemulihan ekonomi baik di 

pusat maupun daerah. Oleh karena itu, perekonomian Kabupaten Enrekang dapat 

mengalami kenaikan yang signifikan yaitu dari 1,25 % menjadi 6,36 % pada tahun 

2021. Peningkatan tersebut tercermin dari sisi produksi (supply side), 

pertumbuhan ekonomi pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan 

meningkat dari yang awalnya hanya 0,18% ditahun 2020, pada tahun 2021 dapat 

tumbuh menjadi 10,23%. Kemudian dari sisi permintaan akhir (demand side), 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang komponen Pengeluaran Konsumsi 

Rumah Tangga (PK-RT) yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB, juga 

mengalami peningkatan yang terjadi, karena kondisi perekonomian rumah tangga 

yang telah membaik. 

Pada kondisi periode tahun 2017-2021 PDRB Kabupaten Enrekang Atas 

Harga Berlaku masih meningkat dari tahun ke tahun, yakni sebesar 6.360,51 

miliar rupiah. Pada tahun 2017 sebesar 6.719,18 Miliar Rupiah. Pada tahaun 2018 

sebesar 7.298,24 miliar rupiah. Pada tahun 2019 sebesar 7.528,64 miliar rupiah, 

dan pada tahun 2020 sebesar 8.204,11 miliar rupiah. Peningkatan ini dipengaruhi 

baik oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. 
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Selain itu PDRB pengeluaran juga dapat dinilai Atas Dasar Harga Konstan 

2010 atau harga dari berbagai jenis produk yang di evaluasi dengan harga tahun 

2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun 

memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas 

(tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga 

Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi 

secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau 

konsumsi akhir. 

 Terbentuknya total PDRB pengeluaran di Kabupaten Enrekang tidak 

lepas dari konstribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran 

Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir 

Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran 

Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pengeluaran Modal Tetap Bruto (PMTB), 

Ekspor Neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa. Selama periode 2017-

2021, PDRB Kabupaten Enrekang sebagian digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT). 

Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga 

mempunyai kontribusi yang relative besar. Sementara itu, Net Ekspor 

menunjukkan perdagangan antar wilayah yang mengalami defisit, dimana impor 

dari luar provinsi lebih besar di bandingkan ekspor ke luar provinsi. Hal ini 

mengindikasikan bahwa Sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh 

produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri. Adapun profesi 

konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 16-18 persen. Hal ini 
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menunjukan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak 

terlalu besar dibandingkan PNPB maupun PK-RT.  

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan 

riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi. Indikator ekonomi ini menggambarkan 

kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Selama periode tahun 2017-2021 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang cukup fluktuasi yakni 6,84 persen 

pada tahun 2017 sebesar 3,26 persen. Pada tahun 2018 sebesar 5,43 persen. Pada 

tahun 2019 sebesar 1,25 persen. Pada tahun 2020 sebesar dan pada tahun 2021 

sebesar 6,36 persen. 

Laju pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi yang 

digambarkan oleh PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2001, lihat dari 

tiap komponennya cenderung membaik jika dibandingkan pada tahun 2020 yang 

mengalami penurunan yang signifikan. Hal tersebut sebagai dampak dari pandemi 

covid-19 yang membatasi kegiatan masyarakat sehingga mengurangi aktivitas 

ekonomi. Indeks implisit PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya 

perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, 

pemerintah dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk 

keperluan konsumsi, investasi, maupun ekspor/impor.  

Dilihat dari sumber pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Konsumsi 

Akhir Rumah Tangga (PK-RT) menyumbang pertumbuhan paling besar yaitu 

3,94 persen dari total pertumbuhan 6,36 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

tahun 2021 konsumsi rumah tangga yang awalnya lesu di 2020 kembali menguat 
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karena pada tahun 2021 pemerintah telah melanggar pembatasan sosial yang 

membuat aktivitas ekonomi masyarakat mulai bergejolak. 

B. Deskripsi Variabel Penelitian   

Menurut hasil penghimpunan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan data Times Series atau rentang waktu mulai dari tahun 2002 

sampai dengan Tahun 2021. Adapun alat pengolahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan aplikasi SPSS dengan metode analisis linear 

berganda. Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana gambaran Desentralisasi 

Fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Enrekang dari 

tahun ke tahun. 

1. Produk Domestik Regional Bruto 

Produk Domestik Regional Bruto menggambarkan kemampuan suatu 

wilayah dalam menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDRB dapat 

dilihat dari tiga sisi pendekatan yaitu produksi, penggunaan, dan pendapatan. 

Kegiatannya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut ekonomi, 

komponen penggunaan dan sumber pendapatan. Apabila menyangkut tingkat 

kesejahteraan penduduk data PDRB perkapita lebih komprehensif dan relevan 

dalam mengukur pertumbuhan ekonomi karena lebih menekankan kemampuan 

daerah untuk meningkatkan PDRB karena secara simultan menunjukkan 

pertumbuhan ekonomi. 

Berikut data pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB atas Dasar 

Konstan di Kabupaten Enrekang tahun 2002-2021 sebagai berikut: 
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Tabel 4. 1  

PDRB Kabupaten Enrekang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2002-2021 

Tahun dasar 2010 (Ratusan Rupiah) 

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2002-2021 (data diolah) 

 Data diatas dapat diketahui bahwa Produk DRegional Bruto dari tahun 

2002 sampai 2021 mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan dari 

tahun ke tahun. PDRB tertinggi di Kabupaten Enrekang pada tahun 2008 yaitu 

sebesar Rp 2.290.296.255 kemudian menurun sampai 2011 sebesar Rp 

2.833.111.722 dan kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2012 sampai 

2016 sebesar Rp 3.899.612.410 kemudian pada tahun 2017-2019 mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan dari Rp 

4.592.230.060 menjadi Rp 4.884.372.510 terhadap PDRB di Kabupaten Enrekang 

 

Tahun PDRB menurut pengeluaran 

dasar harga konstan 

Pertumbuhan (%) 

2002 1.679.002.649 5,17 

2003  1.767.332.432 5,26 

2004 1.861.755.967 5,34 

2005 1.971.646.383 5,90 

2006 2.039.242.657 3,43 

2007 2.150.672.694 5,78 

2008 2.290.296.255 8,08 

2009 2.442.027.481 7,30 

2010 2.564.068.910 5,84 

2011 2.833.111.722 5,88 

2012 3.021.230.340 7,30 

2013 3.197.503.910 5,84 

2014 3.389.145.660 5,99 

2015 3.623.224.190 6,91 

2016 3.899.612.410 7,63 

2017 4.168.967.660 6,84 

2018 4.296.267.170 3,26 

2019 4.535.550.620 5,43 

2020 4.592.230.060 1,25 

2021 4.884.372.510 6,36 
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2. Pendapatan Asli Daerah 

Salah satu sumber pendapatan Kabupaten Enrekang merupakan 

Pendapatan Asli Daerah selanjutnya menjadi modal untuk melaksanakan 

pembangunan. Besar kecilnya jumlah pendapatan ini memberikan pengaruh 

terhadap kemampuan daerah dapat memberikan peluang bagi suatu daerah untuk 

semakin maju dan mandiri karena daerah telah mampu mengelola potensi yang di 

memiliki dengan baik. Terhadap sumber penerimaan pendapatan asli daerah 

Kabupaten Enrekang tahun 2002-2021 yang disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4. 2  

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2002-2021 

(Ratusan Rupiah) 

Tahun Pendapatan Asli Daerah Pertumbuhan (%) 

2002 4.212.300.000 - 

2003 8.175.760.000 4,80 

2004 10.877.350.000 33,04 

2005 9.957.810.000 81,54 

2006 9.377.030.000 (60,63) 

2007 4.231.808.427 (54,87) 

2008 22.851.671.638  133,86 

2009 26.641.623.257 16,58 

2010 28.241.850.677  6,00 

2011 20.267287.065 (28,23) 

2012 20.554.239.507 1,41 

2013 23.756.694.464 15,58 

2014 37.641.158.766 58,44 

2015 47.211.238.451 25,42 

2016 91.793.908.000 94,43 

2017 102.781.017.420 11,96 

2018 86.576.398.820 (15,76) 

2019 109.257.212.972 26,19 

2020 104.657.874.856 (4,20) 

2021 99.783.896.842 (4,65) 

      Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2002-2021 (data diolah)  
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Terlihat pada tabel 3.2 Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang 

mengalami fluktuasi pada tahun 2002-2021, 2002-2004 mengalami peningkatan 

pendapatan asli daerah sebesar Rp 4.123.000.000 sampai Rp 110.877.760.000. 

Pada tahun 2005-2007 Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp 

9.957.810.000 sampai 4.231.808.427. Setiap tahunnya Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Enrekang mengalami fluktuasi. 

3. Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.  

Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria 

tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras 

dengan penyelenggaraan urusan pemerintah yang formula dan dana alokasi 

umumnya ditetapkan sesuai undang-undang. Dana alokasi umum merupakan 

salah satu bagian dana perimbangan yang ditransfer pemerintah kepada setiap 

daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota yang digunakan untuk pemerataan 

pembangunan. Adapun perkembangan dana alokasi umum Kabupaten Enrekang 

selama periode tahun 2002 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4. 3  

Dana Alokasi Umum Kabupaten Enrekang Tahun 2002-2021 

(Ratusan rupiah) 

Tahun Dana Alokasi Umum Pertumbuhan (%) 

2002 105.300.000.000 - 

2003 124.250.000.000 17,99 

2004 131.060.000.000 4,67 

2005 140.058.000.000 6,86 

2006 150.068.000.000 7,14 

2007 230.254.000.000 53,43 

2008 252.233.180.000 9,24 

2009 263.564.610.000 4,49 

2010 266.105.385.000 0,69 

2011 302.334.058.000 13,61 

2012 384.422.103.000 27,15 

2013 436.542.180.000 13,55 

2014 484.907.285.000 11,07 

2015 526.156.287.000 8,50 

2016 213.747.024.586 3,37 

2017 534.335.959.000 (1,64) 

2018 534.335.959.000 - 

2019 565.009.533.000 5,74 

2020 505.093.860.000 (91,06) 

2021 496.423.534.000 (1,71) 

 Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2002-2021 (data diolah) 

Berdasarkan pada tabel 3.3 bahwa jumalah Dana Alokasi Umum 

Kabupaten Enrekang mengalami fluktuasi pada tahun 2002-2021, namun 

keseluruhan Dana Alokasi Umum yang diperoleh Kabupaten Enrekang 

didominasi dengan terjadinya peningkatan. Tahun 2019 merupakan tahun dengan 

jumlah peningkatan dana alokasi umum terbesar dibandingkan dengan tahun-

tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, Kabupaten Enrekang hanya mendapatkan 

Dana Alokasi Umum sebesar Rp    534.335.959.000, tahun 2019 merupakan tahun 

dengan jumlah penerimaan Dana Alokasi Umum tertinggi yang diperoleh 

Kabupaten Enrekang yaitu Rp 565.009.533.000. 
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4. Dana Bagi Hasil 

Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam bukan pajak. 

Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka 

persentase tertentu. Adapun fluktuasi dana bagi hasil di Kabupaten Enrekang 

selama periode tahun 2002 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 4  

Dana Bagai Hasil di kabupaten Enrekang tahun 2002-2020 

(Ratusan Rupiah) 

Tahun Dana Bagi Hasil Pertumbuhan (%) 

2002 9.886.070.000 - 

2003 8.858.100.000 (10,39) 

2004 9.965.900.000 10,35 

2005 19.014.080.000 61,11 

2006 19.056.260.000 0,22 

2007 25.072.928.514 42,06 

2008 32.507.267.354 20,07 

2009 47.565.456.493 46,32 

2010 42.666.232.897 (10,29) 

2011 46,565,282.208 9,13 

2012 40.000.000.000 (13,51) 

2013 36.000.000.000 (10,0) 

2014 22.464.207.328 (37,59) 

2015 24.496.871.000 9,04 

2016 20.315.967.000 (33,41) 

2017 16.933.978.977 3,81 

2018 15.244.862.811 (9,97) 

2019 13.347.596.253 (12,44) 

2020 14.573.809.645 9,18 

2021 22.441.582.117 53,98 

  Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2002-2021(Data diolah) 

Dari tabel 3.4 Kabupaten Enrekang mengalami fluktuasi dari tahun 2002-

2021. Pada tahun 2003 merupakan pendapatan yang paling rendah sebesar Rp 



58 
 

 
 

8.858.100.000. dan pada tahun 2009 merupakan Dana Bagi Hasil yang paling 

tinggi sebesar Rp 47.565.456.493. 

5. Dana Alokasi Khusus  

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai segala aktivitas 

khususnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun perkembangan dana 

alokasi khusus Kabupaten Enrekang selama periode tahun 2002-2021 sebagai berikut: 

Tabel 4. 5  

Dana Alokasi Khusus Kabupaten Enrekang tahun 2002-2021 

(Ratusan Rupiah) 

Tahun Dana Alokasi Khusus Pertumbuhan (%) 

2002 662.040.000 - 

2003 5.300.000.000 (13,60) 

2004 11.080.000.000 10,05 

2005 9.860.000.000 (11,01) 

2006 8.290.000.000 (16,53) 

2007 36.437.500.000 34,48 

2008 44.443.000.000 12,65 

2009 47.662.000.000 7,24 

2010 32.100.300.000 (32,65) 

2011 42.169.000.000 31,36 

2012 42.116.080.000 (0,12) 

2013 48.908.340.000 16,08 

2014 50.131.700.000 2,50 

2015 59.140.340.000 17,96 

2016 62.906.686.000 6,36 

2017 89.889.870.590 42,89 

2018 99.698.809.030 10,91 

2019 106.750.881.100 7,07 

2020 110.472.120.100 3,48 

2021 110.265.164.800 (0,18) 

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2002-2021 (data diolah) 

Diketahui tabel 3.5 Fluktuasi pada jumlah perolehan Dana Alokasi Khusus 

tahun 2002-2021. Namun, secara keseluruhan Kabupaten Enrekang didominasi 
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dengan peningkatan. Pada tahun 2020 merupakan tahun dengan peningkatan yang 

memperoleh Dana Alokasi Khusus terbesar Rp 110.472.120.100 dari tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2019, Kabupaten Enrekang hanya mendapatkan sebesar 

Rp 106.750.881.100 pada tahun 2002 merupakan tahun paling rendah sebesar  

Rp 662.040.000. 

C. Hasil Analisis Data  

1. Hasil Regresi Linear Berganda 

Model hasil regresi linear berganda merupakan regresi yang memiliki 

lebih dari satu variabel independen. Dalam penelitian ini analisis regresi linier 

berganda bertujuan untuk melihat pengaruh antara PAD, DAU, DBH, dan DAK, 

terhadap PDRB. Adapun hasil yang ditunjukkan dari uji regresi linear berganda 

pada variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. 6 Uji regresi Berganda 

Sumber:output SPSS tahun 2022 (data diolah) 

 

          Dapat dilihat tabel 4.6 berdasarkan koefisien regresi di atas, persamaan 

regresi diperoleh sebagai berikut: 

Y = 3,982 + 5,029X1 + 0,663X2 + 1,453X3 + 0,622X4 + e 

 Adapun penjelasan dari persamaan regresi linear berganda dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t 
 

Sig. 
 

B 
 

Std. Error 
 

Beta 
 

1 (Constant) 3.982 52148.067  7.445 0.000 

PAD 5.029 1.620 0.626 3.104 0.007 

DAU 0.663 0.213 0.353 3.117 0.007 

DBH 1.453 1.647 0.059 0.882 0.392 

DAK 0.622 2.117 0.073 0.294 0.773 
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a. Nilai dari α = 3,982 artinya apabila variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), 

Dana Alokasi Umum (X2), Dana Bagi Hasil (X3), dan Dana Alokasi Khusus 

(X4) tidak mengalami suatu perubahan atau konstan, maka Produk Domestik 

Regional Bruto sebesar 3,982. 

b. Nilai koefisien β1 = 5,029 artinya setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah 

sebesar 1 juta rupiah maka akan mempengaruhi PDRB di Kabupaten 

Enrekang sebesar 5,029 juta rupiah. Berhubungan antara Pendapatan Asli 

Daerah dengan PDRB adalah searah, dimana kenaikan Pendapatan Asli 

Daerah akan menyebabkan kenaikan PDRB. Dengan asumsi bahwa variabel 

Dana Alokasi Umum (X2), Dana Bagi Hasil (X3), dan Dana Alokasi Khusus 

(X4) dianggap tetap. 

c. Nilai Koefisien β2 = 0,663 artinya setiap kenaikan Dana Alokasi Umum 

sebesar 1 juta rupiah maka akan mempengaruhi PDRB di Kabupaten 

Enrekang sebesar 0,663 juta rupiah. Berhubungan antara Dana Alokasi Umum 

dengan PDRB searah, dimana kenaikan Dana Alokasi Umum akan 

menyebabkan kenaikan PDRB. Dengan asumsi variabel Pendapatan Asli 

Daerah (X1), Dana Bagi Hasil (X3) dan Dana Alokasi Khusus (X4) dianggap 

tetap. 

d. Nilai Koefisien β3 = 1,453 artinya setiap kenaikan Dana Bagi Hasil sebesar 1 

juta rupiah maka akan mempengaruhi PDRB di Kabupaten Enrekang sebesar 

1,453 juta rupiah dengan arah hubungan antara Dana Bagi Hasil terhadap 

PDRB adalah searah, dimana kenaikan Dana Bagi Hasil akan menyebabkan 
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peningkatan PDRB. Dengan asumsi variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), 

Dana Alokasi Umum (X2), dan Dana Alokasi Khusus (X4) dianggap tetap. 

e. Nilai koefisien β4 = 0,622 artinya setiap kenaikan Dana Alokasi Khusus 

sebesar 1 juta rupiah maka akan mempengaruhi PDRB di Kabupaten 

Enrekang sebesar 0,622 juta rupiah dengan hubungan Dana Alokasi Khusus 

dan PDRB di Kabupaten Enrekang adalah searah, dimana kenaikan Dana 

Alokasi Khusus menyebabkan kenaikan PDRB di Kabupaten Enrekang. 

Dengan asumsi variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi umum 

(X2), dan Dana Bagi Hasil (X3) dianggap tetap. 

2. Koefisien Determinasi (Uji R2)  

Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat sejauh mana metode yang 

digunakan mampu menjelaskan setiap variabel dalam penelitian. Adapun hasil 

koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 7 Hasil Uji R2 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .981a .963 .953 66836.65107 1.517 

 Sumber: output SPSS Statistik data diolah 2022 

 Pada tabel 4.7 menunjukkan hasil uji koefisien determinan pada Y. Hasil uji 

koefesien determinansi model Y menujukkan Nilai R2 yaitu 0,963% sehingga 

dapat disimpulakan bahwa persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel 

idependen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, 

dan Dana Alokasi Khusus adalah 96 % sedangkan sisanya 4% dijelaskan diluar 

variabel penelitian. 
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3. Analisis Uji Asumsi Klasik 

Dalam uji statistik untuk mengukur bagaimana sebuah regresi dapat 

disebut sebagai model yang baik, maka digunakan dalam uji asumsi klasik yaitu 

multikonelaritas, autokolerasi, heterokedastisitas, dan normalitas model regresi ini 

dapat disebut sebagai model yang baik. Dengan menggunakan SPSS proses 

pengujian asumsi klasik ini dapat dilakukan bersamaan dengan uji regresi. Uji 

asumsi yang terdiri dari: 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi, variabel terikat dan 

variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi 

yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis grafik. 

Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residual:  

1) Jika data menyebar disekitaran garis diagonal dan mengikuti garis diagonal 

atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal regresi memenuhi 

grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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Gambar 4. 1 Grafik Histogram 

                  
                               Sumber: Output SPSS tahun 2022 (diolah)  

     

Gambar 4. 2 Garafik Uji Normalitas 

             
                                 Sumber: Output SPSS Tahun 2022 (data diolah) 

    

Berdasarkan gambar 4.1 grafik histogram terlihat bahwa pola distribusi 

mendekati normal, karena data mengikuti arah garis grafik histogram dapat 

diketahui bahwa uji normalitas terpenuhi. Dari gambar 4.2 normal probability plot 

menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan data mengikuti 

arah garis diagonal akan menunjukkan pola distribusi normal, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi dan layak dipakai untuk 

memprediksi variabel pertumbuhan ekonomi berdasarkan variabel bebas. 
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b. Uji multikolinearitas 

        Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya kolerasi variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Dengan melihat 

nilai significance (2-tailed) bandingkan dengan nilai α 5% (0,05). Apabila nilai 

significance (2-tailed) lebih kecil dari pada 0,05 maka memiliki gajala 

multikolinearitas dan apabila nilai significance (2-tailed) lebih besar dari pada 

0,05 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

Tabel 4. 8 Uji Multikolinearitas  

 
Sumber: Output SPSS Statistic (data diolah), 2022 

 

    Berdasarkan tabel 4.8 diatas, maka dapat diketahui VIF untuk masing- 

masing variabel penelitian sebagi berikut: 

1) Nilai significance (2-tailed) untuk variabel Pendapatan Asli Daerah 

sebesar 0,990 > 0,05 sehingga variabel Pendapatan Asli Daerah 

dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. 
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2) Nilai signicance (2-tailed) untuk variabel Dana Alokasi Umum sebesar 

0,276 > 0,05 sehingga variabel Dana Alokasi Umum dinyatakan tidak 

terjadi multikolinearitas. 

3) Nilai VIF variabel Dana Bagi Hasil sebesar 1,793 < 10 dan nilai tolerance 

sebesar 0, 100 > 0,05 sehingga variabel Dana Alokasi Umum dinyatakan 

tidak terjadi multikolinearitas. 

4) Nilai VIF Dana Alokasi Khusus sebesar 24,854 >10 dan nilai tolerance 

sebesar 0,048 < 0,05 sehingga variabel Dana Alokasi Khusus dinyatakan 

terjadi multikolinearitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorerlasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

kolerasi antara kesalahan penganggu pada t denagan kesalahan penganggu t-

1(sebelumnya). Jika terjadi permasalahan tersebut maka persamaan tidak layak 

digunakan sebagai prediksi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

autokolerasi.  Mengunakan ketentuan yaitu (4-d)> Du maka tidak terdapat 

autokorelasi. Dengan hasil yang diperoleh dari 2,483 > 1,8283 maka disimpulkan 

tidak terdapat autokorelasi. 

Tabel 4. 9 Uji Autokolerasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .981a .963 .953 66836.65107 1.517 

Sumber: Output SPSS Statistik data Diolah, 2022 
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Pada tabel 4.9 dalam uji autokolerasi melalui pegujian Durbin-Waston 

dengan taraf signifikan 5% (0,05). Maka diketahui vahwa jumlah variabel (k=4) 

dan banyaknya data sampel (n=20). Selain itu nilai batas luar dL sebesar 0,8943 

dan untuk nilai batas atas dU sebesar 1,8283 sedangkan nilai Durbin-waston 

sendiri sebesar 1,517 maka dapat disimbulkan bahwa tidak terjadi autokolerasi 

dalam penelitian ini.  

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas ditunjukkan untuk menguji apakah dalam model 

regresi  ketidak samaan varian dan residual suatu periode pengamatan ke periode 

pengamatan lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain, 

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan gambar scatterplot.  

Dasar analisis yang digunakan dalam uji heterokedastisitas dijelaskan 

sebagai berikut: 

3) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bentuk gelombang, menyebar kemudian menyempit), 

menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas. 

4) Jika tidak ada pola tertentu dan tidak ada titik-titik menyebar di atasnya 

dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas, yang menunjukkan bahwa terjadi heteroskedastisitas. 

Hasil gambar 4.3 garafik scatterplot terlihat titik-titik menyebar secara acak 

dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas 
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maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai 

untuk memprediksi PDRB berdasarkan masukan variabel independenya. 

Gambar 4. 3 Grafik Scttarplot 

                                            
                                                                                                                                         

4. Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah dalam  

penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif untuk melihat hubungan antara 

variabel Desentralisasi fiskal terhadap PDRB di Kabupaten Enrekang. Uji 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Uji F atau Uji Simultan  

  Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Enrekang dari 

persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik. 

1. Berdasarkan nilai signifikan (sig) dari output anova 
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1) Jika nilai sig < 0,05, maka hipotesis diterima. Artinya variabel bebas 

yaitu PAD (X1), DAU (X2), DBH (X3), dan DAK (X4) berpengaruh 

secara parsial terhadap variabel PDRB (Y) 

2) Jika nilai sig > 0,05, maka hipotesis ditolak. Artinya variabel bebas yaitu 

PAD (X1), DAU (X2), DBH (X3), dan DAK(X4). Tidak berpengaruh 

secara parsial terhadap variabel PDRB (Y). 

2. Berdasarkan perbandingan nilai Fhitung dengan ttabel 

1) Jika nilai Fhitung > ttable maka hipotesis diterima. Artinya variabel bebas 

yaitu PAD (X1), DAU (X2), DBH (X3), dan DAK (X4) secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel PDRB (Y) 

2) Jika nilai Fhitung < ttable, maka hipotesis ditolak. Artinya variabel bebas 

yaitu PAD (X1), DAU (X2), DBH (X3), dan DAK (X4). Tidak 

berpengaruh secara simultan terhadap variabel PDRB (Y). 

Tabel 4. 10 Hasil Uji F 

 Sumber: Output SPSS Statistik Data Diolah,2022 

Pada tabel 4.10 diatas menunjukkan pengaruh variabel Pendapatan Asli 

Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Bagi Hasil (X3), dan Dana 

Alokasi Khusus (X4) terhadap PDRB (Y) dengan nilai Fhitung sebesar 97,776 

dengan signifikan 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 0,05 (0,000< 0,05). 

             Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1747107555797.634 4 436776888949.408 97.776 0.000b 

Residual 67007068901.375 15  4467137926.758   

Total 1814114624699.009 19    
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Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Uji t 

Dengan mengetahui pengaruh masing-masing variabel terikat dengan melihat 

pada tabel uji t dengan memperhatikan kolom signifikansi atau nilai ttable dengan 

thitung. Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu: 

1) Jika nilai signifikan < 0,05 dan thitung > ttable, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

2) Jika nilai signifikan > 0,05 dan thitung < ttable, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

 Dengan tabel 4.14 merupakan hasil dari pengujian variabel bebas yaitu 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Dana 

Alokasi Khusus terhadap variabel terikat, yaitu PDRB di Kabupaten Enrekang 

secara parsial. 

Tabel 4. 11 Hasil Uji t 

  Sumber: Output Statistic, Data Diolah, 2022 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat pengaruh secara parsial dari arah 

hubungan dan tingkat signifikansi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 

Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus terhadap PDRB di Kabupaten 

Model 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T 
 

Sig. 
 

B 
 

Std. Error 
 

Beta 
 

1 (Constant) 3.982 52148.067  7.445 0.000 

PAD 5.029 1.620 0.626 3.104 0.007 

DAU 0.663 0.213 0.353 3.117 0.007 

DBH 1.453 1.647 0.059 0.882 0.392 

DAK 0.622 2.117 0.073 0.294 0.773 
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Enrekang. Hasil pengujian hipotesis variabel independen secara parsial terhadap 

dependennya dapat dianalisis sebagai beriku: 

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB di Kabupaten 

Enrekang menunjukkan nilai signifikansi (α) 0,007 < 0,05 atau nilai thitung 

3,104 > ttabel 2,131. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan 

Ha diterima, sehingga dapat dikatakan Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh terhadap PDRB di Kabupaten Enrekang. 

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap PDRB di kabupaten Enrekang 

menunjukkan nilai signifikansi (α) 0,007 < 0,05 atau nilai thitung 3,117 > 

ttable 2,131. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha 

diterima, sehingga dapat dikatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh 

terhadap PDRB di Kabupaten Enrekang. 

3. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap PDRB di Kabupaten Enrekang 

menunjukkan nilai signifikansi (α) 0,392 > 0,05 atau nilai thitung 0,882 < 

ttable 2,131. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha 

ditolak, sehingga dapat dikatakan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh 

terhadap PDRB di Kabupaten Enrekang  

4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap PDRB di Kabupaten Enrekang 

menunjukkan signifikansi (α) 0,773 > 0,05 atau nilai thitung 0,294 < ttable 

2,131. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha 

ditolak, sehingga dapat dikatakan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh 

terhadap PDRB di Kabupaten Enrekang. 
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D. Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB 

Berdasarkan hasil perhitungan uji parsial (uji t), menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB di Kabupaten 

Enrekang yaitu 0,007 < 0,05 dengan koefisien regresi sebesar 2,131 yang artinya 

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di 

Kabupaten Enrekang tahun 2002 hingga tahun 2021. Ketika Pendapatan Asli 

Daerah meningkat, maka nilai PDRB juga akan meningkat. Hal ini dikarenakan 

Pendapatan Asli Daerah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Jika 

Pendapatan Asli Daerah tinggi maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah 

juga akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat 

pertumbuhan ekonominya dengan melengkapi sarana dan prasarana pembangunan 

daerah guna pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah. Ini merupakan 

uang yang masuk dalam PAD berasal dari daerah itu sendiri. Beberapa sumber 

Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan dari 

kekayaan daerah, dan sumber lainnya. 

Penelitian ini juga sejalan dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB, 

karena berkaitan dengan peran APBN yang dilakukan untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah setiap daerah untuk meningkatkan PDRB. 

Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan (Ardiani Maulidia 

Oktafiah, 2018) yang menunjukkan bahwa pengaruh positif Pendapatan Asli 

Daerah terhadap PDRB. Dengan demikian apabila PAD yang dihasilkan oleh 

pemerintah daerah meningkat maka PDRB di daerah tersebut juga akan 
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meningkat. Hal ini disebabkan karena PAD itu merupakan pendapatan yang 

diperoleh dari hasil daerah itu sendiri. 

Hasil penelitian lain oleh Patric Rarung (2016), Eko Haryadi (2014) 

menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan 

terhadap PDRB. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber dana 

pembiayaan pembangunan daerah. 

Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan (Abdul Aziz et al., 2022) 

yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap PDRB. Artinya ketika Pendapatan Asli Daerah meningkat 

maka PDRB juga akan meningkat. Hal ini, dikarenakan Pendapatan Asli Daerah 

menggali potensi dengan memberikan lebih banyak belanja modal untuk 

pembangunan daerah yang memiliki dampak menguntungkan pada pertumbuhan 

ekonomi yang baik juga. Jika suatu daerah menerima Pendapatan Asli daerah 

yang lebih tinggi maka menjadi keuntungan dalam membuat dan membelanjakan 

anggaran sesuai dengan kebutuhannya. 

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap PDRB 

Berdasarkan pengujian secara parsial (uji t), menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap PDRB di Kabupaten 

Enrekang yaitu 0,007 < 0,05 yang artinya pendapatan Dana Alokasi Umum 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Enrekang tahun 

2002 hingga 2021. Ketika Dana Alokasi Umum meningkat, maka PDRB juga ikut 

meningkat. Hal ini dikarenakan nilai Dana Alokasi Umum yang diterima 

Kabupaten/kota cukup besar dari jumlah rata-rata Dana Alokasi Umum 
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merupakan jumlah pendapatan daerah terbesar, sehingga Dana Alokasi Umum 

berperan penting dalam membiayai kebutuhan daerah yang mendorong 

pertumbuhan ekonomi seperti belanja pegawai, belanja infrastruktur, dan belanja 

daerah lainnya. 

Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan (Anriani M.O, 2018) yang 

menyatakan bawah Dana Alokasi Umum terhadap PDRB adalah positif dan 

signifikan terhadap PDRB. Dana Alokasi Umum yang diperoleh pemerintah 

daerah akan dialokasikan untuk pembiayaan pemerintah daerah, salah satunya 

dalam bentuk belanja modal dalam rangka meningkatkan PDRB. Oleh karena itu, 

jika Dana Alokasi Umum yang diperoleh pemerintah daerah semakin tinggi maka 

PDRB ekonomi di daerah juga ikut meningkat. 

 Sejalan pula dengan peneliti yang dilakukan (Yuswara, 2020), (Lian Arke, 

2021) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap PDRB. Hal ini dikarenakan bahwa semakin tinggi Dana 

Alokasi Umum yang di terima oleh pemerintah daerah maka semakin meningkat 

pula nilai PDRB. Sehingga Dana Alokasi Umum akan meningkatkan kebutuhan 

suatu daerah. Ketika Dana Alokasi Umum meningkat maka kebutuhan pemerintah 

daerah dapat terpenuhi seperti kebutuhan pendanaan belanja pegawai, 

melaksanakan fungsi layanan dasar umum dan membangun infrastruktur daerah 

yang mengoptimalkan tepat sasaran yang akan berdampak pada Produk Domestik 

Regional Bruto. 
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3. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap PDRB 

Berdasarkan pengujian parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap PDRB di Kabupaten Enrekang 

yaitu 0,3797 > 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 2,131 yang artinya 

Dana Bagi Hasil berpengaruh Positif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB di 

Kabupaten Enrekang tahun 2002 hingga 2021. Ketika Dana Bagi Hasil tinggi 

maka semakin meningkat pula nilai PDRB. Hasil analisis regresi menunjukkan 

bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh nyata terhadap PDRB. Hal ini 

dikarenakan potensi yang ada di Kabupaten/ kota berbeda-beda. Ada yang 

dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, ada juga yang tidak memiliki 

kekayaan alam yang besar tetapi perekonomian telah tertata dengan baik maka 

potensi pajak dapat dioptimalkan. Jika suatu daerah memiliki pajak dan sumber 

daya alam yang kecil maka pembagian hasil juga akan kecil, sehingga Dana Bagi 

Hasil tidak bisa dikatakan berpengaruh langsung terhadap PDRB. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh 

Rostow dan Musgrave yang berhubungan dengan perkembangan pengeluaran 

pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap 

awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, 

persentase, investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap 

ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah 

perkembangan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi menuju fase tinggal landas. 
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Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan (Lian Arke M, 2020) yang 

menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil bahwa yang nilainya positif dan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Fakta yang terjadi, karena pengalokasian 

Dana Bagi Hasil kurang berkontribusi maksimal bagi pengeluaran pemerintah, 

seperti pembangunan fasilitas sarana publik yang langsung menyentuh atau 

dinikmati masyarakatnya dalam jangka waktu pendek. 

Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan (Dian Kurdiawan, 2018; 

Nurfadillah Aziz 2019) yang menunjukkan bawah Dana Bagi Hasil tidak 

berpengaruh signifikan terhadap PDRB karena dianggap kurang berkontribusi 

maksimal bagi pengeluaran pemerintah. 

4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap PDRB 

Berdasarkan pengujian parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap PDRB di Kabupaten Enrekang yaitu 

0,773 > 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 2,131. yang artinya Dana 

Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB di 

Kabupaten Enrekang tahun 2002 hingga tahun 2021. Ketika Dana Alokasi Khusus 

tinggi, maka semakin meningkat pula nilai PDRB. Hasil analisis regresi 

menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh nyata terhadap 

PDRB. Hal ini dikarenakan Dana Alokasi Khusus kurang maksimal penyediakan 

sarana dan prasarana serta fasilitas fisik, sehingga menyebabkan Dana Alokasi 

Khusus tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB di Kabupaten 

Enrekang. Sehingga disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus belum 

berpengaruh secara langsung terhadap PDRB. 
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Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan (Bukti Gustama putra, 

2019) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tetapi tidak 

signifikan terhadap PDRB di provinsi jawa tegah. Hal ini dikarenakan Dana 

Alokasi Khusus yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai 

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Pada kegiatan yang dimaksud 

merupakan suatu kebutuhan layanan umum sarana dan prasarana daerah. 

Adapun hasil penelitian yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Zulfa Eliza, 2014) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus secara 

individual berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PDRB secara simultan. 

Dan penelitian Dian Kurdian (2018) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi 

Khusus berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PDRB. 

Sejalan pula dengan penelitian yang di lakukan (Yuswara, 2020) yang 

menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif  tidak signifikan 

terhadap PDRB. Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh daerah maka semakin 

meningkat nilai PDRB karena yang di terima pemerintah daerah memang 

dialokasikan khusus untuk mendanai kebutuhan daerah seperti pembiayaan 

kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana yang membutuhkan dana.   



 

77 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Enrekang. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Umum (DAU) 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto di kabupaten Enrekang. 

3. Terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan Dana Bagi Hasil (DBH) 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Enrekang. 

4. Terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan Dana Alokasi Khusus 

(DAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten 

Enrekang. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan 

penelitian di atas maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai beriku: 

1. Untuk meningkatkan PDRB maka pemerintah daerah diharapkan bisa terus 

menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara 

intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah sehingga bisa melepaskan ketergantungan dari pemerintah pusat. 

Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dengan baik Dana 

Alokasi Umum agar pertumbuhan ekonomi setiap periodenya bisa 

bertambah  



78 
 

 
 

2. Pemerintah dalam mengalokasikan Dana Bagi Hasil secara lebih efektif 

dan efisien agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi 

pendapatan perkapita dan lebih bisa berkonsribusi langsung pada semua 

lapisan masyarakat. 

3. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelolah dengan baik Dana 

Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil agar pertumbuhan ekonomi setiap 

periodenya bisa digunakan secara optimal dan tepat sasaran. 

4. Bagi peneliti selanjutnya agar mengambil populasi selain Kabupaten dan 

kota yang ada di Kabupaten Enrekang dan menambah variabel peneliti 

yang lebih lengkap dan bervariasi. Penambah variabel independent lain, 

baik ukuran atau jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun 

variabel keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro ekonomi. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Surat Permohonan Pengambilan Data Penelitian di Kantor 

Bapenda dan Kantor BPS Kabuapten Enrekang 
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Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran 3: Hasil Olah Data 

Hasil Regrsi Linear Berganda 

 

Uji R2 

 

Uji Normalitas Data 

                

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

t 
 

Sig. 
 

Collinearity 
Statistics 

B 
 

Std. Error 
 

Beta 
 

Toleranc
e 
 

VIF 
 

1 (Constant) 3.982 52148.067  7.445 0.000   
PAD 5.029 1.620 0.626 3.104 0.007 0.060 16.530 

DAU 0.663 0.213 0.353 3.117 0.007 0.193 5.194 

DBH 1.453 1.647 0.059 0.882 0.392 0.558 1.793 

DAK 0.622 2.117 0.073 0.294 0.773 0.040 24.854 

a. Dependent Variable: PDRB 
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Uji Multikolinearitas 

 

Uji Atokolerasi 
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Uji Heteroskedastisitas 

Grafik Scttarplot 

 

Hasil Uji F 

 

Uji t 

 

 

  

             Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1747107555797.634 4 436776888949.408 97.776 0.000b 

Residual 67007068901.375 15  4467137926.758   

Total 1814114624699.009 19    

Model 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T 
 

Sig. 
 

B 
 

Std. Error 
 

Beta 
 

1 (Constant) 3.982 52148.067  7.445 0.000 

PAD 5.029 1.620 0.626 3.104 0.007 

DAU 0.663 0.213 0.353 3.117 0.007 

DBH 1.453 1.647 0.059 0.882 0.392 

DAK 0.622 2.117 0.073 0.294 0.773 
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