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ABSTRAK 

Nama Penyusun :  Teguh Haryadi  

NIM   :  90300118087 

Judul : Analasis Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja 

Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, dan Tingkat 

Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten Kepulauan Selayar.  

 

Fokus masalah pada penelitian ini adalah pengaruh dana perimbangan, 

belanja pemerintah, pendapatan asli daerah, dan tingkat pendidikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten kepulauan Selayar. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui: Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kabupaten Kepualauan Selayar, Pengaruh Belanja Pemerintah 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepualauan Selayar, Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten 

Kepualauan Selayar, dan Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kabupaten Kepualauan Selayar.Jenis penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistika dengan tujuan untuk hipotesis yang telah ditetapkan. 

Lokasi penelitian yang diambil adalah di Kabupaten Kepulauan Selayar Lembaga 

pengumpul data dalam penelitian ini antara lain, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik di Kabupaten Kepulauan 

Selayar,literatur-literatur serta informasi -informasi yang tertulis baik yang berasal 

dari instansi mau pun internet yang berhungan dengan topik penelitian untuk 

memperoleh data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana 

Perimbangan (X1) menunjukkan nilai signifikan 0,094 > 0,05 dengan nilai 

koefisien regresi -1,834. Sehingga, dapat disimpulkan Dana Perimbangan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan 

Selayar. Belanja Pemerintah (X2) menunjukkan nilai signifikan 0,025 < 0,05 

dengan nilai koefisien regresi 2,586. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Belanja 

Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten 

Kepulauan Selayar. Pendapatan Asli Daerah (X3) menunjukkan nilai koefisien 

regresi 1,637 dengan nilai signifikan 0,130 > 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tingkat pendidikan 

(X3) menunjukkan nilai signifikan 0,002 < 0,05 dengan nilai koefisien regresi -

4,086. Dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar.   

 

Kata Kunci: Dana Perimbangan, Belanja Pemerintah, Pendapatan Asli 

Daerah, Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki taraf 

pembangunan ekonomi yang relatif masih rendah. Pembangunan baik dalam hal 

fisik maupun non fisik yang dilakukan dalam ruang lingkup kebijakan fiskal 

merupakan suatu langkah yang dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi itu 

sendiri. Dalam hal ini, peranan pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk melakukan 

intervensi kebijakan untuk mencapai peningkatan kualitas pembangunan.  

Pertumbuhan Ekonomi merupakan permasalahan jangka panjang dalam 

pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan Ekonomi mengukur berapa 

besar kemampuan suatu daerah dalam memproduksi barang dan jasa. Tinggi 

rendah laju Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah menunjukkan tingkat perubahan 

kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi dari 

tahun ke tahun berarti menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi meningkat, 

begitupun sebaliknya perekonomian yang menurun atau Pertumbuhan Ekonomi 

yang bernilai negatif menunjukkan turunnya kesejahteraan ekonomi (Sisilia & 

Harsono, 2021).  

Tabel 1. 1 Dana Perimbangan, Belanja Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, 

Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar 

Periode 2006-2021 

Tahun 

Dana 

Perimbangan 

(Rp) 

Belanja 

Pemerintah (Rp) 

Pendapatan Asli 

Daerah (Rp) 

Tingkat 

Pendidikan 

(%) 

Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

2006 233.610.000 221.328.000 9.915.000 6,24 5,57 

2007 288.114.000 303.515.000 16.635.000 6,62 6,45 
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Tahun 

Dana 

Perimbangan 

(Rp) 

Belanja 

Pemerintah (Rp) 

Pendapatan Asli 

Daerah (Rp) 

Tingkat 

Pendidikan 

(%) 

Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

2008 317.715.000 400.420.000 14.592.000 6,62 7,27 

2009 332.457.000 447.134.000 13.380.000 6,75 7,89 

2010 320.574.000 497.872.941 10.717.000 6,66 8,01 

2011 437.373.683 648.503.711 18.200.567 6,74 8,88 

2012 436.943.371 477.294.030 17.704.242 6,82 7,88 

2013 519.597.570 592.688.001 22.477.926 6,90 8,18 

2014 547.019.012 653.623.376 35.695.955 7,10 9,01 

2015 704.227.303 686.348.194 40.231.013 7,16 8,83 

2016 781.822.648 770.859.043 43.167.309 7,17 7,35 

2017 736.380.751 743.583.318 77.300.086 7,18 7,61 

2018 905.883.126 891.981.507 63.941.473 7,40 8,75 

2019 818.960.325 864.158.937 73.170.334 7,63 7,68 

2020 807.309.890 865.338.389 66.371.401 7,88 (1,78) 

2021 924.244.895 888.542.340 54.956.201 8,08 4,02 

Sumber : BAPPEDA Kab.Kep.Selayar, Badan Pusat Statistik (BPS) 

Dalam kurun waktu 2016-2021, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten 

Kepulauan Selayar selalu berada diatas Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi 

Selatan dan Nasional. Namun jika dilihat pada tahun 2021, Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah jika diabandingkan dengan 

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sebesar 4,65 

persen dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi nasional 

sebesar 3,69 persen pada tahun yang sama.  

APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang mencakup tiga 

komponen yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selisih pendapatan degan 

belanja disebut surplus atau defisit yang bermakna bahwa pemerintah daerah 

boleh merencanakan penegeluaran untuk belanja yang tidak sama persis dengan 

jumlah pendapatan. Realisasi penerimaan pendapatan daerah setiap tahunnya 

tidak selalu 100 persen, hal ini disebabkan terdapat sumber penerimaan yang 
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kurang dari target tetapi ada juga penerimaan lain yang melebihi target. Tahun 

2020, realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

sebesar 84,72%. 

Dana Perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintahan pusat yang 

di harapkan di gunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu menhgasilkan laju 

Pertumbuhan Ekonomi, penggunaan kebijakan dana perimbanga diserahkan 

kepada pemerintah daerah. Dimana penggunaan kebijakan dana tersebut sudah 

seharusnya pula secara transparan dan akuntabel.  

Berdasarkan Tabel 1.1 Dana Perimbangan Kabupaten Kepulauan Selayar 

pada tahun 2016 hingga 2018 mengalami kenaikan yang signifikan, tahun 2016 

Dana Perimbangan Kabupaten Selayar naik sebesar 15,59% dari tahun 

sebelumnya, pada tahun 2017 meningkat sebesar 24,53%, dan ditahun 2018 

meningkat sebesar 10,20%. Kemudian di tahun 2019 Dana Perimbangan 

Kabupaten Selayar mengalami penurunan hingga tahun 2020 hal ini akibat adanya 

sektor dana perimbangan yang mengalami penururan, Dana Perimbangan 

Kabupaten Selayar tahun 2019 menurun sebesar -5,23% dan di tahun 2020 

menurun sebesar -3,16%, kemudian Dana Perimbangan Kabupaten Selayar mulai 

membaik dan meningkat di tahun 2021 sebesar 1,94 %.  

Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan 

secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur 

keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah untuk mencapai Pertumbuhan 

Ekonomi yang berkesinambungan. Apalagi dengan adanya otonomi daerah 
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pemerintah yang dituntut untuk mengelola keuangan secara baik dan efektif. 

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak 

bisa lepas dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonomi daerah 

mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan 

masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan partisipasi masyarakat dan 

pertanggungjawaban kepada masyarakat.  

Otonomi daerah adalah hasil dari kebijakan desentralisasi dan demokrasi. 

Hal ini harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya 

pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan 

berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan 

masyarakat luas dan memelihara suatu pengambilan keputusan yang taat pada 

asas pertanggungjawaban publik. Adapun informasi Belanja Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:  

Berdasarkan Tabel 1.1 Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 

mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2018, dimana pada tahun 2016 

meningkat sebesar 1,64%, di tahun 2017 meningkat sebesar 17,34%, dan di tahun 

2018 meningkat sebesar 16,18%. Kemudian di tahun 2019 Belanja Pemerintah 

Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan sebesar -6,39%, dan 

meningkat kembali di tahun 2020 sebesar 5,40%, kemudian menurun kembali di 

tahun 2021 sebesar -2,13%. 

Pendapatan daerah yang diperoleh baik yang berasal dari Pendapatan Asli 

Daerah maupun Dana Perimbangan ditunjukkan untuk menandai seluruh 

pengeluaran daerah khususnya kebutuhan dalam meningkatkan pembangunan 
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daerah yang dapat mensejahterakan masyarakat (Wati & Fajar, 2017). Sementara, 

semakin tingginya Dana Perimbangan maka belanja modal akan semakin tinggi 

pula. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal pemerintah 

daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah 

(Arifah & Haryanto, 2019).  

Berdasarkan Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Kepulauan Selayar mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2018. PAD 

pada tahun 2016 meningkat sebesar 12,56% dari tahun sebelumnya, di tahun 2017 

meningkat sebesar 8,86%, dan di tahun 2018 meningkat sebesar 46,01%. 

Kemudian di tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan 

Selayar mengalami penurunan sebesar -5,72%, dan meningkat kembali di tahun 

2020 sebesar 10,10%, kemudian menurun kembali di tahun 2021 sebesar -

52,38%.  

Indikator lainnya yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi adalah 

Tingkat Pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu modal utama yang perlu 

dipenuhi dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan adanya 

modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi akan lebih baik. Kualitas modal 

manusia dapat dilihat dari Tingkat Pendidikan, kesehatan, ataupun indikator-

indikator lainnya.  

Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem otonomi daerah sejak 

tahun 2001. Dengan adanya sistem otonomi daerah memiliki tanggung jawab 

yang lebih besar dalam penyediaan barang publik dan pembangunan ekonomi 

khususnya bidang pendidikan. Namun kemampuan daerah untuk meningkatkan 
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penyelenggaraan pendidikan masih sangat terbatas serta masih terbatasnya 

kemampuan dari masing-masing daerah dalam manajemen sektor pendidikan.  

Berdasarkan Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah) 

Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 

2016 hingga 2021 rata-rata sebesar 7%, dimana di tahun 2016 meningkat sebesar 

0,01% dari tahun sebelumnya, di tahun 2017 meningkat sebesar 0,01%, di tahun 

2018 meningkat 0,22%, di tahun 2019 meningkat sebesar 0,23%, di tahun 2020 

meningkat 0,25%, dan di tahun 2021 meningkat sebesar 0,2 %.  

Dari uraian diatas bahwasanya Dana Perimbangan, Belanja Pemerintah, 

Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan yang terjadi pada tahun 2019 dan 

2020 sehingga mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, dimana dalam Tabel 1.1 

dapat dilihat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 

2020 mencapai (1.78). 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Pemerintah, 

Pendapatan Asli Daerah, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, oleh karena itu 

Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat dipisahkan dari indikator-indikator ekonomi 

yang ada, dimana telah penulis utarakan sebelumnya maka terdapat beberapa 

variabel bebas yaitu seperti Dana Perimbangan, Belanja Pemerintah, Pendapatan 

Asli Daerah, Tingkat Pendidikan untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap 
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variabel terikat yaitu Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar. Maka 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Kabupaten Kepulaua Selayar? 

2. Apakah Belanja Pemerintah berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar? 

3. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar? 

4. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka tujuaan 

dilakukannya penelitian ini adalah:  

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Dana Perimbangan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar. 

3. Untuk Mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar. 

4. Untuk Mengetahui Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar. 

D. Manfaat Penelitian 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta informasi yang 

berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan antara lain:  

1. Manfaat teoritis 

Data dan informasi dalam penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi 

pihakpihak yang melakukan penelitian serupa. 

2. Manfaat Praktis 

Menambah wawasan mengenai Dana Perimbangan, Belanja Pemerintah, 

Pendapatan Asli Daerah, dan Tingkat Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Selayar dalam peningkatan Dana Perimbangan, Belanja Pemerintah, 

Pendapatan Asli Daerah, dan Tingkat Pendidikan sebagai penunjang ekonomi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian 

berupa gambaran keadaan perekonomian suatu daerah, Pertumbuhan Ekonomi 

yang berkesinambungan yang merupakan suatu gambaran dari hasil kerja 

pemerintah baik itu nasional maupun daerah dalam mensejahterakan dan 

meningkatkan kemakmuran masyarakat. Menurut Kuznets dalam (Mokorowu et 

al., 2020), Pertumbuhan Ekonomi merupakan proses kenaikan dalam jangka 

panjang dari kemampuan suatu negara dalam menyediakan barang kepada 

penduduknya sesuai dengan kemajuan teknologi dan ideologis yang diperlukan.   

Menurut Tambunan, 2001 (Putri dan Soesatyo, 2016), Pertumbuhan 

Ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dan faktor yang laju 

pertumbuhannya harus lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk sehingga 

dapat menjadi tolak ukur meningkatnya pendapatan masyarakat secara perkapita. 

Banyak faktor yang mempengaruhi pengembangan perekonomian hal tersebut 

yang kadang menjadi kendala dalam menciptakan perekonomian yang kadang 

menjadi kendala dalam menciptakan perekonomian yang lebih bagus. 

Kemunculan teori-teori Pertumbuhan Ekonomi karena pada dasarnya sistem 

perekonomian mempunyai sifat yang mengglobal dan perekonomian daerah ke 

daerah yang lain maupun dari satu negara ke negara yang lain yang saling 

mempengaruhi maka, tidak hanya satu negara saja yang memikirkan bagaimana 

cara mengembangkan perekonomian menuju arah yang lebih baik.
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Perkembangan ekonomi senantiasa menjadi pokok pembicaraan yang 

menarik adanya masalah perekonomian tersebut maka muncul berbagai teori-teori 

ekonomi dan tokoh-tokoh yang mengemukakan berbagai pendapat. Kemunculan 

dari teori-teori Pertumbuhan Ekonomi dengan demikian mempunyai kelemahan 

dan kelebihan tersendiri. Tujuan yang dimiliki oleh masing-masing teori untuk 

memperbaiki perekonomian menjadi lebih baik. Pada teori Klasik ini lebih 

menekankan pada masyarakat atau rakyat lebih bisa kreatif dalam 

mengembangkan perekonomiannya, karena mereka lebih efisien dan tidak serumit 

apa yang dikembangkan oleh pemerintah. Teori klasik tidak mengikut sertakan 

campur tangan pemerintah.   

Menurut Smith jumlah penduduk akan meningkatkan jika tingkat upah 

yang berlaku lebih tinggi dan tingkat subsisten, yaitu tingkat upah yang hanya 

cukup untuk sekedar bertahan hidup (Arsyad, 2015). Namun hal itu tidak dapat 

membawa perubahan yang lebih baik terhadap perkembangan perekonomian yang 

pada akhirnya muncul teori ekonomi Neoklasik. Teori ini menyatakan bahwa 

pencapaian kemajuan ekonomi dengan kepentingan pribadi, keuntungan bersama 

yang diperoleh dari perdagangan internasional, guna untuk meningkatkan 

keuntungan penjual dan pembeli. Pasar Neoklasik terlalu kaku maka adanya 

campur tangan dari pemerintah yang masih dalam ruang lingkup monopoli. 

Campur tangan ini jika didalam kinerja pasar tidak bisa dikendalikan dengan baik. 

Unsur-unsur baru dari model pertumbuhan NeoKlasik adalah modal dan 

perubahan teknologi. Penyempurnaan agar sistem perekonomian menjadi lebih 
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baik dan swasta mempunyai hubungan yang baik, maka permintaan agregatnya 

akan tinggi.  

B. Tinjauan variabel penelitian 

1. Dana Perimbangan  

Sari, dkk. (2014) (Wati dan Fajar, 2017), menjelaskan bahwa “Dana 

Perimbangan adalah modal yang berasal dari perolehan APBN yang 

diperuntukkan bagi daerah dalam upaya membiayai kepentingan daerah sebagai 

bentuk pengimplementasian atas desentralisasi”. Sejalan dengan hal tersebut 

menurut Capkova & Roncakova (2014) berpendapat bahwa mekanisme utama 

untuk transfer antar pemerintah adalah transfer dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah, berbagai macam sistem transfer tanpa syarat (umum) 

digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan vertikal. Transfer dengan syarat 

(khusus) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bertujuan untuk membiayai 

layanan tertentu, seperti pendidikan dasar, pelayanan sosial dan jalan. Transfer 

Dana Perimbangan digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan horizontal 

antar pemerintah daerah.  

Sebagai bagian dari sistem desentralisasi fiskal, Dana Perimbangan 

mempunyai tujuan spesifik yang merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi 

fiskal itu sendiri, artinya sebagai suatu system, keberhasilan dan kegagalan dari 

sistem tidak ditentukan oleh seberapa bagus dan canggihnya sistem itu dibuat 

melainkan bagaimana sistem tersebut bisa diterapkan di lapangan.Adapun 

indikator Dana Perimbangan tersebut adalah:  

a) Dana Alokasi Umum (DAU)  
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Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah 

daerah, DAU merupakan salah satu dana perimbanhan yang menjadi bagian dari 

sumber pendapatan daerah. DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan agar tidak terjadi 

penyimpangan antar daerah. Hal ini penting sehingga dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Menurut 

Ardiansyah dkk. (2014) dalamSisilia dan Harsono (2021), DAU disebut bantuan 

tak bersyarat (unconditional grants) karena jenis transfer antar tingkat pemerintah 

yang tidak terkait dengan program pengeluaran tertentu. DAU digunakan untuk 

mengatasi ketimpangan infrastruktur di setiap daerah agar terciptanya 

Pertumbuhan Ekonomi yang merata (Guntara, 2014). 

b) Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN 

yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu dalam membiayai kegiatan 

khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional 

(Halim, 2014). Menurut peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan, menjelaskan bahwa DAK diarahkan pada kegiatan investasi 

pembangunan, pengadaan, peningkatan atau perbaikan sarana dan prasarana fisik 

pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang termasuk pengadaan 

sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal.  

Menurut Suparmoko (2002) dalam Sisilia dan Harsono (2021), DAK 

berasal dari APBN dan dialokasikan ke kabupaten atau kota untuk membiayai 

kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus tergantung pada tersedianya dana dalam 
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APBN. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan 

dengan rumus Alokasi Umum dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau 

prioritas nasional. DAK digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan public 

antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, 

infrastruktur, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan perikanan, dan prasarana 

pemerintahan daerah. Menurut Siregar (2017), kegiatan yang didanai oleh DAK 

adalah kegiatan yang bersifat kegiatan fisik, maka daerah penerima DAK wajib 

menganggarkan dana pendamping sekurangkurangnya 10% dari alokasi DAK 

yang diterima. 

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Salah satu penentu kinerja pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Menurut Saragih (2003) dalam Sisilia dan Harsono (2021), 

peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari Pertumbuhan Ekonomi 

daerah yang Pertumbuhan Ekonominya positif mempunyai kemungkinan 

mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya pemerintah daerah 

lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk 

menciptakan Pertumbuhan Ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk 

perundangan terkait dengan pajak atau retribusi. PAD yang berlebihan justru akan 

semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam 

perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002).   

Menurut Barata (2004), terdapat komponen penerimaan daerah yang 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi regional, 

yaitu PAD. Apabila peningkatan PAD dapat mendorong Pertumbuhan Ekonomi 
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daerah, maka terdapat kemungkinan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 

Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, 

Karen nilai DAU dan DAK pada umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi 

PAD.  

3. Belanja Pemerintah  

Menurut Dumairy (1996), sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, 

pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai 

kegiatankegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut bukan saja untuk 

menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Akan tetapi juga untuk membiayai 

perekonomian. Bukan berarti pemerintah turut berbisnis meskipun hal ini sangat 

sering dilakukan, terutama oleh pemerintah di Negara-negara sedang berkembang, 

melainkan dalam arti pemerintah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan 

ekonomi secara umum. Pemerintah harus merintis dan menjalankan kegiatan 

ekonomi yang masyarakat atau kalangan swasta tidak tertarik untuk 

menjalankannya (Yasin, 2020). 

4. Tingkat Pendidikan  

Dalam teori human capital, modal manusia merupakan salah satu modal 

yang dapat disejajarkan dengan modal fisik dan sumberdaya alam dalam 

menciptakan output di suatu wilayah. Semakin tinggi Tingkat Pendidikan yang 

dicapai seseorang maka produktivitas orang tersebut akan semakin tinggi pula. 

Dengan demikian peningkatan modal manusia sangat strategis dalam 

meningkatkan perekonomian di suatu wilayah.  
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Dalam mengukur kualitas sumber daya manusia ada beberapa indikator 

yang dapat digunakan, salah satunya dengan melihat RLS (Rata-rata Usia Lama 

Sekolah). RLS merupakan angka rata-rata tahun yang dihabiskan penduduk 

produktif untuk menempuh pendidikan formal. Sesuai Dengan Standar UNDP, 

batas minimum untuk RLS suatu daerah adalah 15 tahun atau setara dengan 

jenjang diploma dan/atau universitas. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan 

kualitas sumberdaya manusia agar dapat memacu Pertumbuhan Ekonomi (Bayu 

Windayana & Darsana, 2020). 

C. Hubungan antara variabel 

1. Hubungan Antara Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi  

Selain bertujuan untuk menambah APBD, Dana Perimbangan ini 

bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar daerah. Sering kali 

dalam proporsi dana alokasi umum lebih tinggi dari penerimaan daerah, bahkan di 

beberapa daerah sangat kekurangan anggaran sehingga diberikan dana alokasi 

khusus. Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah 

terhadap dana dari pemerintahan pusat (Wati & Fajar, 2017). 

Tujuan pemerintah pusat dan daerah adalah untuk meningkatkan 

Pertumbuhan Ekonomi. Pemerintah daerah untuk meningkatkan Pertumbuhan 

Ekonomi dapat melakukan meningkatkan infrastruktur yang memadai. Pemerintah 

daerah dituntut untuk memberikan proporsi belanja daerah yang lebih besar untuk 

pembangunan pada sektor-sektor yang produktif untuk meningkatkan 

kemandirian daerah. Berdasarkan penelitian mengatakan bahwa meningkatnya 
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Dana Perimbangan dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah 

(Wati & Fajar, 2017). 

 

 

2. Hubungan Antara PAD Dengan Pertumbuhan Ekonomi.   

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari Pertumbuhan 

Ekonomi. Daerah yang Pertumbuhan Ekonomi positif mempunyai kemungkinan 

mendapatkan kenaikan PAD. Perspektif ini menyarankan bahwa seharusnya 

pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi 

lokal untuk menciptakan Pertumbuhan Ekonomi dari pada sekedar mengeluarkan 

produk perundangan terkait dengan pajak dan retribusi. Menurut Mokorowu et al., 

(2020) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dengan Pertumbuhan 

Ekonomi di daerah, dan penelitian oleh (Yudhistira, 2019) yang menyatakan 

Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan tingkat 

Pertumbuhan Ekonomi daerah.   

Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Paat et 

al., 2019). Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami 

Pertumbuhan Ekonomi yang berarti meski punter jadi peningkatan penerimaan 

PAD. Bila yang terjadi sebaliknya, maka bisa diindikasikan adanya eksploitasi 

PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan 

produktivitas masyarakat itu sendiri. Dengan adanya penerimaan dari PAD dapat 

meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi daerah dan akan berdampak terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi nasional. Peningkatan PAD dapat meningkatkan investasi 
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pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik (Fretes, 

2017). 

3. Hubungan Antara Belanja Pemerintah Dengan Pertumbuhan Ekonomi  

Belanja Pemerintah adalah pengeluaran pemerintah yang diperuntukkan 

bagi pendanaan urusan pemerintahan, baik urusan wajib, pilihan, dan 

penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu. Pengeluaran belanja ini dapat 

mendukung berbagai program dan kebijakan-kebijakan dalam stabilitas 

perekonomian nasional (Mawarni et al., 2013). Belanja Pemerintah merupakan 

bagian dari kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menstabilkan harga, tingkat 

output, maupun kesempatan kerja dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Dilihat 

dari perkembangannya, Belanja Pemerintah mengalami tren peningkatan dari 

tahun ketahun dalam berbagai sistem perekonomian(Yasin, 2020). Wagner’s 

mengemukakan bahwa perkembangan perekonomian yang memuat hubungan 

antara industri dengan industri, industri dengan masyarakat, dan lainnya yang 

membuat perekonomian menjadi lebih kompleks, akan mendorong peran 

pemerintah yang lebih besar dalam penyediaan layaan publik seperti pendidikan, 

kesehatan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. Wagner memprediksi bahwa 

pengembangan industry ekonomi akan diikuti oleh oleh peningkatan Belanja 

Pemerintah (Putri & Soesatyo, 2016). 

4. Hubungan Antara Tigkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tidak ada 

satupun negara dapat mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa 

investasi modal manusia secara substansial. Pendidikan memperkayapemahaman 
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manusia dan dunia. Pendidikanjuga meningkatkan kualitas hidup manusia dan 

manfaatsosial yang lebih luas baik untuk individu maupun masyarakat. 

Pendidikan meningkatkan produktivitas dan kreativitas tenaga kerja serta 

meningkatkan kewirausahaan dan kemajuan teknologi. Bahkan pendidikan 

memainkan peran yang penting dalam menyelamatkan kemajuan sosial dan 

ekonomi dan meningkatkan distribusi pendapatan (Waruwu, 2016). 

Pendidikan memainkan peranan utama dalam membentuk kemampuan 

sebuah negara berkembang untuk menciptakan pengetahuan baru, menyerap 

teknologi modern melahirkan tenaga-tenaga ahli serta mengembangkan kapasitas 

agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Teori yang 

berkaitan dengan pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi adalah Teori Modal 

Manusia.Dalam teori ini menyebutkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh 

positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Arifah dan Haryanto, 2019) 

D.  Penelitian Terdahulu 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap 

Belanja Modal serta dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi 

pada Kabupaten dan Kota di Aceh). Hasil penelitian ini membuktikan DAU 

sangat berpengaruh terhadap belanja modal, belanja modal berpengaruh negatif 

terhadap pendapatan per kapita, belanja modal berpengaruh positif dalam 

hubungan tidak langsung melalui PAD, PAD berpengaruh terhadap pendapatan 

per kapita, dan DAU berpengaruh signifikan terhadap PAD (Mawarni et al., 2013) 

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK terhadap alokasi 

anggaran Belanja Modal dengan mengambil sampel penelitian di Pemkab 
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Sumatera Utara. Hasil penelitian tersebut variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran Belanja Modal. Sedangkan 

variabel PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian 

anggaran Belanja Modal(Wijayanti & Darsana, 2013). 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap 

Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi 

pada Kabupaten dan Kota di Aceh). Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD 

berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal dan Pertumbuhan 

Ekonomi, DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan berpengaruh 

signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sementara belanja modal tidak 

berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Mokorowu et al., 2020). 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kabupaten/Kota 

di Provinsi Bali Periode 2008-2013)."Hasil analisis menunjukkan PAD dan DAU 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. PAD dan 

DAU tidak berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan 

Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan 

masyarakat (Sisilia & Harsono, 2021). 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana 

Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara."hasil penelitian ini adalah PAD, DBH, 

DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Minahasa 

tenggara jika di analisis secara parsial selanjutnya jika di analisis secara simultan 
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maka PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perekonomian di minahasa tenggara (Ardhani, 2011). 

Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Pengeluaran 

Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Subosukawonosraten Tahun 

2004-2008. Hasil estimasi yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel tenaga 

kerja, Tingkat Pendidikan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten 

(Wati & Fajar, 2017). 

Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya."Hasil estimasi data yang menggunakan 

regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pendidikan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, variabel tingkat 

pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi, serta variabel Tingkat Pendidikan dan tingkat pengangguran secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi Kota 

Surabaya (Putri & Soesatyo, 2016). 

Pengaruh Tingkat Pendidikan, Umk, Investasi Terhadap Penyerapan 

Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi, Kabupaten/Kota Di Provinsi 

Bali."Hasil penelitian ini : (1) Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja, UMR berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga 

kerja, Investasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di 

kabupaten/kota Provinsi Bali; (2) Tingkat Pendidikan berpengaruh positif 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi, UMK berpengaruh negatif terhadap 
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Pertumbuhan Ekonomi, investasi tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi, penyerapan tenaga kerja berpengaruh langsung terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali; (3) UMK berpengaruh tidak langsung 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja yang 

ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel intervening. 

Sedangkan Tingkat Pendidikan dan investasi tidak berpengaruh langsung terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja yang ditunjukkan 

penyerapan tenaga kerja bukan sebagai variabel intervening (Irvan & Karmini, 

2013). 

Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Tingkat Pendidikan 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2009-2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

investasi, tenaga kerja, dan Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Semakin tinggi 

realisasi investasi, jumlah tenaga kerja dan Tingkat Pendidikan, maka semakin 

tinggi pula Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 

(Fauzan, 2015). 

E. Kerangka Pikir 

Secara teoritis kerangka pikir dalam suatu penelitian merupakan pertautan 

antar variabel yang akan diteliti dengan menggunakan model konseptual terkait 

bagaimana suatu teori memiliki hubungan dengan berbagai faktor yang telah 

didefinisikan sebagai isi yang penting dan memiliki kaitan dengan objek 

penelitian (Sugiyono, 2018) 
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Pada gambar 2.1 dapat dilihat bagaimana variabel independen (bebas) dan 

variabel dependen (terikat) saling berhubungan. Dalam analisis penelitian ini 

terdapat empat variabel independen yakni Dana Perimbangan (X1), Belanja 

Pemerintah (X2), Pendapatan Asli Daerah (X3), dan Tingkat Pendidikan 

(X4)yang mempengaruhi objek dalam penelitian sebagai variabel dependen yakni 

Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebagai berikut: 

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir 

 
 

F. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka hipotesis pada 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Di duga Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar.  

2. Di duga Belanja Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar.  

Dana Perimbangan (X1) 

Belanja Pemerintah (X2) 

Pendapatan Asli Daerah (X3) 

Tingkat Pendidikan (X4) 

Pertumbuhan Ekonomi (Y) 

H1 

H2 

H3 

H4 
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3. Di duga PAD (Pendapatan Asli Daerah) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan 

Selayar.  

4. Di duga Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian 

kuantitatif, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistika dengan tujuan untuk hipotesis yang telah 

ditetapkan. Adapun lokasi penelitian yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan 

Selayar, yaitu pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Pemerintah, Pendapatan Asli 

Daerah, dan Tingkat Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi terkhusus di 

Kabupaten Kepulauan Selayar itu sendiri.  

B. Pendekatan Penelitian 

Pada dasarnya pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan eksplanatori. Pendekatan eksplanatori adalah suatu penelitian yang 

bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai hubungan (kausalitas) antar 

variabel; melalui pengujian hipotesis (salah satunya menggunakan statistika 

inferensial) datanya bersifat kategori maka hipotesis tersebut dengan hipotesis 

komparatif (Sabir, 2016). 
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C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data sekunder (Time 

Series), data sekunder merupakan data yang telah diolah atau sudah jadi dan 

diperoleh dari pemerintah setempat atau dari pihak terkait yaitu Badan Pusat 

Statistik (BPS) Kepulauan Selayar. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan Studi 

kepustakaan, yaitu cara pengumpulan data dengan mengandalkan penelitian 

kepustakaannya itu dengan mempelajari bahan-bahan bacaan yang berhubungan 

dengan penelitian untuk mendapatkan masukan yang sangat dibutuhkan termasuk 

di dalamnya jurnal, skripsi dan lain-lain. Adapun data yang dikumpulkan berupa 

Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan data yang telah 

didokumentasikan oleh pihak terkait dalam hal ini Lembaga pemerintah yang 

mempublikasikan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.   

E. Teknik Analisis Data 

1. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi 

Linear Berganda. Regresi linear berganda merupakan suatu metode yang 

digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh terhadap perubahan suatu 

variabel. Maka dibentuklah persamaan untuk menguji model tingkat 

Peertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dapat dinotasikan 

dalam persamaan berikut :  

Y= β0 + β1lnX1 + β2lnX2 + β3lnX3 +β4X4 + µ 
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Dimana:   

Y : Pertumbuhan Ekonomi (persen) 

β0 : Konstanta 

β1-β4 : Koefisien Regresi  

X1  : Dana Perimbangan (Rupiah)  

X2  : Belanja Pemerintah (Rupiah)  

X3  : Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)  

X4  : Tingkat Pendidikan (Tahun)  

μ   : Error Term  

  

2. Uji Asumsi Klasik 

Metode kedua yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah Asumsi 

klasik. Menurut Rosadi (2012) uji asumsi klasik adalah memperoleh benar-benar 

model asumsi dasar dalam metode analisis regresi linear berganda OLS (Ordinary 

Least Square) artinya persamaan yang sebelumnya telah dibuat harus lolos dalam 

penyimpangan uji asumsi klasik. Setiap regresi dilakukan dengan menggunakan 

metode kuadrat terkecil OLS (Ordinary Least Square) dengan tujuan 

mendapatkan model regresi BLUE (Best Linier Unbiased Estimato) 

Gujarati berpendapat bahwa untuk memenuhi persyaratan uji asumsi 

klasik dalam suatu penelitian yang berbasis regresi linear berganda atau 

OLS(Ordinary Least Square)harus memenuhi asumsi-asumsi : (a) Terdapat 

normalitas artinya model regresi harus terdistribusi dengan normal. (b) Tidak 

terdapat multikolinearitas artinya terdapat hubungan antara variabel bebas. (c) 
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Tidak terdapat heteroskedastisitas artinya terdapat varian yang tidak konstan dari 

varaibel pengganggu,(d) Tidak terdapat autokorelasi artinya adanya hubungan 

residual antar observasi (Rosadi, 2012). Adapun uji asumsi klasik yang akan 

dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat 

untuk setiap variabel bebas tentu berdistribusi normal atau tidak, asumsi ini 

ditujukan oleh nilai error yang berdistribusi normal Model regresi yang baik 

adalah model yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga 

layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data 

menggunakan Test Of Normality Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S).   

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen 

(bebas) dalam penelitian. Untuk melihat ada tidaknya multikolinearitas yakni Jika 

hasil yang didapatkan pada uji multikolinearitas penelitian ini menunjukkan nilai 

Variance Factor (VIF) ≥ 10 berarti ada multikolinieritas, dan sebaliknya jika VIF 

≤ 10 berarti tidak ada multikolinearitas.   

c. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi adalah bertujuan untuk menguji apakah dalam satu 

periode regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) 

pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan terdapat permasalahan autokorelasi. Metode yang dapat 
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digunakan untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi autokorelasi dalam 

regresi linear berganda adalah dengan menggunakan Uji Durbin Watson. Hasil 

dari nilai Durbin Watson akan dibandingkan dengan nilai dalam tabel Durbin-

Watson untuk mendapatkan batas bawah (dL) dan batas (dU) dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0.05 atau α = 5%.  

d. Uji Heteroskedastis 

Uji heteroskedastis bertujuan untuk melihat apakah terjadi perbedaan 

variance dan residual pada periode pengamatan yang satu ke pengamatan yang 

lain dalam model regresi. Jika variance dan residual tersebut tetap atau tidak 

berubah maka dikatakan homoskedastisitas, namun jika berubah dikatakan 

heteroskedastisitas. Berbagai cara yang bisa digunakan untuk uji 

heteroskedastisitas yaitu menggunakan grafik plot, uji park, uji glejser, dan uji 

white. Pada penelitian ini akan dilakukan metode uji Glejser untuk melihat apakah 

terjadi penyimpangan asumsi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Dengan 

ketentuan apabila nilai probabilitas lebih kecil dari α = 5% atau (0.05) maka tidak 

ada heteroskedastisitas. Sebaliknya apabila nilai probabilitas lebih besar dari taraf 

signifikasi 0,05 maka terjadi heteroskedastisita. 

3. Koefisien Determinan  

Koefisien Determinan digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 
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memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel dependen.  

4. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji – t)   

Uji – t digunakan untuk menguji apakah setiap variabel independen 

(bebas) secara masing-masing parsial atau individu memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen (terikat) pada tingkat signifikan 0.05 (5%) 

dengan menganggap variabel bebas bernilai konstan (Nachrowi, 2006). Uji-t 

digunakan untuk menguji apakah variabel independen tersebut memiliki pengaruh 

yang berarti terhadap variabel dependennya atau tidak. Uji-t digunakan untuk 

menentukan pengujian hipotesis Uji-t. Apabila harga koefisien t yang digunakan 

sebagai ukuran, maka nilai koefisien tersebut harus dibandingkan dengan nilai t 

tabel untuk tingkat alpha yang telah ditetapkan dengan dk yang sesuai. Kriteria 

yang digunakan yaitu, t = t hitung / t tabel. Jika t tabel > t hitung maka variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika t tabel < t hitung 

maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Uji Simultan   

Uji simultan atau biasa disebut uji f yang digunakan untuk menguji semua 

variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel dependen. jika nilai f hitung > f tabel maka hipotesis 

ditolak, yang berarti secara bersama sama variabel independent tersebut 

berpengaruh terhadap variabel dependen jika f hitung < f tabel maka hipotesis 
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diterima, artinya secara bersama-sama variabel independent tersebut 

tidakberpengaruh.   

F. Definisi Operasional Variabel 

Secara teknis definisi operasional disebut sebagai penjelasan atau uraian 

bagaimana peneliti mengukur sebuah konsep terkait variabel yang diteliti atau 

berkaitan dengan indicator penelitian. Indikator yang dimaksud merupakan 

petunjuk dalam mengukur variabel penelitin (Seran, 2020).  

Penelitian ini mencakup variabel independen yakni Dana Perimbangan, 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pemerintah, Tingkat Pendidikan dan 

Variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar.  

Berikut definisi operasional terkait penelitian: 

1. Variabel Independen 

Dalam penelitian ini variabel independennya Dana Perimbangan, Belanja 

Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, dan Tingkat Pendidikan.  

a) Dana Perimbangan adalah dana transfer/ bantuan pemerintah daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar yang dinyatakan dalam satuan (IDR Rupiah) 

tahun 2006-2021.  

b) Belanja Pemerintah merupakan realisasi belanja langsung dan tidak langsung 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang 

dinyatakan dalam satuan (IDR Rupiah) tahun 2006-2021.  

c) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan asli Kabupaten Kepulauan 

Selayar yang dihitung dengan satuan (IDR Rupiah) tahun 2006-2021.  
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d) Tingkat Pendidikan adalah Penduduk yang berpendidikan tinggi di 

Kabupaten Kepulauan Selayar yang dihitung dengan satuan rata-rata lama 

sekolah tahun 2006-2021.  

2. Variabel Dependen  

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen yaitu Pertumbuhan 

Ekonomi.  Pertumbuhan Ekonomi dalam persentase jumlah peningkatan dalam 

kemampuan dari satu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa 

Kabupaten Kepulauan Selayar yang dinyatakan dalam satuan (persen) tahun 

2006-2021 

  



32 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA 

A. Gambaran Umum Wilayah Dan Fokus Penelitian 

1. Letak Geografis dan Kondisi Perekonomian Kabupaten Kepulauan 

Selayar 

a. Letak Geografis 

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebuah kabupaten yang terletak di 

provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini mencakup wilayah kepulauan 

yang terletak di sebelah barat daya Sulawesi. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan 

Selayar adalah sekitar 1.396,99 km². Wilayah ini mencakup beberapa pulau kecil 

di sekitar Pulau Selayar dan luasnya dapat berubah karena perubahan alamiah atau 

perubahan administratif di masa mendatang. Berikut adalah letak geografis 

kabupaten Kepulauan Selayar: 

a) Koordinat: 5° 15' - 6° 15' Lintang Selatan dan 119° 15' - 120° 15' Bujur 

Timur. 

b) Pulau utama: Pulau Selayar 

c) Batas wilayah: 

1.Sebelah utara: Selat Makassar 

2.Sebelah selatan: Samudera Hindia 

3.Sebelah timur: Kabupaten Bulukumba 

4.Sebelah barat: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 

Wilayah kabupaten ini terdiri dari pulau-pulau kecil dan beragam pantai 

yang indah. Karena lokasinya yang strategis di dekat Selat Makassar, Kepulauan 
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Selayar juga memiliki potensi sumber daya alam dan potensi pariwisata yang 

menarik. Salah satu tujuan wisata terkenal di sini adalah Pantai Pasi, yang terkenal 

dengan pasir putih dan air laut yang jernih. 

b. Kondisi Perekonomian 

Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 terhadap tahun 

sebelumnya tumbuh sebesar 3,67 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan 

Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan 

tertinggi sebesar 13,53 persen. Sementara itu dari sisi pengeluaran pertumbuhan 

tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 7,18 

persen. 

Perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan besaran Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2022 

mencapai Rp 7,48 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp 3,90 

triliun. Dengan berdasar pada jumlah penduduk interim Kabupaten Kepulauan 

Selayar tahun 2022, PDRB Perkapita tercatat sebesar Rp 53,76 juta. 

Kontribusi terbesar PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten 

Kepulauan Selayar tahun 2022 dicapai oleh Lapangan Usaha Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan sebesar 43,70 persen dari total PDRB ADHB 

sedangkan menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 

dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 50,77 

persen. 

B. Deskriptif Variabel 
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Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan empat 

variabel independen, berikut gambaran tentang perkembangan variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

1. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar 

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan peningkatan produksi barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh masyarakat dan diikuti dengan peningkatan kemakmuran 

masyarakat yang biasanya dilihat dari pendapatan domestik regional bruto. 

Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah yang terus menunjukkan 

perbaikan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau daerah tersebut 

berkembang dengan baik (Kurniawan et al., 2023) 

Tabel 4. 1 pertumbuhan ekonomi kabupaten Selayar Periode Tahun 2006-

2021 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

Tahun Pertumbuhan Ekonomi 

(%) 

2006 5,57 

2007 6,45 

2008 7,27 

2009 7,89 

2010 8,01 

2011 8,88 

2012 7,88 

2013 8,18 

2014 9,01 

2015 8,83 

2016 7,35 

2017 7,61 

2018 8,75 

2019 7,68 

2020 (1,78) 

2021 4,02 
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Pada Tabel 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar 

mengalami peningkatan dari tahun 2006 dengan angka 5,57% hingga tahun 2011 

mencapai 8,88 %, kemudian pada tahun 2012 sampai tahun 2019 pertumbuhan 

ekonominya mengalami fluktuasi atau naik turun, pada tahun 2020 mengalami 

penurunan yang mencapai angka -1,78% yang disebabkan adanya pandemi covid-

19 yang mengakibatkan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi menurun. Pada tahun 2021 mulai meningkat kembali 

dengan angka 4,02%. 

2. Dana perimbangan di Kabupaten Kepualauan Selayar 

Dana perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut UU No. 33 Tahun 

2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan 

Daerah, dana perimbangan merupakan anggaran yang dialokasikan pemerintah 

pusat melalui APBN guna membiayai kebutuhan daerah sebagai sokongan 

pelaksanaan pemerintahan yang didesentralisasi (Aziz, 2014).  

Pada Tabel 4.2 Dana Perimbangan Kabupaten Kepualaun Selayar yang 

mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana 

Bagi hasil (DBH) mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2006 sampai 

pada tahun 2016  dengan peningkatan rata-rata sebanyak 13,50%. Kemudian 

mengalami fluktuasi pada tahun 2017 sampai pada tahun 2021 dengan rata-rata 

peningkatan sebanyak 4,13 %. 
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Tabel 4. 2 Dana Perimbangan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 

Tahun 2006-

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BAPPEDA Kab.Kep.Selayar tahun 2023 

3. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar 

Komponen utama pendapatan suatu daerah berasal dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. PAD terdiri dari Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, 

Lain-Lain PAD yang Sah. Sementara itu, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 

berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil SDA, Dana Alokasi Umum 

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemandirian suatu daerah dalam 

mengelola potensi sumber pendapatan tercermin pada PAD yang diperoleh, serta 

Tahun Dana Perimbangan (Rp) 

2006 233,610,000,000 

2007 288,114,000,000 

2008 317,715,000,000 

2009 332,457,000,000 

2010 320,574,000,000 

2011 437,373,683,627 

2012 436,943,371,127 

2013 519,597,570,386 

2014 547,019,012,578 

2015 704,227,303,085 

2016 781,822,648,514 

2017 736,380,751,615 

2018 905,883,126,698 

2019 818,960,325,589 

2020 807,309,890,429 

2021 924,244,895,283 
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ditunjukkan oleh PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari 

sumber lain. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan 

daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan daerah (Kuntadi et al., 2023). 

Tabel 4. 3 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar  

Periode Tahun 

2006- 20021 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Sumber : BAPPEDA Kab.Kep.Selayar tahun 2023 

  Tabel 4.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Selayar 

tahun 2006 sampai 2012 mengalami fluktuasi dengan rata-rata peningkatan 

sebesar 15,73%, kemudian mengalami peningkatan yang signifikan tahun 2013 

sampai tahun 2017 dengan rata-rata peningkatan 36,97%. Pada tahun 2018 sampai 

pada tahun 2021 mengalami fluktuasi kembali dengan peningkatan rata-rata -

17,20 %. 

4. Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Tahun Pendapatan Asli 

Daerah (Rp) 

2006 9,915,000,000 

2007 16,635,000,000 

2008 14,592,000,000 

2009 13,380,000,000 

2010 10,717,000,000 

2011 18,200,567,718 

2012 17,704,242,622 

2013 22,477,926,250 

2014 35,695,955,795 

2015 40,231,013,481 

2016 43,167,309,586 

2017 77,300,086,267 

2018 63,941,473,429 

2019 73,170,334,485 

2020 66,371,401,903 

2021 54,956,201,151 
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Belanja daerah adalah instrumen fiskal daerah yang signifikan ketimbang 

pada dan retribusi daerah. Dikarenakan belanja daerah dapat mencerminkan 

peranan pemerintah daerah terhadap perekonomian daerah sebagai instrumen 

fiskal, besarnya realisasi belanja daerah dapat mengindikasi peran fiskal daerah 

ekspansif, sehingga daoat berpengaruh positif pada peningkatan output daerah, 

selain investasi dan ekspor daerah (Riset & Tinggi, 2018). 

Tabel 4. 4 Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 

 Periode 

Tahun 2006-

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BAPPEDA Kab.Kep.Selayar tahun 2023 

Tabel 4.4 Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 

2006 sampai pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang signifikan dengan 

rata-rata peningkatan 24,47%, kemudian mengalami penurunan sebesar -24,40% 

pada tahun 2012. Pada tahun 2013 sampai pada tahun 2021 mulai meningkat 

kembali secara signifikan dengan rata-rata peningkatannya yaitu 7,54%. 

5. Tingkat Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar 

Tahun Belanja Pemerintah (Rp) 

2006 221,328,000,000 

2007 303,515,000,000 

2008 400,420,000,000 

2009 447,134,000,000 

2010 497,872,941,000 

2011 648,503,711,000 

2012 477,294,030,683 

2013 592,688,001,052 

2014 653,623,376,560 

2015 686,348,194,514 

2016 770,859,043,383 

2017 743,583,318,347 

2018 891,981,507,754 

2019 864,158,937,746 

2020 865,338,389,124 

2021 888,542,340,261 
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Pendidikan merupakan suatu proses mendidik, mengembangkan dan 

memberi peningkatan wawasan serta pengetahuan guna menciptakan peserta didik 

yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkat pendidikan 

formal di Indonesia terbagi menjadi tiga tingkatan, pertama tingkatan dasar adalah 

Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), selanjutnya 

tingkat menengah, terdiri dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan yang terakhir tingkat pendidikan tinggi, 

program diploma, sarjana, magister dan doktor spesialis. Tingkat pendidikan 

berpengaruh bagi seseorang, bagaimana ia menyerap informasi dan 

mengimplementasikannya dalam kehidupan, pendidikan formal juga dapat 

memberikan nilai lebih bagi individu terutama dalam menerima hal yang baru 

(Ramadhana & Meitasari, 2023). 

Tabel 4. 5 Tingkat 

Pendidikan 

Kabupaten 

Kepulauan 

Selayar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun Rata-rata Lama 

Sekolah (%) 

2006 6,24 

2007 6,62 

2008 6,62 

2009 6,75 

2010 6,66 

2011 6,74 

2012 6,82 

2013 6,90 

2014 7,10 

2015 7,16 

2016 7,17 

2017 7,18 

2018 7,40 

2019 7,63 

2020 7,88 

2021 8,08 
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Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 

Pada Tabel 4.5 dapat dilihat dari tahun 2006 sampai pada tahun 2021 

mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya, yaitu dengan rata-rata 

peningkatannya adalah 7.06%. Maka jika rata-rata lama sekolah meningkat 

kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat, sehingga Pertumbuhan 

Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar akan meningkat karena salah satu 

faktor yang mendorong Pertumbuhan Ekonomi adalah tingkat pendidikan. 

C. Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji moralitas dengan grafik Normal P-Plot akan membentuk satu garis lurus 

diagonal, kemudian plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika 

distribusi normal garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti 

garis diagonalnya. Uji normalitas dengan melihat grafik histogram normal P-Plot 

sebagaimana dengan terlihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 4.1 Uji Normalitas Pertumbuhan Ekonomi 
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 Sumber : SPSS 21 data diolah, Tahun 2023 

Pada Gambar 4.1 menunjukkan Normal Probability Plot, menunjukan 

bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

sehingga menunjukkan pola distribusi normal, jadi dapat disimpulkan bahwa 

asumsi normalitas telah terpenuhi. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variable independent. Berdasarkan aturan variance inflation 

factor (VIF) dan tolerance, maka apabila VIF melebihi angka 10 atau tolerance 

kurang dari 0,10 maka dinyatakan terjadi gejala multikolinieritas. Sebaliknya 

apabila nilai VIF kurang dari 10 atau tolerance lebih dari 0,10 maka dinyatakan 

tidak terjadi gejala multikolinieritas. Adapun hasil uji multikolinieritas dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 6 Uji Multikolinearitas  

Model t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant) -2.406 .035   

Ln_X1 -1.834 .094 .457 2.189 

Ln_X2 2.586 .025 .240 4.171 

Ln_X3 1.637 .130 .128 7.784 

X4 -4.086 .002 .115 8.660 

Sumber : SPSS 21 data dioalh, Tahun 2023 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel Y1 memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF 

lebih kecil dari 10 sehingga dapat dinyatakan bahwa terbebas dari gejala 

multikolinearitas. 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan dari pengujian ini merupakan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika varians 

berbeba, disebut heteroskedastisitas. Grafik Scatterplot antara nilai prediksi 

variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID, dimana sumbu y 

adalah y yang telah diprediksi dan sumbu x adalah residual (y prediksi –y 

sesungguhnya) yang telah di studentized. Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastistitas dapat dilakukan sebagai berikut: 

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

yang teratur, maka mengidentifikasikan telah tejadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas 

  Sumber: SPSS 21 data diolah, Tahun 2022 
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   Adapun hasil Gambar 4.3 menunjukkan uji heteroskedastisitas yang 

didapat dari pengeolahan data menggunakan SPSS versi 21, dapat dilihat pada 

gambar di atas. Dari gambar Scatterplot tersebut, terlihat titik-titik menyebar 

secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik 

di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

d. Uji Autokorelasi 

  Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi diantara anggota-angota 

dari serangkaian observasi yang berderetan waktu. Uji autokorelasi digunakan 

untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan korelasi antara residual satu 

pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Salah satu metode 

analisis untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan melakukan pengujian 

nilai Durbin Watson (DW test). Jika nilai DW lebih besar batas atas (du) dan 

kurang dari jumlah dependepend independent, maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilihat pada gambar berikut: 

Tabel 4. 7 Uji Autokorelasi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin 

Watson 

1 .823
a
 .677 .560 1.77451 2.404 

      Sumber: SPSS 21 data diolah, Tahun 2023 

  Berdasarkan Tabel memperlihatkan bahwa hasil Durbin-Watson 

sebesar 2.404 dan artinya melebihi nilai dU= 1.935 pada tabel Durbin Watson. 

Sehingga, menghasilkan kesimpulan terbebas dari gejala autokorelasi. Untuk 

memperkuat uji diatas maka dilakukan uji Runs Test sebagai berikut: 
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Tabel 4. 8 Hasil Uji Runs Tes Pertumbuhan Ekonomi 

 

Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 .10839 

Cases < Test Value 8 

Cases >=  Test 

Value 

8 

Total Cases 16 

Number of Runs 11 

Z .776 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.438 

Sumber: SPSS 21 data diolah, Tahun 2023 

  Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan nilai Asymp.Sig 0,438 lebih besar 

dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan tersebut terbebas dari 

gangguan otokorelasi melalui uji Runs Tes. 

2. Uji Regresi Linear Berganda 

Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji coefficient berdasarkan 

output SPSS versi 23 terhdap variabel-variabel yaitu dana perimbangan (X1), 

belanja pemerintah (X2), pendapatan asli daerah (X3), tingkat pendidikan (X4) 

terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Kabupaten Kepulauan Selayar 

ditunjukkan pada tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4. 9 Uji Regresi Linear Berganda 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Consta

nt) 

102.531 42.615  .035 
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Ln_X1 -1.149 .626 -.465 .094 

Ln_X2 5.928 2.293 .905 .025 

Ln_X3 2.886 1.763 .783 .130 

X4 11.932 2.920 -2.060 .002 

  Sumber : SPSS 21 data diolah, tahun 2023 

 Berdasarkan pada hasil koefisien regresi (β) diatas, maka diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y= β0 + β1lnX1 + β2lnX2 + β3lnX3 +β4X4 + µ 

Y= 102.531-1.149(LnX1)+5.928(LnX2)+2.886(LnX3)+11.932(LnX4)+ µ 

Berdasarkan persamaan model regresi linear berganda yang digunakan maka 

disimpulkan regresi sebagai berikut: 

a. Konstanta 

Niai konstanta (β) berada pada angka Positif sebesar 102.531 hal ini 

mengindikasikan bahwa terdapat korelasi searah variabel independen 

terhadap variabel dependen. Artinya, ketika variabel X1, X2, X3, dan X4 

berada pada titik konstan atau tidak berubah maka nilai variabel dependen 

sebesar 102.531 

b. Dana Perimbangan (X1) 

Nilai koefisien β1 sebesar -1.149 bertanda negatif hal ini mengindikasikan 

bahwa antara dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi mempunyai 

arah yang negatif. Artinya, jika peningkatan dana perimbangan 1%, maka 

akan terjadi penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1.149%. 

c. Belanja Pemerintah (X2) 

Nilai koefisien β2 sebesar 5.928 mempunyai tanda positif hal ini 

mengindikasikan bahwa antara belanja pemerintah dan pertumbuhan 
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ekonomi mempunyai arah yang positif. Artinya, jika peningkatan belanja 

pemerintah 1%, maka akan terjadi peningkatan terhadap pertumbuhan 

ekonomi sebesar 5.928%. 

d. Pendapatan Asli Daerah (X3) 

Nilai koefisien β3 sebesar 2.886 mempunyai tanda positif hal ini 

mengindikasikan bahwa antara pendapatan asli daerah dan pertumbuhan 

ekonomi mempunyai arah yang positif. Artinya, jika PAD meningkat 1%, 

maka akan terjadi peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 

2.886%. 

e. Tingakt Pendidikan (X4) 

Nilai koefisien β4 sebesar 11.932 mempunyai tanda positif hal ini 

mengindikasikan bahwa antara tingkat pendidikan dan pertumbuhan 

ekonomi mempunyai arah yang positif. Artinya, jika terjadi peningkatan 

tingkat pendidikan 1% maka akan terjadi peningkatan sebesar 11.932%. 

f. Nilai µ sebesar 0,6633 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sebanyak 

66,33 % dari variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model regresi. 

3.   Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Determinasi 

 Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien 

determinasi untuk dua variabel bebas ditentukan dengan melihat nilai R-Square, 

pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4. 10 Uji Koefisien Determinasi Pertumbuhan Ekonomi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .823
a
 .677 .560 1.77451 

                 Sumber: SPSS 21 data diolah, Tahun 2023 

  Pada Tabel 4.5 diatas didapatkan nilai koefisien determinasi sebesar 0.560 

yang artinya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) 

sebesar 56%. Adapun sisanya yaitu 44% di jelaskan oleh variabel lain diluar dari 

variabel yang digunkaan dalam penelitian ini. 

Sedangkan besarnya koefisien untuk variabel lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini berpengaruh dapat dihitung dengan rumus Yµ = √(1-R
2
) =√ (1-

0,560) = 0,6633 yang artinya terdapat variabel lain yang mempengaruhi diluar 

variabel yang tidak dijelaskan dalam regresi sebesar 0,6633 atau 66,33%. 

b. Uji Statistik F 

 Uji F merupakan uji yang secara simultan digunakan untuk mengetahui 

apakah semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dari hasil 

analisis dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 11 Uji Statistik F Pertumbuhan Ekonomi 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regressio

n 
72.663 4 18.166 5.769 .009

b
 

Residual 34.638 11 3.149   

Total 107.301 15    

Sumber: SPSS 21 diolah, Tahun 2023 

  Dari Tabel 4.10 Menunjukkan nilai F hitung 5.769, F tabel yang 

didapatkan berdasarakan variabel yang digunakan dan tingkat signifikansi yang 
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digunakan adalah 0,05% maka didapatkan F Tabel 3.36, berdasarkan hasil 

tersebut maka didapatkan Fhitung 5,769 > 3.36 Ftabel dan nilai signifikansi 0,009 < 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama 

(simultan) memengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

c. Uji Statistik t 

  Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel 

independen, berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen di 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mendapatakan nilai tTabel maka digunakan 

persamaan: 

 t = [α; (df = n-k-1)] 

 dik:   n = 16,  

k -1= 4,  

α = 5% (0,05) 

t = [5%; (df=16-4)] 

t = (0,05 ; 11) 

berdasarkan hasil persamaan diatas maka didapatkan nilai tTabel adalah 

1,79688/1,797. 

Hasil analisis diperoleh output pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4. 12 Uji Statistik T Pertumbuhan Ekonomi 

Model t Sig. 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant) -2.406 .035   

Ln_X1 -1.834 .094 .457 2.189 

Ln_X2 2.586 .025 .240 4.171 

Ln_X3 1.637 .130 .128 7.784 

X4 -4.086 .002 .115 8.660 

                      Sumber : SPSS 21 diolah, Tahun 2023 
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Berdasarkan Tabel 4.7 pada hasil pengujian statistik t menunjukkan : 

1. Dana Perimbangan menunjukkan nilai signifikan 0,094 > 0,05 dan thitung > ttabel 

sebesar -1.834 > 1.797 serta hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga, 

dapat disimpulkan Dana Perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Nilai t 

negatif menunjukkan bahwa dana perimbangan mempunyai hubungan yang 

tidak searah dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Belanja Pemerintah menunjukkan nilai signifikan 0,025 < 0,05 dan  thitung > 

ttabel 2.586 > 1.797 serta hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa Belanja Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Nilai t 

positif menunjukkan bahwa belanja pemerintah mempunyai hubungan yang 

searah dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar. 

3. Pendapatan Asli Daerah menunjukkan nilai signifikan 0,130 > 0,05 dan thitung 

< ttabel sebesar 1.637 < 1.797 seta hipotesis H0 diterima dan H1 ditolak. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten 

Kepulauan Selayar. Nilai t positif akan tetapi lebih kecil daripada tTabel yaitu 

1.637<1.797 yang menunjukkan bahwa PAD tidak mempunyai hubungan 

yang serah dengan pertumbuhan ekonom di Kabupaten Kepulauan Selayar. 

4. Tingkat pendidikan menunjukkan nilai signifikan 0,002 < 0,05 dan thitung -

4,086 > ttabel 1,797 serta hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat 

disimpulkan bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Nilai t 

negatif namun jika dilihat pada kurva signifikansi angka tHitung -4,086 masuk 

pada daerah arsiran berpengaruh yang artinya tingkat pendidikan memiliki 

pengaruh terhadap perumbuhan ekonomi. 

D. Pembahasan 

1. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepualaun 

Selayar. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih & 

Noviaty (2019); Andy & Rijal (2023); Pangestu et al., (2022) yang menunjukkan 

bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan 

ekonomi. Artinya, jika terjadi peningkatan dana perimbangan maka pertumbuhan 

ekonomi akan mengalami penurunan. 

  Hasil yang berbeda ditemukan di penelitian yang dilakukan oleh Irvan & 

Karmini (2013); Paat et al., (2019); AlQomariah et al., (2022) yang menunjukkan 

bahwa dana perimabangan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi. 

  Dana perimbangan adalah dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah 

daerah yang dimaksudkan menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan 

kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah 

daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Akan tetapi 

berbeda dengan dana perimbangan di kabupaten kepulauan Selayar dimana jika 
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terjadi peningkatan pada dana perimbangan maka pertumbuhan ekonomi 

kabupaten kepulauan Selayar akan menurun. 

2. Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

 Hasil penelitian ini menjukkan Belanja Pemerintah berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepualauan Selayar. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maramis (2023); 

Tasya A. Makawaehe et.al (2023); Andry et al., (2023); menyatakan bahwa 

belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Artinya, jika terjadi peningkatan terhadap Belanja Modal maka Pertumbuhan 

Ekonomi juga akan meningkat. 

 Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara 

efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan 

pelaksanaan kewenangan daerah untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang 

berkesinambungan. Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah yang 

dituntut untuk mengelola keuangan secara baik dan efektif. Pembangunan daerah 

sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa lepas dari prinsip 

otonomi daerah. 

 Kabupaten Kepulauan Selayar Sebagai daerah otonomi daerah mempunyai 

kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat 

berdasarkan prinsip keterbukaan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban 

kepada masyarakat di Kabupaten Kepualaun Selayar. 
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 Hasil yang berbeda ditemukan di penelitian yang dilakukan oleh Tuwo et al. 

(2021); Eri & Rifki (2022); Putra et al., (2022) yang menunjukkan bahwa Belanja 

Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

 Hasil penelitian ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sekayar. 

Artinya, jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten Kepulauan Selayar juga akan menurun. Karena, PAD yang berlebihan 

justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan 

mengancam perekonomian secara makro.  

 Pemerintah kabupaten kepulauan Selayar seharusnya mampu meminimalisir 

PAD yang digunakan demi menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Kepulauan Selayar. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Wididarma & Jember (2021); Paat et al., (2019); AlQomariah et al., (2022) 

yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

 Hasil yang berbeda ditemukan di penelitian Tasya A. Makawaehe, Een N. 

Walewangko (2023); Nurul Arbila et al., (2022); Marselino & Kristiurman (2022) 

dengan hasil penelitian menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

4. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

 Hasil penelitian ini menunjukkan Tingkat Pendidikan berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepualauan Selayar. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilham Fajar 

Adhana dan Wahyu Najib Fikri (2022); Handrian & Indrajaya (2022); Harahap et 

al., (2022) yang menyatakan bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Artinya, apabila Tingkat Pendidikan 

mengalami peningkatan maka Pertumbuhan Ekonomi juga akan  eningkat.                      

 Tingginya tingkat pendidikan di suatu daerah akan mempengaruhi kualitas 

sumber daya manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah 

akan memiliki pengaruh besar terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi 

daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar harus 

mempertahankan kualitas pendidikan untuk menciptakan kualitas sumberdaya 

manusia yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula, salah 

satu pendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pendidikan 

maka dari itu jika tingkat pendidikan mengalami peningkatan maka pertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar akan meningkat. 

 Hasil yang berbeda ditemukan di penelitian yang dilakukan oleh Salsabila et 

al. (2021); Takapente et al., (2022); Sianturi et al., (2022) yang menunjukkan 

tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dana Perimbangan berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten 

Kepulauan Selayar, Belanja Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar, Pendapatan 

Asli Daerah berpengrauh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar, Tingkat Pendidikan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 

B. Saran 

Berdarkan pada hasil analisis dan kesimpulan yang telah dijelaskan, 

beberapa saran yang telah disampaikan yaitu, sebagai berikut: 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan untuk lebih 

memperhatikan penggunanan dana anggaran untuk meningkatkan 

perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan 

meningkatkan pengelolaan keuangan daerah agar digunakan secara efektif dan 

efisien. 

2. Pemerintah daerah diharapkan untuk memperhatikan kualitas sumber daya 

manusia dengan menunjang pendidikan agar menjamin dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. 
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3. Pemerintah daerah/kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan dapat 

mengalokasikan anggaran punuk kebutuhan daerah dan desentralisasi. 

Sehingga anggaran tersebut diharapkan mampu mengurangi kesenjangan 

pembiayaan antara pusat dan daerah, dan mampu mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang lebih  baik.  



56 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

alqomariah, A. N. R., Pardanawati, S. L., & Utami, W. B. (2022). Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Kabupaten Boyolali. Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis, 

1(2), 60–69. Https://Doi.Org/10.53088/Jikab.V1i2.9 

Andry, M., Daisy, S. M. E., & Mauna, T. B. M. (2023). Analisis Pengaruh 

Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi 

Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Kotamobagu. 24(3), 284–

303. 

Andy, S. M. S., & Rijal. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana 

Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Indeks Pembangunan 

Manusia (Ipm) Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Biak Numfor. 

18(1), 29–40. 

Ardhani, P. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian 

Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa 

Tengah). 

Arifah,  Noor Aini, & Haryanto. (2019). Analisis Pengaruh Sisa Anggaran, 

Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Di 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. 8(2), 1–8. 

File:///E:/Jurnal/25688-53071-1-SM.Pdf 

Arsyad, L. (2015). Ekonomi Pembangunan Dan Pembangunan Ekonomi. 

Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan, 05(01), 1–37. 

Aziz, A. Q. (2014). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan Dan Kinerja Pemerintah 

Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. 

Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo. Badan …, 6(2), 2068–2082. 

Bayu Windayana, I. B. A., & Darsana, I. B. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, 

Umk, Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan 

Ekonomi, Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 

Universitas Udayana, 1, 57. 

Https://Doi.Org/10.24843/Eeb.2020.V09.I01.P04 

Eri, S., & Rifki, K. (2022). Pengaruh DAU, Jumlah Penduduk, IPM Dan Belanja 

Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Maluku Utara. Jurnal Ilmiah 

Simantek,6(1), 83–89. 

Https://Simantek.Sciencemakarioz.Org/Index.Php/JIK/Article/View/328 

Fauzan,  Alfian Wahyu. (2015). Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan 

Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: 



57 

 

 

 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013). Fakultas 

Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, 1–94. 

Fretes, P. N. De. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, 

Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di 

Kabupaten Kelpulauan Yapen. Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI 

Kediri, 2(2), 1–33. 

Handrian, O. S., & Indrajaya, I. G. B. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, 

Tenaga Kerja, Tingkat Pertumbuhan Penduduk Dan Kepadatan Penduduk 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. E-

Jurnal EP Unud, 11(3), 887–899. 

Https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Eep/Article/View/84280 

Harahap, W. A., Program, M. S., Islam, S. E., Dan, E., & Islam, B. (2022). 

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Yang Ada Di 

Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan 

Perbankan Syariah, 7(4), 1–14. Http://Dx.Doi.Org/10.30651/Jms.V7i4.13220 

Ilham Fajar Adhana, W. N. F. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tenaga 

Kerja, Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Zakat Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2016-2021. 

01(01), 22–34. Https://Doi.Org/10.54840/Wijob.V2i01.116 

Irvan, I. P., & Karmini, N. L. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana 

Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal 

Sebagai Variabel Intervening. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas 

Udaya, 5(3), 338–362. 

Kuntadi, C., Irianto, F., & Yunintasari, H. S. (2023). Faktor-Faktor Yang 

Memengaruhi Perencanaan Anggaran Pendapatan Asli Daerah : Komitmen 

Organisasi , Produk Domestik Regional Bruto , Dan Jumlah Penduduk. 4(3), 

548–554. 

Kurniawan, P. C., Khilmiana, N., Arifin, S., & Maisaroh, A. (2023). Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat 

Pengangguran Di Kota Pekalongan The Effect Of Economic Growth And 

Labor Force Growth On Unemployment Rates In. 5(1), 95–103. 

Maramis, M. T. B. (2023). Pengaruh Belanja Modal Dan Investasi Swasta 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di 

Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan 

Daerah, 24(2), 224–337. 

Marselino, W., & Kristiurman, J. M. (2022). Efektivitas Dana Perimbangan Dan 

Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi 

Sumatera Barat. Cived, 9(3), 358. 



58 

 

 

 

Https://Doi.Org/10.24036/Cived.V9i3.118677 

Mawarni, Darwanis, & Abdullah, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya 

Terhadap Ekonomi Daerah. Jurnal Akuntansi, 2(2), 80–90. 

Mokorowu, L. A., Rotinsulu, D. C., & Engka, D. S. M. (2020). Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Bagi Hasil (Dbh, Dana Alokasi Umum 

(Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan 

Keuangan Daerah, 21(04), 81–94. 

Ningsih, E. K., & Noviaty, D. E. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan 

Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera 

Selatan 2014-2018. Ekonomis: Journal Of Economics And Business, 3(2), 

91. Https://Doi.Org/10.33087/Ekonomis.V3i2.67 

Nurul Arbila, Asnidar Asnidar, & Safuridar Safuridar. (2022). Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Di Kabupaten Labuhan Batu. OPTIMAL: Jurnal Ekonomi Dan 

Manajemen, 2(4), 240–249. Https://Doi.Org/10.55606/Optimal.V2i4.741 

Paat, D. C., Koleangan, R. A. M., & Rumate, V. A. (2019). Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung. Jurnal 

Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 19(1), 1–10. 

Https://Doi.Org/10.35794/Jpekd.15774.19.1.2017 

Pangestu, P. P., Muhammad Saleh, & Priyagus, P. (2022). Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan 

Pengangguran Di Kalimantan Timur. Edunomics Journal, 4(1), 1–10. 

Https://Doi.Org/10.37304/Ej.V4i1.7944 

Putra, A. P., Fandi, A. R., & Putra, U. W. (N.D.). Pengaruh Good Corporate 

Governance , Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Belanja 

Modal Dan Ekonomi Di Kabupaten Gresik. 

Putri, I. A., & Soesatyo, Y. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat 

Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya. Jurnal 

Pendidikan Ekonomi, 4(3), 1–7. 

Ramadhana, B., & Meitasari, I. (2023). Kajian Tingkat Pendidikan Terhadap 

Kualitas Hidup Masyarakat. 8(2), 38–45. 

Riset, K., & Tinggi, D. A. N. P. (2018). Universitas Borneo Tarakan. 2052558. 

Sabir, F. M. (2016). Pengaruh Faktor Motivasi, Komitmen Organisasi Dan 

Kepemimpinan Terhadap Kinerja Dosen Dengan Pendekatan Eksplanatori 



59 

 

 

 

Pada STMIK Kharisma Makassar. Jtriste, 3(1), 39–48. 

Salsabila, A. Y., Imanigsih, N., & Wijaya, R. S. (2021). Pengaruh Jumlah 

Penduduk, Jumlah Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Gerbang Kertosusila. Jurnal Ekonomi 

Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo, 7(1), 35. 

Https://Doi.Org/10.35906/Jep01.V7i1.774 

Sianturi, P. L., Sihombing, S. M., & Desmawan, D. (2022). Analisis Pengaruh 

Tingkat Partisipasi Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi 

Riau. Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen, 1(1), 156–163. 

Sisilia, M., & Harsono, H. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Di Kota Malang Tahun 2010- 2019. Journal Of Regional 

Economics Indonesia, 2(1), 57–70. Https://Doi.Org/10.26905/Jrei.V2i1.6182 

Takapente, W. H., Masinambow, V. A. J., Rompas, W. F. I., Ekonomi, J., 

Fakultas, P., Ratulangi, U. S., & Takapente, W. H. (2022). Pengaruh 

Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten 

Bolaang Mongondow Selatan. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 22(2), 89–

100. 

Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Jbie/Article/Download/39755/3587 

Tasya A. Makawaehe
1
, Een N. Walewangko

2
, J. I. S. (2023). Analisis Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selata. Jurnal Berkala Ilmiah 

Efisiensi, 23(3), 37–48. 

Tuwo, R. D., Rotinsulu, D. C., & Kawung, G. M. . (2021). Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah Dan Belanja Modal Pengangguran Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Di Kabupaten Minahasa. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 21(4), 

79–90. Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Jbie/Article/View/36445 

Waruwu, S. J. Adil. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Pengangguran, Belanja Pemerintah, Dan Investasi Terhadap Tingkat 

Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1995 – 2014. Fakultas Ekonomi Universitas 

Sanata Dharma, 1–186. 

Wati,  Masayu Rahma, & Fajar,  Catur Martian. (2017). Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota 

Bandung. 1(1), 63–67. File:///E:/Jurnal/445-1452-3-PB.Pdf 

Wididarma, K., & Jember, M. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia 

Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan 

Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. E-Jurnal EP Unud, 10(7), 

2982–3010. 



60 

 

 

 

Wijayanti, N. K. H., & Darsana, I. B. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui 

Pertumbuhan Ekonomi. E-Jurnal EP Unud, 4(3), 1164–1193. 

Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Pembangunan 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Jawa Timur. 3(2). 

file:///E:/jurnal/1161-Article Text-11823-1-10-20200524.pdf 

 

  



68 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis bernama Teguh Haryadi, lahir di Pulau Tarupa 

Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 18 Oktober 

1999. Anak terakhir dari lima bersaudara dari pasangan 

Ayahanda M.Arqam Inayah dan Ibunda Narta. Penulis 

mengawali pendidikan formal pada tahun 2006 di SDI 

Tarupa dan lulus pada tahun 2012, kemudian saya melanjutkan ke jenjang sekolah 

menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Nurul Yaqin Benteng dan selesai 

pada tahun 2014. Lalu melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas di SMA 

Negeri 1 benteng Kepulauan Selayar dan selesai pada tahun 2017. Pada awal 

September 2018 saya berhasil lulus di Universitas Islam negeri Makassar jalur 

SBMPTN dengan jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

Akhirnya, dengan segala usaha dan perjuangan yang di tempuh untuk 

menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (Satu) saya berhasil mencatatkan nama 

menjadi Alumni di UIN Alauddin Makassar pada akhir tahun 2023. 


