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ABSTRAK 

Nama : SYAHLFIANTI NUR INDAH 

Nim  : 90300117109 

Judul  : Analisis Tingkat Kemandirian Dearah dan Efektivitas PAD 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks 

Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten 

Gowa Tahun 2006-2020 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kemandirian 

dan efektivitas terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan 

ekonomi. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Metode 

Pengumpulan Data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Teknik Analisis Data 

yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, Uji regresi berganda, dan analisis jalur. 

           Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat kemandirian berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten gowa tahun 

2006-2020. Tingkat efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi kabupaten gowa tahun 2006-2020. Tingkat kemandirian 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia 

kabupaten gowa tahun 2006-2020. Tingkat efektivitas berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten gowa tahun 

2006-2020. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signfikan 

terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten gowa tahun 2006-2020. 

Tingkat kemandirian tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia 

melalui pertumbuhan ekonomi di kabupaten gowa tahun 2006-2020. Tingkat 

efektivitas tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia melalui 

pertumbuhan ekonomi di kabupaten gowa tahun 2006-2020.  

 

Kata kunci: Tingkat Kemandirian, Tingkat Efktivitas, Petumbuhan Ekonomi, 

Indeks Pembangunan manusia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Setiap pemerintah daerah di Indonesia dituntut agar senantiasa mampu 

melakukan pengelolaan terhadap sumber daya dan potensi yang dimilikinya. 

Konsep sentralisasi yang sebelumnya pernah diterapkan menyebabkan adanya 

kesenjangan antara di pusat dan di daerah sehingga terjadi ketidak seimbangan 

pembangunan. Namun setelah Undang–Undang Otonomi Daerah diberlakukan, 

maka setiap pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan dalam mengurus 

daerahnya, termasuk pengelolaan keuangan daerahnya. 

Hakikat otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam 

mengambil keputusan daerah secara lebih luas dan bertanggung jawab untuk 

mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan dan potensi 

daerah tersebut. Kewenangan yang luas dan utuh meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek 

pemerintahan ini, pada hakikatnya harus dipertanggung jawabkan kepada 

pemerintah dan masyarakat.12 

Pengelolaan dan perencanaan keuangan otonomi daerah sejalan dengan QS. 

(Al-Isra ayat 26-27) yaitu : 

                                                           
1
Anggit Sulistiawan, dkk, “Bentuk dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah yang 

Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, 

no.2 (2019), h.148 
2
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رۡ تبَۡذِيزًا  بيِلِ وَلََ تبُذَِّ    ٦٢وَءَاتِ ذَا ٱلۡقزُۡبىَٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِيهَ وَٱبۡهَ ٱلسَّ

هُ لزَِبِّهۦِ كَفوُرٗا  يۡطَٰ طِيهِِۖ وَكَانَ ٱلشَّ نَ ٱلشَّيَٰ رِيهَ كَاووُٓاْ إخِۡوَٰ    ٦٢إنَِّ ٱلۡمُبذَِّ

Terjemahnya :  

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada 

orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu 

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-

pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah ingkar 

kepada Tuhannya.” (QS. Al-isra ayat 26-27) 

 

Dalam Surah Al-Isra ayat 26-27 ini menjelaskan akan pentingnya kita 

memberikan hak – hak bagi keluarga, orang miskin, orang terlantar dan musafir  

(masyarakat) serta berlaku tidak boros yang artinya setiap keuangan dapat 

dikelola dan direncanakan secara baik sehingga kita terhindar dari sifat tercela 

tersebut. 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah identik dengan adanya tuntunan good 

governance dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam 

kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa tata cara pemerintahan yang baik 

dan bersih. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama dalam 

mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara.3 Jika prinsip-prinsip good 

governance tercapai akan menjamin tercapainya pertumbuhan ekonomi yang 

dinamis. Meskipundemikian tercapainya memerlukan keterlibatan semua pihak 

(stakeholder).4 

                                                           
3
 La Ode Abdul Wahab, dkk “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten 

Jayapura”Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah 2, no.3, h.1 
4
 Hadiwinoto, “Korelasi Timbal Balik Antara Good Government dan Good Corporate 

Governance Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Dinamis”, Value Added 2, no.1 (September 

2004 – Maret 2005), h.9 
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Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada banyak pertimbangan 

yang harus dijadikan pegangan pokok agar konsep pelaksanaan otonomi dapat 

berjalan sebagaimana mestinya. Di antara berbagai pertimbangan tersebut adalah 

tata kelola pemerintahan yang baik (good govennance) yang merupakan salah satu 

prinsip yang perlu mendapat perhatian.5 Penerapan otonomi daerah seutuhnya 

membawa konsekuensi logis yang berupa pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan yang 

sehat.6 

Pada dasarnya tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk 

meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada 

dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu 

meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan 

masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya 

daerah, dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam proses pembangunan.7 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD 

merupakan rencana keuangan tahunan dapat menjadi suatu dasar atau gambaran 

bagaimana kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangannya. Sebagai 

instrument kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya 

                                                           
5
 M.Rendi Aridhayandi, “Peran Pemeritah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang 

Baik (good governance) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis”, Jurnal 

Hukum & Pembangunan 48, no.4 (2018), h. 886 
6
Anggit Sulistiawan, dkk, “Bentuk dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah yang 

Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, 

no.2 (2019), h.148 
7
 Roni Ekha Putra, “Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan di Kabupaten Tanah 

Kusir dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal”, Sosiohumaniora 18, no.3 (Nopember 2016), h. 

262 
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mengembangkan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan 

sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu 

pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di 

masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar 

untuk evaluasi kerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi 

bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja.8 

Otonomi daerah telah memberikan kesempatan atau peluang yang terbuka 

lebar untuk setiap pemerintah daerah di Indonesia untuk menyelenggarakan atau 

mengelola keuangan daerahnya dengan lebih baik. Pengelolaan keuangan yang 

baik diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan suatu 

daerah. Sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi kebutuhan 

dalam rangka terciptanya good governance and clean government yang menjadi 

simbol reformasi pemerintahan secara umum. 

Pengelolaan keuangan daerah harus transparan yang dimulai dari proses 

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, akuntabilitas 

dalam pertanggung jawaban publik juga sangat diperlukan, dalam arti bahwa 

proses penganggaran mulai perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus 

benar-benar dilaporkan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat. Kemudian value for money 

                                                           
8
Sri Nawangsari dan Hendro Widjanarko, “Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkuat 

Perekonomian Daerah”, Jurnal (2015): h.3 
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yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu 

ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.9 

Pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan 

UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 

dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk menggali potensi 

daerah itu sendiri dalam rangka terwujudnya kemandirian keuangan. 

Wulandari dalam Ratna Sholikhah menyebutkan, UU Nomor 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah 

kabupaten merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi 

pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam yang memadai untuk 

mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang 

mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan. 

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek 

kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan 

fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintahan 

serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan 

masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah 

harus terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. 

Peningkatan penerimaan daerah harus selalu diupayakan secara periodik oleh 

setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang 

                                                           
9
Anggit Sulistiawan, dkk, “Bentuk dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah yang 

Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, 

no.2 (2019), h.149 
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efektif dan efisien sesuai dengan pola yang ditetapkan dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaannya.10 

Halim dalam Febby menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang 

mampu melaksanakan otonomi yaitu, (1) kemampuan keuangan daerah, dalam 

artian bahwa daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali 

sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang 

cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, (2) 

ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga 

peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Kemandirian keuangan 

menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk membiayai kegiatan 

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah 

membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan 

daerah.11 

Untuk terciptanya kemandirian pemerintah daerah, pemerintah pusat 

memberikan otonomi daerah kepada pemerintah daerah agar dapat 

menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah guna melayani masyarakat, 

sehingga pembangunan di daerah diarahkan agar lebih mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan sekaligus meningkatkan perekonomian social.  

                                                           
10

Ratna Sholikhah, “Analisis Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah dan Pengaruhnya 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2005 – 2009”, Skripsi 

(Surakarta: Fak. Ekonomi Universitas Sebelas Maret, 2011), h.15 
11

 Febby Randria Ramadhani, “Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Di 

Kota Tarakan Tahun 2010 – 2015”, Jurnal Ekonomi Pembangunan 14, no.1 (Juni 2016), h.86 
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Pembangunan daerah masih terkendala oleh beberapa masalah, baik yang 

sudah diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan sama sekali. Masalah-

masalah yang berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia local, korupsi 

yang meluas ke daerah, kesenjangan antar daerah kaya-miskin, kesenjangan 

pendanaan pembangunan, fanatisme kedaerahan yang tinggi, koordinasi pusat-

provinsi-kabupaten/kota yang semakin buruk, dan banyak lagi lainnya, merupakan 

isu yang sering muncul ke permukaan berkaitan dengan implementasi otonomi 

daerah tersebut.12 

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian 

mampu menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode 

tertentu. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang dalam suatu negara tidak hanya 

didukung oleh kenaikan stok modal fisik dan jumlah tenaga kerja, tetapi juga 

peningkatan mutu modal manusia yang memiliki pengaruh kuat terhadap 

peningkatan kualitas tenaga kerja serta pemanfaatan kemajuan teknologi. 

Pembangunan manusia ini dapat dilakukan dengan meningkatkan beberapa aspek 

yang penting bagi kehidupan manusia, yaitu usia hidup, pendidikan dan standar 

hidup layak. Berdasarkan beberapa aspek tersebut, UNDP (United Nation 

Development Programme) dalam Publikasi BPS telah menetapkan standar 

pengukuran pembangunan sumber daya manusia yang dituangkan ke dalam 

Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Pertumbuhan ekonomi meningkatkan persediaan sumberdaya yang dibutuhkan 

pembangunan manusia. Peningkatan sumberdaya bersama dengan alokasi 

                                                           
12

 Mudjarat Kuncoro, “Otonomi Daerah: Perspektif Teoritik dan Empirik”, Jurnal Ekonomi 

Pembangunan 9, no.1 (Juni 2004): h.105 
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sumberdaya yang tepat serta distribusi peluang yang semakin luas, khususnya 

kesempatan kerja akan mendorong pembangunan manusia lebih baik. Hal ini  

berlaku juga sebaliknya, pembangunan manusia mendorong peningkatan 

pertumbuhan ekonomi. 

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gowa 

pada tahun 2010-2015 

Tahun IPM(%) 

2010 63,83 

2011 64,42 

2012 64,65 

2013 65,45 

2014 66,12 

2015 66,87 

Sumber : Badan Pusat Statisik 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa indeks pembangunan 

manusia kabupaten Gowa mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun jika di 

dibandingkan dengan beberapa kabupaten, gowa termasuk yang memiliki IPM 

rendah.  

Beberapa masalah utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gowa 

sebagai salah satu daerah otonom, yaitu rendahnya Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), sementara potensi sumber daya cukup melimpah untuk dikembangkan dan 

ditingkatkan. Berdasarkan data APBD Kabupaten Gowa selama kurun waktu 2 

(dua) tahun anggaran yakni pada tahun 2016 dan 2017 menunjukkan bahwa Dana 

Perimbangan masih mendominasi penerimaan daerah dibandingkan dengan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Pada tahun 2016 berdasarkan APBD Perubahan, 

menunjukkan dari total Pendapatan Rp 1.714.540.211.390, Dana Perimbangan 

sebesar Rp 1.371.133.306.000. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 
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sebesar Rp 168.865.893.977.Sementara itu, terjadi hal yang sama pada tahun 2017 

dari sisi Pendapatan. Dari data APBD Perubahan menunjukkan dari total 

Pendapatan sebesar Rp 1.773.971.166.873, Dana Perimbangan sebesar Rp 

1.325.706.441.500 sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp 

250.897.134.625.
 13 

Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2016 dan 2017, Dana 

Perimbangan masih lebih besar jika dibandingkan dengan PAD. Dari 

permasalahan tersebut memotivasi penulis untuk melakukan analisis terhadap 

kemandirian dan efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks 

pembangunan manusia dalam kurun waktu antara tahun 2006 – 2020. Dipilihnya 

15 tahun atau periode dengan alasan untuk dijadikan sebagai alat perbandingan 

pencapaian kinerja dalam kurun waktu tersebut. Selain itu, agar bisa dilihat tren 

yang terjadi dalam 15 (limabelas) periode secara berturut – turut. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengambil judul “Analisis Tingkat Kemandirian Daerah dan 

Efektivitas PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks 

Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2006 - 

2020”. 

B. Rumusan Masalah 

 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah tingkat kemandirian daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan 

                                                           
13

 djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd 
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ekonomi pada Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2006-2020? 

2. Apakah efektivitas PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada 

Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2006-2020? 

3. Apakah tingkat kemandirian daerah berpengaruh terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia pada Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2006-

2020? 

4. Apakah efektivitas PAD berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia pada Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2006-2020? 

5. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia pada Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2006-2020? 

6. Apakah tingkat kemandirian daerah berpengaruh terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah 

Kabupaten Gowa Tahun 2006-2020? 

7. Apakah efektivitas PAD berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia melalui pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten Gowa 

Tahun 2006-2020? 

C. Tujuan Penelitian 

 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat kemandirian daerah 

terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 

2006-2020. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh efektivitas PAD terhadap 
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pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2006-

2020. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat kemandirian Daerah 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Kabupaten 

Gowa Tahun 2006-2020. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh efektivitas PAD terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 

2006-2020. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Kabupaten 

Gowa Tahun 2006-2020. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat kemandirian Daerah 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi 

pada Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2006-2020. 

7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh efektivitas PAD terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi pada 

Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2006-2020. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, untuk menambah khasanah pengetahuan dan memperluas 

wawasan penulis tentang tingkat kemandirian daerah, efektivitas PAD, 

dan pertumbuhan pendapatan pada Pemerintah Kabupaten. 
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2. Bagi Pemerintah kabupaten Gowa, diharapkan penelitian ini dapat 

menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan dana kabupaten Gowa 

dalam menunjang tingkat kemandirian daerah dan efektivitas PAD 

terhadap pertumbuhan pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Gowa. 

3. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian berikutnya 

yang ada keterkaitan dengan objek penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Landasan Teori 

 

1. Teori Federalisme Fiskal 

 

  Teori federalisme fiskal merupakan teori yang menjelaskan mengenai 

bagaimana hubungan desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, dan 

kesejahteraan masyarakat. Bentuk pemerintahan federalisme fiskal adalah sebuah 

struktur dari tingkatan pemerintah pemerintah yang masing-masing tingkatan 

mempunyai sumber dari pendapatan dan mempunyai tanggung jawab. Jadi 

federalisme fiskal sendiri merupakan sebuah perangkat prinsip pedoman yang 

diterapkan di sebuah negara ataupun daerah untuk merancang keuangan tingkat 

nasional dan subnasional pemerintah. Dalam konsep federalisme fiskal yang 

dimaksudkan adalah pada pemerintah tingkat II (kabupaten/kota) yang merupakan 

kepanjangan tangan dari pemerintah pusat atau dengan kata lain di dalam 

beberapa negara bagian yang berbentuk federal di mana pemerintahan negara 

bagian bukan sebagai pelaku otonom.
14

 

2. Hakikat Otonomi Daerah 

 

Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti 

sendiri dan nomous berarti hukum dan peraturan. Menurut Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

                                                           
14

 P rasetyo, “Fundamental Makro Ekonomi”. Yogyakarta: Beta Offset. 2013 
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perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.15 

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga 

sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara 

memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung 

jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber 

potensi yang ada di daerah masing-masing.16 

Otonomi daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, 

diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat.17 

Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan 

pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian dari 

Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan 

aspirasi masyarakat.18 

a.  Ciri Utama Keberhasilan Daerah Otonom 

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi. Menurut Halim 

dalam Dori Saputra (2014) adalah sebagai berikut: 

                                                           
15

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Bab I Pasal 1. 
16

Yulia Devi Ristianti dan Eko Handoyo, “Undang-Undang Otonomi Daerah dan 

Pembangunan Ekonomi Daerah”, Jurnal Riset Akuntansi Keuangan 2, no.2 (April 2017): h.115 
17

 Achmad Rudzali dan Sudarlan, “Dampak Otonomi Daerah Terhadap Pertumbuhan 

Pendapatan Per Kapita dan Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Timur”, Jurnal Eksis 12, no. 1 

(April 2016): h. 3214 
18

Sri Nawangsari dan Hendro Widjanarko, “Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkuat 

Perekonomian Daerah”, Jurnal (2015): 2 
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1) Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan 

dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan 

menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahannya. 

2) Ketergantungan kepada pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan 

terbesar. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah menjadi lebih 

besar.19 

b. Pembangunan Daerah Otonom 

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah haruslah 

mengalami pertumbuhan dan perubahan, karena tujuan dari pembangunan 

ekonomi itu sendiri adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian 

masyarakat dan juga perubahan ekonomi masyarakat sehingga pendapatan daerah 

juga akan semakin meningkat. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat 

dari beberapa aspek yaitu peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, 

peningkatan infrastruktur yang ada, dan peningkatan dalam kemakmuran hidup 

masyarakat, maka pembangunan perekonomian daerah dapat diukur dengan cara 

kuantitatif.20 

3. Keuangan Daerah 

 

a. Ruang Lingkup 

                                                           
19

 Dori Saputra, “Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah pada Kabupaten 

dan Kota di Propinsi Sumatera Barat, Artikel Ilmiah (2014): 5 
20

Yulia Devi Ristianti dan Eko Handoyo, “Undang-Undang Otonomi Daerah dan 

Pembangunan Ekonomi Daerah”, Jurnal Riset Akuntansi Keuangan 2, no.2 (April 2017): h.115 
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Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat 

dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat 

dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

tersebut.21 Keuangan daerah adalah kemampuan daerah pemerintah daerah untuk 

mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, 

dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya 

dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 

pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD).22 

b. Asas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah menjabarkan asas umum pengelolaan Keuangan 

Daerah adalah sebagai berikut: 

1) Taat pada peraturan perundang-undangan, bahwa pengelolaan keuangan 

daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

2) Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah 

ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. 

3) Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan 

tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran 

tertentu. 

                                                           
21

 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah, Pasal 156, Ayat 1. 
22

 Junita Putri Rajana Harahap dan Murni Dahlena Nasution, “Analisis Kemandirian dan 

Efektivitas Keuangan pada Pemerintah Kota Medan”, Jurnal Administrasi Bisnis 8, no.1 (Maret 

2019): h.10 
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4) Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas 

tertentu pada tingkat harga terendah. 

5) Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan 

masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-

luasnya tentang keuangan daerah. 

6) Keadilan, adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya 

dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan 

pertimbangan yang objektif. 

7) Kepatutan, adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar 

dan proporsional. 

8) Manfaat untuk masyarakat, adalah bahwa keuangan daerah diutamakan 

untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.23 

B. Kemandirian Daerah 

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan daerah dalam 

membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada 

masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan 

yang diperlukan daerah.24 

Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah  maka ketergantungan 

daerah terhadap bantuan pemerintah dan propinsi semakin rendah. Kemandirian 

keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan daerah, dimana semakin kemandirian keuangan daerah 

                                                           
23

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
24

 Cheris Enjelita Kaunang, dkk. “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Pada Kota Manado (Tahun 2010 – 

2014)” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 16, no.02 (2016): h.357 
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menggambarkan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak 

dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen dari PAD. 

Kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan dari perbandingan PAD dengan 

pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat.25 

Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat kemandirian adalah 

sebagai berikut: 

 

                      
                      

                   
       

Sumber: Abdul Halim dalam Adhiantoko (2013) 

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan 

daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukan tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.1.  

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah 

Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan 

Sangat Rendah 0% - 25% Instruktif 

Rendah 25% - 50% Konsultatif 

Sedang 50% - 75% Partisipatif 

Tinggi 75% - 100% Delegatif 

Sumber: Abdul Halim dalam Adhiantoko (2013) 

1. Pola hubungan instruktif menunjukkan bahwa peranan pemerintah 

pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah 

(pemerintah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).  

                                                           
25

 Stannia Cahaya dan Alla Asmara, “Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan 

Pembangunan 3, no.1 (Juli 2014): h.12 
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2. Pola hubungan konsultatif menunjukkan bahwa campur tangan 

pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap 

sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. 

3. Pola hubungan partisipatif menunjukkan bahwa peranan pemerintah 

pusat sudah mula berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan 

tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi 

daerah. 

4. Pola hubungan delegatif menunjukkan bahwa campur tangan 

pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar 

mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.26 

C. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam 

menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 

100%. Namun semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan 

daerah semakin baik.27  

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif, hal 

terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang 

seberapa besar yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya 

                                                           
26

 Hony Adhiantoko, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus 

Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Asset Daerah Kabupaten Blora Tahun 

2007 -2011), Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2013): h.21 
27

 Dori Saputra, “Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten 

dan Kota Di Propinsi Sumatera Barat”, Artikel Ilmiah, (2014): h.3 
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boleh jadi melebihi yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau 

bahkan tiga kali lebih besar. Efektivitas hanya melihat suatu program atau 

kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas terkait dengan 

hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. 

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Maka semakin 

besar kontribusi outpun terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif 

organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas lebih berfokus pada pencapaian 

hasil (outcome).28 

                    
                        

                                     
      

      Sumber : Kepmendagri No.690.900-327, 1996 (Dalam Dwindra : 2008) 

 

Tabel 2.2 

 Kriteria Efektivitas 

Persentase Kriteria 

Lebih 100% Sangat Efektif 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup Efektif 

60% - 80% Kurang Efektif 

Kurang 60% Tidak Efektif 

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327, 1996(Dalam Dwindra : 2008) 

 

D. Pertumbuhan Ekonomi 

 

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi 

yang berlaku dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, untuk mengetahuinya harus 

diadakan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun, yang dikenal 

dengan laju pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan mengalami 

                                                           
28

 Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Di 

Kabupaten Minahasa Utara, Jurnal Ilmiah (2015): h. 6 
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pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari apa yang telah 

dicapai pada periode waktu sebelumnya.
29

 

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang 

dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan barang ekonomi kepada 

penduduknya, oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, 

institusional dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.
30

 

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa memandang 

apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan 

penduduk atau pun  dari adanya perubahan strukur ekonomi.
31

 Pertumbuhan 

ekonomi suatu negara dan daerah dapat diukur dengan indikator yaitu Produk 

Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).  

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan beragam cara 

antara lain melalui angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi, 

inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Khusus 

untuk PDRB, perhitungannya merupakan gambaran total output barang dan jasa 

dari fungsi input unit-unit produksi yang digunakan pada suatu daerah dalam 

periode tertentu. 

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor 

ekonomi dan non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara tergantung pada 

sumber daya alamnya, sumber daya manusia, modal, usaha, teknologi dan 

                                                           
29

 Sadono Sukirno, “Pengantar teori makro ekonomi”. Depok: lembaga penerbit fakultas 

ekonomi UI. 2015 
30

  Michael Todaro, “Pembangunan ekonomi di dunia ketiga”.  jilid ke-3. (Jakarta:Erlangga) 
31

 Arsyad, “Ekonomi Pembangunan”. Edisi ke empat. (Yogyakarta: STIE YKPN, 2004) 
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sebaliknya.
32

 

1. Faktor ekonomi  

a. Sumber daya alam 

Faktor produksi kedua adalah tanah. Tanah yang dapat ditanami merupakan 

faktor yang paling berharga. Selain tanah, sumber daya alam yang penting 

antara lain minyak-minyak gas, hutan air dan bahan-bahan mineral lainnya. 

b. Akumulasi modal/Belanja Modal 

Untuk pembentukan modal, diperlukan pengorbanan berupa pengurangan 

konsumsi, yang mungkin berlangsung selama beberapa puluh tahun. 

Pembentukan modal dan investasi ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk 

kemajuan cepat dibidang ekonomi. 

c. Organisasi  

Organisasi bersifat melengkapi dan membantu meningkatkan 

produktivitasnya. Jika organisasi atau bisa disebut dengan pemerintah tidak 

dapat menjalankan tugas pokoknya, maka pertumbuhan ekonomi dapat 

terhambat. 

d. Kemajuan teknologi 

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses 

pertumbuhan ekonomi.  

e. Pembagian kerja 

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan 

produktivitasnya. Hal ini menjadi skala besar yang selanjutnya membantu 

                                                           
32

 Jhingan M.L. “Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan”. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 

2012) 
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perkembangan industri. 

2. Faktor non-ekonomi 

a. Faktor sosial dan budaya 

Faktor sosial dan budaya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kekuatan 

faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur dan nilai-

nilai sosial. Apabila suatu negara dipenuhi oleh struktur budaya dan nilai 

sosial yang baik, maka hal ini dapat menyokong pertumbuhan ekonomi 

negara tersebut. 

b. Faktor Sumber Daya Manusia 

Kualitas input tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan titik 

faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi. Lemahnya SDM selalu 

memicu sebuah negara semakin tertinggal dalam pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi. Tingginya jumlah modal dan teknologi tidak dapat 

menolong pertumbuhan ekonomi apabila faktor SDM nya rendah. 

c. Faktor politik dan Administratif 

Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar 

bagi pembangunan ekonomi dan negara terbelakang. Administrasi yang 

kuat, dan efisien. 

b. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam 

Islam mendifinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang 

terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan 
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kontribusi bagi kesejahteraan manusia.
33

 Dengan demikian, maka pertumbuhan 

ekonomi menurut islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang 

dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika 

produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti 

memberikan efek buruk dan membahayakan. Lebih dari itu, perubahan ekonomi 

merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat 

dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan mencakup sisi yang lebih luas untuk 

pertumbuhan dan kemajuan aspek materil dan spiritual manusia. Dengan kata lain, 

pendekatan ini bukan hanya persoalan ekonomi kehidupan manusia saja, akan 

tetapi mencakup aspek hukum, sosial, pilitik dan budaya. Dalam pengertian ini, 

tujuan pertumbuhan ekonomi adalah untuk memajukan dasardasar keadilan sosial, 

kesamaan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan martabat manusia.
34

 

Pertumbuhan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang 

mencakup dua aspek baik kuantitatif dan kualitatif dan bertujuan bukan hanya 

sekadar kesejahteraan material dunia tetapi kesejahteraan akhirat seperti yang 

dijelaskan dalam Al-Qura‟an Surat An-Nisaa (4) ayat 9: 

 

 

Terjemahnya: 

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

meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata 

yang benar”.   

                                                           
33

 Abdul Hasan Muhammad Sadeq, Economic Development in Islam (Malaysia: Pelanduk 

Pulication, 1991), h. 5-6. 
34

 Alvi, Safiq A., dan Amer Al-Raubaie, “Strategi Pertumbuhan Ekonomi yang 

Berkesinambungan dalam Persepsi Islam” Islamia II, no. 5 (2005), h.90. 
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Ayat ini menjelaskan bahwa manusia harus memikirkan kesejahteraannya 

baik di dunia maupun di akhirat, dimana untuk mencapai kehidupan yang 

sejahtera di dunia maupun di akhirat adalah dengan bertakwa kepada Allah SWT.  

E. Indeks Pembangunan Manusia 

1. Teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  

 

   Menurut UNDP (United Nations Development Programme) indeks 

pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperbesar pilihan-

pilihan bagi manusia. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada 

dasarnya mencangkup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep 

pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari 

sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana 

dikutip dari UNDP sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah: 

a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.  

b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi 

penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena 

itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara 

keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.  

c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan 

kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upayaupaya 

memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.  

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

pemerataan, kesinambingan, dan pemberdayaan.  

e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan 
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dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.  

2. Komponen Pembangunan Manusia 

Lembaga United Nations Development Programme (UNDP) telah 

mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran 

kuantitatif yang disebut Human Development Indeks (HDI). Meskipun HDI 

merupakan alat ukur pembangunan SDM yang dirumuskan secara konstan, diakui 

tidak akan pernah menangkap gambaran pembangunan SDM secara sempurna. 

UNDP menyebutkan bahwa ada indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi 

HDI sebagai berikut : 

a. Longevity, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau life expectancy 

of birth dan angka kematian bayi per seribu penduduk atau infant mortality 

rate.  

b.  Educational Achievement, diukur dengan dua indikator, yakni melek huruf 

penduduk usia 15 tahun ke atas (adult literacy rate) dan tahun rata-rata 

bersekolah bagi penduduk 25 ke atas (the mean years of schooling). 

c. Access to resource, dapat diukur secara makro melalui PDB rill perkapita 

dengan terminologi purchasing power parity dalam dolar AS dan dapat 

dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja. 

  Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen 

yang mempengaruhi IPM antara lain:  

 a. Indeks Harapan hidup  

 

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan 

dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi 



27 
 

 

mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun, variabel tersebut diharapkan 

akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. 

Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada 

kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan 

metode tidak langsung. Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-

rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. 

Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh 

program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara 

menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya. 

b. Indeks Hidup Layak 

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP 

mengunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP adjusted. 

Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak 

memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi 

suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang 

merupakan konsentrasi IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar 

provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi 

terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap 

paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan 

agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan 

indeks PPP (Purchasing Power Parity). 

c. Indeks Pendidikan 

   Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu 
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angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang 

digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada 

kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan 

ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya 

mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses 

sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama 

sekolahnya. 

Pembangunan manusia ada tiga komponen universal sebagai tujuan utama 

meliputi:  

1) Kecukupan, yaitu merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. 

Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi akan 

menghentikan kehidupan seseorang, meliputi pangan, sandang, papan, 

kesehatan dan keamanan. Jika satu saja tidak terpenuhi akan menyebabkan 

keterbelakangan absolut.  

2) Jati Diri, yaitu merupakan komponen dari kehidupan yang serba lebih baik 

adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri 

sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak mengejar sesuatu, dan seterusnya. 

Semuanya itu terangkum dalam self esteem (jati diri).  

3) Kebebasan dari Sikap Menghamba, yaitu merupakan kemampuan untuk 

memiliki nilai universal yang tercantum dalam pembangunan manusia adalah 

kemerdekaan manusia. Kemerdekaan dan kebebasan di sini diartikan sebagai 

kemampuan berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran dari 
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aspek-aspek materil dalam kehidupan. Dengan adanya kebebasan kita tidak 

hanya semata-mata dipilih tapi kitalah yang memilih.  

F. Keterkaitan Variabel 

 

1. Hubungan tingkat kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi 

Tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan pemerintah daerah 

mampu meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang berasal dari daerah dan 

dapat mengurangi ketergantungan terhadap pusat Tingkat kemandirian yang baik 

akan meningkatkan nilai PDRB dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah 

daerah dapat meningkatkan tingkat kemandirian keuangan dengan mengatur 

pemerintahan daerah sesuai dengan azas otonomi daerah, yang diharapkan dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya PAD yang diperoleh. 

Hal ini sejalan dengan teori Fiscal Federalism dimana pemerintah daerah dapat 

mengelola dan mengatur pemerintahan daerah sendiri untuk meningkatkan 

kemandirian daerah, sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. 

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan atau yang telah 

ditargetkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam 

menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 

100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan 

daerah yang semakin baik.   

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Septiani 

(2019) dengan populasi penelitian semua pemerintahan daerah Kabupaten dan 

Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012-2017 dan sampel penelitian ini adalah 
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162 sampel terdiri dari 1 provinsi 26 Kabupaten dan Kota. Penelitian mengenai 

kemandirian daerah juga pernah dilakukan oleh Prakoso et al. (2019) dengan 

meneliti laporan realisasi anggaran Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah 

serta pertumbuhan ekonomi dan kondisi kemiskinan di wilayah tersebut periode 

2009-2013. Sari et al. (2019) juga melakukan penelitian menganai kemandirian 

keuangan daerah di Sulawesi Utara, terdiri dari Kota Manado, Bitung, Tomohon 

dan Kotamobagu pada tahun 2010 sampai 2014.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten dan Kota dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat 

kemandirian daerah. Sehingga semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan 

daerah maka berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini 

dikarenakan pemerintah daerah memiliki dana yang cukup untuk memperoleh aset 

dan membangun infrastruktur untuk pembangunan daerah. 

2. Hubungan efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi 

Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada 

sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut 

mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan 

masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio 

efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi 

yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan 

realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, dalam satuan persen. 

Sularso dan Restianto (2011) menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

dapat mendorong semakin tingginya kemampuan keuangan daerah adalah 
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pertumbuhan ekonomi. Saragih (2003) menyatakan bahwa kenaikan PAD 

merupakan ekses dari pertumbuhan ekonomi dan hal ini sesuai dengan Bappenas 

(2004) menyatakan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian Febby Randria Ramadhani (2016), berjudul “Analisis 

Kemandirian dan Efektifitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010-

2015” . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio efektivitas keuangan daerah 

Kota Tarakan tahun 2010-2015 secara rata-rata berada pada kecenderungan 92% 

dengan kategori efektif. 

3. Hubungan tingkat kemandirian terhadap indeks pembangunan manusia 

Kemandirian keuangan daerah merupakan suatu ukuran sejauh mana suatu 

daerah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan membiayai pengeluaran 

daerahnya secara mandiri. Dalam hal ini yang menjadi patokannya adalah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah yang mandiri akan ditunjukkan dengan 

tingkat PAD yang tinggi pula, hal ini menunjukkan bahwa daerah telah mampu 

mengoptimalkan potensi yang ada di daerah menjadi sebagai sumber pendapatan 

daerah itu sendiri. 

Rasio kemandirian ini akan menggambarkan tingkat ketergantungan 

daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti 

tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama 

pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio 

kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan daerah. Artinya, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi 
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partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang 

merupakan komponen utama PAD.  

Di mana dana tersebut diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya dan 

potensi dari daerah tersebut, misalnya dari pajak dan retribusi. Diberlakukannya 

desentralisasi fiskal membuat pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola 

dan mengurus sendiri segala kegiatan pemerintahannya. Tingginya kemandirian 

keuangan suatu daerah maka daerah tersebut mempunyai kebebasan dalam 

memanfaaatkan dana tersebut untuk menjalankan tugasnya dalam melayani 

masyarakat secara maksimal sesuai dengan perundang-undangan, seperti 

melakukan pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan dan tercapainya harga 

komoditas yang stabil. Dengan meningkatnya layanan masyarakat maka 

diharapkan meningkat pula kesejahteraan penduduk yang dapat pula 

meningkatkan indeks pembangunan manusia. 

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan Nurul Hidayahwati berjudul 

analisis pengaruh tingkat kemandirian terhadap indeks pembangunan manusia 

(IPM) kabupaten/kota di provinsi jawa timur. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa tingkat kemandirian fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. 

Penelitian yang dilakukan Nurna Pratiwi (2021) berjudul pengaruh 

kemandirian dan pertumbuhan terhadap indeks pembangunan manusia di DIY. 

Hasil menunjukkan bahwa kemandirian keuangan dan pertumbuhan ekonomi 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
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4. Hubungan tingkat efektivitas terhadap indeks pembangunan manusia 

Rasio efektivitas merupakan gambaran mengenai bagaimana kemampuan 

daerah dalam merealisasikan APBD yang telah direncanakan dan dibandingkan 

dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nyata daerah (Halim 

2012). Rasio ini menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menjalankan 

tugasnya secara efektif dalam menghasilkan penerimaan sesuai dengan apa yang 

telah ditargetkan. Tingginya efektivitas dalam penerimaan PAD diharapkan 

pemerintah daerah juga dapat memanfaatkannya untuk menjalankan tugasnya 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, khususnyadalam 

sektor inti yang dapat berakibat pada kesejahteraan penduduk. Sehingga dapat 

pula meningkatkan indeks pembangunan manusia. 

Pendapatan asli daerah dapat dikatakan efektif apabila realisasi PAD dapat 

memenuhi atau melebihi target PAD. Rasio efektivitas menjelaskan upaya 

pemerintah daerah dalam memenuhi realisasi PAD yang dianggarkan, daripada 

realisasi yang telah ditentukan sesuai riil daerah. 

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febby Randria 

Ramdhani dengan judul “Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah 

di Kota Tarakan 2010-2015” menunjukkan rasio kemandiriran keuangan daerah 

Kota Tarakan sangat rendah dengan rata-rata 1,59%. Sedangkan rasio efektivitas 

masuk pada kategori efektif dengan rata-rata 90%. Dari hasil penelitian terdahulu 

yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan beberapa kota di Indonesia telah 

berhasil menggunakan secara efektif pendapatan daerahnya. Mengetahui 

efektivitas dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah 
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mempunyai peran penting untuk keberhasilan kemandirian dan pembangunan di 

Kota Surabaya. 

Penelitian Siti Munfarida dan Eko Priyojadmiko (2020), berjudul 

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Rasio Efektivitas dan 

Rasio Kemandirian Terhadap  Indeks Pembangunan Manusia”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas tidak memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap indeks pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2015-2017. 

5. Hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan 

manusia 

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang 

dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan atau dimungkinkan oleh 

adanya kemajuan atau penyesuaian berbagai barang ekonomi kepada 

penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh 

adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional 

(kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. 

Semakin baik perekonomian atau semakin meningkat nilai tambah yang 

dihasilkan oleh masing-masing sektor dalam perekonomian maka kemampuan 

atau potensi masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi akan semakin 

meningkat. Jadi akan ada korelasi antara peningkatan pertumbuhan ekonomi dan 

pendapatan daerah. 

Selain ditentukan oleh tingkat pendapatan per kapita penduduk, distribusi 

pendapatan juga turut menentukan pengeluaran rumah tangga yang memberikan 
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kontribusi terhadap peningkatan pembangunan manusia. Pada saat distribusi 

pendapatan buruk atau terjadi ketimpangan pendapatan menyebabkan banyak 

rumah tangga mengalami keterbatasan keuangan. Akibatnya mengurangi 

pengeluaran untuk pendidikan yang lebih tinggi dan makanan yang mengandung 

gizi baik (Ramirez et.al, 1998). Pengeluaran lebih banyak ditujukan untuk 

mengkonsumsi makanan yang tidak mengandung banyak asupan gizi dan nutrisi 

yang baik (UNDP, 1995). Dengan demikian, jika terjadi perbaikan dalam 

distribusi pendapatan akan menyebabkan penduduk miskin memperoleh 

pendapatan yang lebih baik. Peningkatan pendapatan pada penduduk miskin 

mendorong mereka untuk membelanjakan pengeluaran rumah tangganya agar 

dapat memperbaiki kualitas kesehatan dan pendidikan anggota keluarga. 

Penelitian (Maulana & Bowo, 2013) dan (Ronald & Sarmiyatiningsih, 

2014) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan 

terhadap indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat 

mendorong terciptanya infrastruktur yang menjadi pemicu banyaknya industri, 

fasilitas publik seperti pendidikan dan rumah sakit yang akan mendorong 

tingginya indeks pembangunan manusia. 

Penelitian yang dilakukan Nurna Pratiwi (2021) berjudul pengaruh 

kemandirian dan pertumbuhan terhadap indeks pembangunan manusia di DIY. 

Hasil menunjukkan bahwa kemandirian keuangan dan pertumbuhan ekonomi 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
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6. Hubungan tingkat kemandirian terhadap indeks pembangunan manusia 

melalui pertumbuhan ekonomi 

Kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan daerah, dimana semakin tinggi kemandirian 

keuangan daerah menggambarkan semakin tingginya pastisipasi masyarakat 

dalam membayar pajak dan restribusi daerah. Pajak dan restribusi daerah 

merupakan komponen dari PAD. Kemandirian keuangan daerah dapat 

ditunjukkan dari perbandingan PAD dengan pendapatan yang berasal dari 

pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio tersebut maka semakin besar keleluasaan 

pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang manfaatnya 

dapat langsung dirasakan oleh masyarakat seperti ketersediaan bangunan/gedung 

sekolah yang layak, peralatan kesehatan secara lengkap yang mendukung kegiatan 

pelayanan kesehatan, dan keterjangkauan harga komoditas baik makanan atau non 

makanan. 

Berdasarkan teori federalisme fiskal, dalam penerapan desentralisasi fiskal 

pada daerah membuat pemerintah daerah dituntut untuk mengatur dan mengurus 

sendiri pemerintahannya. Jika pemerintah dapat atau berhasil menjalankan 

pemerintahan daerahnya dengan baik maka akan berdampak pada laju 

perekonomian yang meningkat. Hal itu akan berlanjut dampaknya terhadap 

kualitas manusia atau masyarakat didaerah tersebut di mana indeks pembangunan 

manusia di daerah tersebut juga akan meningkat.  

Pada penelitian (Amalia & Purbadharmaja, 2014) mengemukakan hasil 

penelitiannya bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan 
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terhadap IPM. Dengan adanya peningkatan kemandirian keuangan daerah akan 

mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Dalam 

peningkatan pertumbuhan ekonomi maka akan berdampak pada indeks 

pembangunan manusia yang mana daerah tersebut akan dapat memenuhi seluruh 

kebutuhan keuanganya sendiri sehingga pembangunan daerah dapat berjalan 

dengan baik dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. 

7. Hubungan tingkat efektivitas terhadap indeks pembangunan manusia 

melalui pertumbuhan ekonomi 

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010). 

Efektivitas daerah berkaitan dengan besarnya biaya yang digunakan daerah dalam 

mencapai pembangunan daerah (Ramadani, 2017). Efektivitas daerah juga melihat 

keberhasilan dari program-program daerah yang telah direncanakan oleh 

pemerintah daerah (Mardiasmo, 2004). Semakin efektivitas suatu daerah, maka 

program yang direalisasikan oleh daerah tersebut akan memberikan manfaat 

terhadap perekonomian rakyat (Harahap et al., 2018).  Ini menunjukkan bahwa 

rasio efektivitas daerah memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

daerah. Rasio efektivitas berkaitan dengan tingkat realisasi dengan target PAD 

suatu daerah dalam satu periode. 

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah 

dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditergetkan. Pemerintah 

daerah yang mengelola PAD secara efektif diharapkan memiliki sumber daya 

yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dalam hal penyediaan layanan publik 
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khususnya yang terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya 

yang mempengaruhi paritas daya beli masyarakat serta menjadi indikator IPM. 

Penelitian (Berliani, 2016) menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah 

berpengaruh positif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam 

indikator kinerja keuangan tersebut diantaranya adalah rasio efektifitas keuangan 

daerah. Dimana rasio efektivitas memberikan kontribusi terhadap laju 

pertumbuhan ekonomi pada daerah dan itu akan berdampak pada kesejahteraan 

manusia atau masyarakat pada daerah tersebut. 

G. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan 

acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, 

maka dalam kajian pustaka ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian 

terdahulu sebagai berikut : 

1. Hasil Penelitian Siti Munfarida dan Eko Priyojadmiko (2020) 

Penelitian Siti Munfarida dan Eko Priyojadmiko (2020), berjudul 

“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Rasio Efektivitas dan 

Rasio Kemandirian Terhadap  Indeks Pembangunan Manusia”. Hasil penelitian 

menunjukkan:  

a. Rasio Efektivitas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 

2015-2017. Hal ini diketahui dari nilai t-hitung 0,990 < 1,996 t-tabel. Dan 

jika dilihat dari probabilitasnya 0,3276 di atas nilai signifikansi 5%, maka H3 

ditolak. Hal ini kurang sesuai dengan teori yang ada namun juga bisa 
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dimungkinkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 

telah mencoba menaikkan tarif pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan 

asli daerah namun hal tersebut tidak dibarengi dengan pemberian fasilitas 

pendidikan, kesehatan dan ekonomi terhadap masyarakat yang meningkat 

pula.  

b. Rasio Kemandirian tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi jawa Tengah tahun 

2015-2017. Hal ini diketahui dari nilai thitung 1,196 < 1,996 ttabel. Dan jika 

dilihat dari probabilitasnya sebesar 0,238 di atas nilai signifikasi 5%. 

Sehingga H4 ditolak. Meskipun kurang sesuai dengan teori, namun hal ini 

bisa dikarenakan dari 24 sampel yang digunakan hampir semua nilainya 

berada dibawah 30% yang artinya berada pada level rendah sekali dan 

rendah, hanya Kota Semarang yang memiliki persentasi rasio kemandirian di 

atas 60% yang artinya berada pada level sedang.  

2. Hasil Penelitian Febby Randria Ramadhani (2016) 

Penelitian Febby Randria Ramadhani (2016), berjudul “Analisis 

Kemandirian dan Efektifitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010-

2015” . Hasil penelitian menunjukkan:  

a. Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Tarakan tahun 2010-2015 secara 

rata-rata berada pada 1,59% dengan kategori rendah sekali. 

b. Rasio efektivitas keuangan daerah Kota Tarakan tahun 2010-2015 secara 

rata-rata berada pada kecenderungan 92% dengan kategori efektif. 
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c. Trend kemandirian keuangan daerah menunjukkan trend positif dengan 

kecenderungan meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020.  

d. Trend efektivitas keuangan daerah menunjukkan trend positif dengan 

kecenderungan meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020. 

3. Hasil Penelitian Cheris Enjelita Kaunang, dkk (2016) 

Penelitian Cheris Enjelita Kaunang, dkk (2016), berjudul “Analisis Kinerja 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi 

Daerah: Studi Pada Kota Manado (Tahun 2010-2014)”. Hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Manado masih kurang mandiri dalam 

membiayai daerah sendiri, namun Pemerintah Kota Manado masih terus berusaha 

untuk bisa mandiri jika dilihat dari peningkatan hasil persentase kemandirian 

keuangan daerah, Pemerintah Kota Manado juga sangat efektif dalam 

merealisasikan PAD terbukti dari hasil persentase rasio efektivitas yang rata-

ratanya 106.95% dan selalu mengalami peningkatan di tiap tahun, dari rasio 

aktivitas bisa dilihat bahwa Pemerintah Kota Manado lebih memprioritaskan 

anggaran pada belanja pembangunan dibanding belanja rutin, dan pertumbuhan 

Kota Manado sudah cukup baik meskipun masih kurang stabil. 

4. Hasil Penelitian Hony Adhiantoko (2013) 

Penelitian Hony Adhiantoko (2013), berjudul “Analisis Kinerja Keuangan 

Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011). Hasil analisis 

menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora dilihat dari 

(1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan sangat kurang, karena 
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rata-ratanya sebesar 6,57% (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola 

hubungannya masih tergolong dalam pola hubungan instruktif karena rata-rata 

besarnya rasio ini sebesar 7,17% (3) Rasio Efektivitas PAD efektivitas kinerja 

keuangan Kabupaten Blora sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 

100% yaitu 108,71%. (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan 

kurang efisien karena rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Blora sebesar 

99,61% (5) Rasio Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja operasi daerah 

masih sangat tinggi yaitu 84,55% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal 

sebesar 12,99% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Daerah masih kurang 

memperhatikan pembangunan daerah. 

H. Kerangka Pikir 

Menurut Uma mengemukakan bahwa “kerangka berpikir merupakan 

model konseptual tentang bagaimana  teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah di identifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka 

kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-

pemahaman lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi 

pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan 

penelitian yang dilakukan. Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat 

sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

= Pengaruh langsung 

 = Pengaruh tidak langsung  

Terdapat tiga jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel dependen (variabel terikat).35 Dalam penelitian ini yang merupakan 

variabel bebasnya adalah tingkat kemandirian (X1) dan efektivitas (X2). 

2. Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas (independen). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

indeks pembangunan manusia (Y2). 

                                                           
35

 Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D”. (Cet 12, Bandung, 

Alfabeta 2009) . Hal 142. 
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3. Variabel perantara (intervening variable) adalah variabel yang terletak di 

antara variabel variabel bebas dan variabel terikat, sehingga variabel bebas 

tidak langsung mempengaruhi variabel terikat. Variabel perantara adalah 

pertumbuhan ekonomi (Y1). 

I. Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah 

penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan 

permasalahan dan tujuan penelitian, maka dapat dibuat dugaan sementara yaitu: 

1. Diduga tingkat kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2006-

2020. 

2. Diduga efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2006-

2020. 

3. Diduga tingkat kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

indeks pembangunan manusia pada Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 

2006-2020. 

4. Diduga ektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks 

pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2006-2020. 

5. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

indeks pembangunan manusia pada Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 

2006-2020. 

6. Diduga tingkat kemandirian berpengaruh terhadap indeks pembangunan 
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manusia melalui pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten Gowa 

Tahun 2006-2020. 

7. Diduga efektivitas berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia 

melalui pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 

2006-2020. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini akan menggunakan penelitian kuantitatif. Dalam 

penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah jenis data kuantitatif, yaitu data 

yang dinyatakan dalam bentuk angka–angka, dapat diukur, dan dilakukan 

perhitungan untuk menghasilkan informasi. Data kuantitatif dalam hal ini berupa 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 

2006-2020.  

Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan metode pencatatan dan 

penganalisaan data hasil penelitian secara eksak dengan menggunakan 

perhitungan statistik. Penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang 

menggunakan metode bilangan untuk mendeskripsikan observasi suatu objek atau 

variabel bilangan menjadi bagian dari pengukuran.36 

Adapun tempat penelitian yang dijadikan peneliti sebagai subjek adalah 

Kabupaten Gowa. Sedangkan jangka waktu penelitian yang dilakukan kurang 

lebih dari satu bulan. 

B. Sumber data dan Jenis data 

 Data yang diperlukan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang berasal 

dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

                                                           
36

 Shinta Margareta, “Hubungan Pelaksanaan Sistem kearsipan dengan efektivitas 

pengambilan keputusan pimpinan Universitas Pendidikan Indonesia”, repository.upi.edu. 29 juni 

2021. 
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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) pada kabupaten Gowa. 

C. Metode Pengumpulan Data 

 

Untuk mendapatkan data yang menunjang dalam penelitian ini maka 

digunakan metode penelitian melalui instansi-instansi terkait dan penelitian 

Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian dengan membaca buku-buku, 

literatur, laporan-laporan tertulis dan tulisan- tulisan ilmiah yang ada kaitannya 

dengan masalah yang dibahas. 

D. Teknik Pengolahan Data  

 

Teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis kinerja pengelolaan 

keuangan daerah Kabupaten Gowa adalah teknik analisis menggunakan analisis 

rasio keuangan pemerintah. Analisis rasio keuangan pemerintah yang dimaksud 

yaitu Analisis Rasio Keuangan Daerah. 

1. Menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

     
   

                   
      

  Sumber : Halim dalam Aditya (2017) 

 

Tabel 3.1 

 Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Kemampuan Keuangan Rasio Pola Hubungan 

Rendah Sekali 0.00% - 25.00% Instruktif 

Rendah 25.01% - 50.00% Konsultatif 

Sedang 50.01% - 75.00% Partisipatif 

Tinggi 75.01 % - 100% Delegatif 
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Sumber : Halim dalam Aditya (2017) 

a. Pola hubungan instruktif menggambarkan peranan Pemerintah Pusat lebih 

dominan daripada kemandirian daerah (yang mengandung artibahwa daerah 

tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). 

b. Pola hubungan konsultatif menunjukkan campur tangan pemerintah sudah 

mulai berkurang, karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan 

otonomi daerah. 

c. Pola hubungan partisipatif menunjukkan peranan pemerintah pusat semakin 

berkurang. 

d. Pola hubungan delegatif memperlihatkan campur tangan pemerintah sudah 

tidak ada, karena daerah mampu melaksanakan otonomi daerah.Semakin 

sedikit sumbangan dari pusat, maka semakin tinggi derajat kemandirian 

suatu daerah yangmenunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu 

membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan pemerintah pusat. 

2. Menghitung Rasio Efektivitas berdasarkan APBD 

                  
                       

          
       

Sumber : Halim dalam Aditya (2017) 

Tabel 3.2  

Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Efektifitas 

Persentase Kinerja Keuangan Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

100% Efektif 

90% - 99% Cukup Efektif 

75% - 89% Kurang Efektif 

<75% Tidak Efektif 

Sumber : Mahmudi dalam Aditya (2017) 



48 
 

 
 

3. Rasio pertumbuhan 

a. Persentase Pertumbuhan PAD 

 Rasio ini digunakan untuk mengetahui apakah pertumbuhan PAD dalam 

periode tertentu pertumbuhannya positif atau negatif.  

 

                           
(           )   (             )

             
      

Sumber : Mahmudi dalam Aditya (2017) 

b. Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan 

 

     
(                  )  (                    )

                    
       

Sumber : Halim dalam Aditya (2017) 

4. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi 

 

                             
   

                       
       

Sumber : Halim dalam Aditya (2017) 

Tabel 3.3  

Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi 

Persentase PAD Terhadap TPD Tingkat Desentralisasi 

0% - 10% Sangat kurang 

10% - 20% Kurang 

20% - 30% Sedang 

30% - 40% Cukup 

40% - 50% Baik 

>50% Sangat Baik 

Sumber : Halim dalam Aditya (2017) 
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E.  Teknik Analisis Data 

 

1. Analisis regresi linier 

Regresi linier merupakan alat statistik yang dipergunakan untuk 

mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah 

variabel. Variabel yang mempengaruhi sering disebut dengan variabel bebas atau 

independen, sedangkan variabel yang dipengaruhi sering disebut dengan variabel 

terikat. Ada dua model dalam analisis regresi linier di penelitian ini yaitu model I 

dan model II.  

a. Analisis Regresi Model 1 

 pada analisis regresib model 1 (satu) digunakan untuk mengetahui 

seberapa kuat hubungan dari variable independent terhadap variable dependen. 

Pada analisis regresi model 1 (satu) persamaan strukturalnya sebagai berikut: 

PE = α + β1RKKD + β2REKD + e 

Keterangan :  

PE : Pertumbuhan Ekonomi  

α : Konstanta  

β1 : Koefisien Regresi Rasio Kemandirian 

RK : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah   

β2 : Koefisien Regresi Rasio Efektivitas  

RE : Rasio Efektivitas Keuangan Daerah  

e : Error 
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b. Analisis Regresi Model II 

Pada analisis regresi model II (dua) digunakan untuk mengetahui seberapa 

kuat hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pada analisis 

regresi model II (dua) persamaan strukturalnya sebagai berikut : 

IPM = α + βPE + e 

Keterangan :  

IPM : Indeks Pembangunan Manusia  

α : Konstanta  

β : Koefisien Regresi Pertumbuhan Ekonomi  

PE : Pertumbuhan Ekonomi 

e : Error  

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi berganda, 

pengujian ini harus dipenuhi agar penaksiran parameter dan koefisien regresi  

tidak bias. Pengujian asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji asumsi  

klasik dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji 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. Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan 

uji One Sample Kolmogorov Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai 
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signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan 

jika hasil uji One Sample Kolmogorov Smirnov menghasilkan nilai signifikan 

dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal.  

Metode lain yang dapat dilakukan dalam uji normalitas dengan 

menggunakan metode analisis grafik yaitu grafik Normal probability. Salah satu 

metode untuk mengetahui normalitas adalah dengan menggunakan metode 

analisis grafik, baik dengan melihat grafik secara histogram ataupun dengan 

melihat secara Normal Probability Plot. Normalitas data dapat dilihat dari 

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

dengan melihat histogram dari residualnya.37 

b. Uji Multikolinearitas  

Multikolinearitas berhubungan dengan situasi dimana ada hubungan linier 

baik yang pasti atau mendekati pasti diantara variabel yang menjelaskan dari 

model regresi. Istilah multikolinearitas berkenaan dengan adanya satu hubungan 

linear. Tetapi pembedaan ini jarang diperhatikan dalam praktek dan 

multikolinearitas berkenaan dengan kedua kasus tadi. Multikolinearitas dalam 

penelitian dideteksi dengan melihat :  

1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi sangat tinggi, 

tetapi tidak ada variabel bebas yang signifikan terhadap variabel terikat.  

2) Nilai korelasi antar variabel bebas yang cukup tinggi (pada umumnya 

diatas 0,90).  

                                                           
37

 Imam Gunawan, “pengantar statistic inferensial”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 93 
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3) Nilai Tolerance and Variance Inflation Factor (VIF) melebihi 10, dimana 

hal ini terjadi ketika nilai R2 melebihi 0,90 maka suatu variabel dikatakan 

berkolerasi sangat tinggi.38 

c. Uji Autokorelasi  

Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi yang terjadi di antara 

anggota-anggota dari serangkaian observasi yang berderetan waktu apabila 

datanya time series atau korelasi antara tempat berdekatan apabila cross sectional. 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. klasifikasi nilai durtbin waston yang dapat digunakan 

untuk melihat ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi.39 

Untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya autokorelasi adalah dengan 

melakukan uji Run Test. Run test merupakan bagian dari statistik non-parametik 

yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian, apakah antar residual terjadi 

korelasi yang tinggi. Apabila antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, 

dapat dikatakan bahwa residual adalah random atau acak. Dengan hipotesis 

sebagai dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut Apabila nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 5% atau 0,05, maka untuk H0 ditolak dan Ha 

diterima. Hal tersebut berarti data residual terjadi secara tidak acak (sistematis). 

Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 5% atau 0,05, maka untuk H0 

                                                           
38

Imam Gunawan, “pengantar statistic inferensial”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 102-

103  
39

Imam Gunawan, “pengantar statistic inferensial”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 100  
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diterima dan Ha ditolak. Hal tersebut berarti data residual terjadi secara acak 

(random). 

d. Uji Heterokedastisitas  

Heteroskedastisitas bertujuan menguji model regresi terjadi ketidaksamaan 

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

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah homoskedastisitas (Ghozali, 2009). Salah satu cara mendeteksi 

ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residual SRESID. 

Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED, 

dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual 

yang telah di-studentized.40 

3. Koefisien Determinasi (R2 )  

Koefisien determinasi (R2) merupakan besaran yang menunjukkan 

besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independennya. Dengan kata lain, koefisien determinasi ini digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel 

terikatnya. Semakin besar nilai R2 maka semakin besar variasi sumbangannya 

terhadap variabel terikat. 

  

                                                           
40

Imam Ghozali, “Aplikasi Analisis Mulriprivate dengan Program SPSS”, h. 139  
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4. Uji Sobel 

 Uji sobel (Sobel Test) digunakan untuk menentukan signifikansi 

pengaruh tidak langsung variabel bebas terhadap variabel terikat melalui variabel 

intervening. Dengan uji ini,dapat diketahui apakah variabel intervening dapat 

memediasi pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Uji ini 

dilakukan secara online di website Calculation For The Sobel Test 

(http://www.quantpsy.org/sobel/sobel.htm). Apabila nilai signifikan atau 

probabilitas yang didapatkan lebih kecil dari 0,05 (p < 0,05), maka variabel bebas 

melalui variabel intervening berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

a. Pengaruh Langsung (Direct Effect) 

1. Pengaruh  langsung  variabel tingkat kemandirian (X1)  terhadap  

pertumbuhan ekonomi (Y1) diformulasikan sebagai berikut : 

X1→Y1 = ρY1X1 

2. Pengaruh  langsung  variabel tingkat efektivitas (X2)  pertumbuhan 

ekonomi (Y1)  diformulasikan sebagai berikut : 

X2→Y1 = ρY1X2 

3. Pengaruh langsung variabel tingkat kemandirian (X1)  terhadap indeks 

pembangunan manusia (Y2) diformulasikan sebagai berikut 

X1 Y2 = ρY2X1 

4. Pengaruh  langsung  variabel tingkat efektivitas  (X2)  terhadap  indeks 

pembangunan manusia (Y2) diformulasikan sebagai berikut : 

X2→Y2 = ρY2X2 

http://www.quantpsy.org/sobel/sobel.htm
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5. Pengaruh  langsung  variabel tingkat kemandirian (Y1) terhadap indeks 

pembangunan manusia (Y2) diformulasikan sebagai berikut : 

Y1→Y2 = ρY2Y1 

b. Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) 

Pengaruh variabel               terhadap variabel Y2, melalui variabel 

intervening (Y1) dapat dilihat melalui persamaan berikut: 

1. Pengaruh tidak langsung  variabel tingkat kemadirian (X1) indeks 

pembangunan manusia (Y2)  melalui  pertumbuhan ekonomi  (Y1)  

diformulasikan  sebagai berikut : 

X1→Y2→Y1 = ΡY2X1.ρY1Y2 

2. Pengaruh tidak langsung  variabel tingkat efektivitas (X2) terhadap indeks 

pembangunan manusia (Y2)  melalui  pertumbuhan ekonomi  (Y1)  

diformulasikan  sebagai berikut : 

X2→Y2→Y1 = ΡY2X2.ρY1Y2 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji Statistik t  

Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing 

variabel bebas secara individual (parsial) terhadap variabel terkait. Menentukan 

tingkat signifikan (α) yaitu sebesar 10%. Dengan cara pengambilan keputusan 

adalah dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel :  

1) Apabila t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada 

pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen.  
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2) Apabila t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak 

ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen.  

 

F. Definisi Operasional 

 

Defenisi operasional adalah sesuatu yang melekat arti pada suatu variabel 

dengan cara menetapkan kegiatan atau tindakan yang perlu untuk mengukur 

variabel itu. Adapun variabel yang digunakan dalam penelian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Variabel Independen (X) 

a. Kemandirian (X1) adalah kemampuan daerah dalam membiayai sendiri 

kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat 

yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang 

diperlukan daerah. Variabel ini diukur dalam satuan persentase. 

b. Efektifitas (X2) adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat 

keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang di ukur dengan kualitas, 

kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. 

Variabel ini diukur dalam satuan persentase. 

2. Variabel Dependen (Y2) 

Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah indeks 

pembangunan manusia pada pemerintah kabupaten Gowa. IPM adalah indeks 

komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat 

hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun 

aspek ekonomi. 
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3.  Variabel Intervening (Y1) 

Variabel intervening dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka 

Panjang. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Gowakab.go.id 

Kabupaten Gowa berada pada 119.3773˚ Bujur Barat dan 120.0317˚ Bujur Timur, 

5.0829342862˚ Lintang Utara dan 5.577305437˚ Lintang Selatan. Kabupaten yang 

berada di daerah selatan dari Sulawesi Selatan merupakan daerah otonom ini, di 

sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di 

sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di 

sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan 

di bagian Baratnya dengan Kota Makassar dan Takalar. 
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Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 

desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 

3,01 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten 

Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 

wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, 

Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu 

dan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai 

kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, 

Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak 

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

yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 

km. 

Kabupaten Gowa sebagai kabupaten yang paling dekat dengan ibu kota 

provinsi menjadi daerah penyangga aktivitas ekonomi Kota Makassar sehingga 

tingkat pertumbuhan ekonominya pun hampir menyamai pertumbuhan ekonomi 

Kota Makassar. Namun, pembangunan manusianya ternyata jauh tertinggal dari 

Kota Makassar. Pada Tahun 2016, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Kota 

Makassar, Pare-pare dan Palopo menempati urutan pertama, kedua dan ketiga 

IPM tertinggi, sedangkan Kabupaten Gowa berada di urutan ke-12 dari 24 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Urutan tersebut membaik 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada pada urutan ke- 15. 
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2. Visi dan Misi Kabupaten Gowa 

Adapun visi Kabupaten Gowa yaitu “Terwujudnya Masyarakat yang 

Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing dengan Tata Kelola Pemerintahan yang 

Baik”. 

Visi tersebut kemudian dirumuskan dalam misi sebagai upaya untuk 

mencapai visi, diantaranya, yaitu:  

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis pada hak-hak dasar 

kesetaraan gender, nilai budaya dan agama.  

b. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan 

ekonomi kerakyatan.  

c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada 

interkoneksitas antar wilayah dan sektor.  

d. Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan. 

e. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan 

demokratis. 

B. Analisis Deskripsi Variabel  

1. Tingkat Kemandirian (X1) 

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahnya. Kemandirian 

keuangan daerah ditunjukkan oleh perbandingan antara PAD dengan total 

pendapatan daerah. 

 

 



61 
 

 
 

 

Tabel 4.1 Tingkat Kemandirian Tahun 2006-2020 

 Tahun PAD   Dana transfer  Kemandirian 

Keuangan 

(%) 

Keterangan Pola 

Hubungan 

2006 35.703.518,00 428.247.486,00 8,3 Sangat 

Rendah 

Instruktif 

2007 33.371.642,00 468.445.434,00 7,1 Sangat 

Rendah 

Instruktif 

2008 45.827.484,00 476.678.750,00 9,6 Sangat 

Rendah 

Instruktif 

2009 85.398.844,00 536.890.210,00 15,9 Sangat 

Rendah 

Instruktif 

2010 55.440.280,00 652.168.752,00 8,5 Sangat 

Rendah 

Instruktif 

2011 83.221.491,00 734.380.975,00 11,3 Sangat 

Rendah 

Instruktif 

2012 78.700.219,00 681.321.000,00 11,6 Sangat 

Rendah 

Instruktif 

2013 109.772.063,00 768.810.945,00 14,3 Sangat 

Rendah 

Instruktif 

2014 149.352.694,00 1.058.503.881,00 14,1 Sangat 

Rendah 

Instruktif 

2015 154.772.384,00 1.295.542.132,00 11,9 Sangat 

Rendah 

Instruktif 

2016 187.176.036,00 1.225.854.162,00 15,3 Sangat 

Rendah 

Instruktif 

2017 268.339.203,00 1.304.093.896,00 20,6 Sangat 

Rendah 

Instruktif 

2018 216.988.777,00 1.237.082.857,00 17,5 Sangat 

Rendah 

Instruktif 

2019 226.383.659,00 1.275.221.543,00 17,8 Sangat 

Rendah 

Instruktif 

2020 190.883.820.00 1.415.170.000,00 13,4 Sangat 

Rendah 

Instruktif 

Sumber : Data Badan pendapatan Daerah Kabupaten Gowa 2006-2020 

Tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa persentase rasio kemandirian 

dikabupaten gowa mengalami fluktuatif. Hal ini dapat dilihat setiap tahunnya 

rasio kemandirian di kabupaten Gowa tahun 2006-2007 yaitu 8,3 persen menurun 
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menjadi 7,1 persen dan tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 9,6 persen. 

Tahun 2009-2015 mengalami penurunan yaitu 15,9 – 11,9 persen. Pada tahun 

2016-2017 rasio kemandirian meningkat 15,3-20,6 persen. Dan pada tahun 2018-

2020 mengalami penurunan menjadi 17,5-13,4 persen dibandingkan tahun 2017. 

Namun jika dilihat dari rasio kemandirian kabupaten gowa masih kurang dari 

25%. Dalam hal ini rasio kemandirian kabupaten gowa tahun 2006-2020 memiliki 

pola hubungan instruktif dengan kemampuan keuangan sangat rendah. Artinya 

Pola hubungan instruktif menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih 

dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (pemerintah tidak mampu 

melaksanakan otonomi daerah).  

2. Tingkat Efektivitas (X2) 

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan 

hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output 

dengan tujuan. Maka semakin besar kontribusi outpun terhadap pencapaian tujuan 

maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas lebih 

berfokus pada pencapaian hasil (outcome).41 

Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa persentase rasio efektivitas dikabupaten 

Gowa mengalami fluktuatif. Hal ini dapat dilihat setiap tahunnya rasio efektivitas 

di kabupaten Gowa tahun 2006-2010 mengalami peningkatan yaitu 106,35 - 

112,20 persen. Pada tahun 2011-2020 mengalami penurunan yaitu 112,81 – 

100,44 persen jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang persentasenya lebih 

tinggi. Dalam hal ini jika persentase kinerja keuangan di atas 100 persen maka 

                                                           
41

 Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Di 

Kabupaten Minahasa Utara, Jurnal Ilmiah (2015): h. 6 



63 
 

 
 

kriterianya sangat efektif, dan jika 90 persen hingga 99 persen maka kriterianya 

cukup efektif. Artinya kabupaten gowa selama periode 2006-2020 memiliki 

kemampuan dalam merealisasikan PAD yang direncanakan untuk mencapai target 

adalah sangat efektif. 

Tabel 4.2 Tingkat Efektivitas Tahun 2006-2020 

Tahun  Realisasi PAD  Anggaran PAD  Efektivitas 

% 

Kriteria  

2006 35.703.518,00 33.572.981,00 106,35 Sangat Efektif 

2007 33.371.642,00 31.098.152,00 107,31 Sangat Efektif 

2008 45.827.484,00 42.192.853,00 108,61 Sangat Efektif 

2009 85.398.844,00 69.181.626,00 123,44 Sangat Efektif 

2010 55.440.280,00 49.413.644,00 112,20 Sangat Efektif 

2011 83.221.491,00 73.771.176,00 112,81 Sangat Efektif 

2012 78.700.219,00 72.001.402,00 109,30 Sangat Efektif 

2013 109.772.063,00 91.606.386,00 119,83 Sangat Efektif 

2014 149.352.694,00 132.991.839,00 112,30 Sangat Efektif 

2015 154.772.384,00 147.283.776,00 105,08 Sangat Efektif 

2016 187.176.036,00 189.361.823,00 98,85  Efektif 

2017 268.339.203,00 250.897.134,00 106,95 Sangat Efektif 

2018 217.112.642,00 208.160.896,00 104,30 Sangat Efektif 

2019 238.239.570,00 226.383.239,00 105,24 Sangat Efektif 

2020 190.356.420,00 189.517.352,00 100,44 Sangat Efektif 

Sumber : Data Badan pendapatan Daerah Kabupaten Gowa 2006-2020 

3. Pertumbuhan Ekonomi (Y1) 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk 

melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan 

ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun 

yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat 

dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun 

waktu setahun. 
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Tabel 4.3 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa Tahun 2006-2020 

Tahun PDRB (%) 

2006 6,17 

2007 6,19 

2008 6,92 

2009 7,99 

2010 6,87 

2011 7,46 

2012 8,15 

2013 9,42 

2014 7,17 

2015 6,79 

2016 7,57 

2017 7,21 

2018 7,14 

2019 7,46 

2020 1,76 

Sumber : Badan pusat statistik Kabupaten Gowa 2006-2020 

Dari tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi 

dikabupaten gowa mengalami fluktuatif. Berdasarkan harga konstan 2006-2009 

nilai PDRB meningkat yaitu 6,17 – 7,99 persen. Pada tahun 2010 mengalami 

penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun tahun 2011-2013 

mengalami peningkatan yaitu 7,46 - 9,42 persen. Kemudian pada tahun 2014-

2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu 7,46 persen. 

Peningkatan tersebut dipengaruhi karena meningkatnya produksi diseluruh 

lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi.  
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4. Indeks Pembangunan Manusia (Y2) 

IPM adalah indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas 

pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek 

kesehatan, pendidikan, maupun aspek ekonomi. Dalam penelitian ini satuan data 

IPM adalah dalam persen. Semakin tinggi angka Indeks Pembangunan Manusia, 

maka kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup akan semakin baik. 

Tabel 4.4 

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gowa Tahun 2006-2020 

 

Tahun IPM (%) 

2006 67,75 

2007 68,47 

2008 69,37 

2009 70,00 

2010 63,83 

2011 64,42 

2012 64,65 

2013 65,45 

2014 66,12 

2015 66,87 

2016 67,70 

2017 68,33 

2018 68,87 

2019 69,66 

2020 70,14 

Sumber : Badan pusat statistik Kabupaten Gowa 2006-2020 

Tabel 4.4 tersebut dapat diketahui bahwa indeks pembangunan manusia 

dikabupaten gowa pada tahun 2006-2009 mengalami peningkatan yaitu 67,42-

70,00 persen. Pada tahun 2010-2015 mengalami penurunan yaitu 63,83 - 66,70 

persen. Kemudian mengalami peningkatan pada tahu 2016-2020 yaitu 67,70-

70,14. Artinya rata-rata kualitas pembangunan manusia pada kabupaten Gowa 

selama periode 2006-2020 dikatakan sedang.  
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C. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

dependen dan independen memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui hasil 

dari uji ini maka dilakukan uji kolmogorov smirnov dalam program spss dengan 

kriteria α = 0,05 dimana jika signifikan > 0,05 maka variabel terdistribusi normal 

dan jika < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal.42 

Tabel 4.5 

 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 15 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,59558757 

Most Extreme Differences 

Absolute ,109 

Positive ,084 

Negative -,109 

Kolmogorov-Smirnov Z ,424 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,994 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data Sekunder yang diolah,2021  

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 Ghozali, “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS 

Regresi”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.  2013 
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Gambar 4.1 

 Grafik Histogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data Diolah, 2021 

Berdasarkan hasil dari probability plot dapat dilihat bahwa data atau titik-

titik mengikuti dan mendekati garis diagonal dan menunjukkan bahwa data yang 

ada berdistribusi secara normal, untuk lebih meyakinkan bahwa data berdistribusi 

secara normal, digunakan uji Kolmogorov Smirnov. Hasil statistik non-parametrik 

Kolmogorov Smirnov (KS). Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji 

kolmogrov Smirnov test dapat dilihat nilai signifikan Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 

0,994. Hal ini membuktikan jika signifikansi Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,994 

lebih besar dari 0,05. maka berarti data tersebut terdistribusi normal. 
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b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen atau variabel 

bebas. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas pada suatu 

model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIFnya dengan ketentuan 

jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak 

terdapat multikolinearitas pada model regresi penelitian tersebut43. Berikut hasil 

dari uji multikolinearitas yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini. 

Table 4.6 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Rasio Kemandirian ,668 1,497 

Rasio Efektivitas ,529 1,889 

Pertumbuhan Ekonomi ,395 2,529 

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2021 

 Berdasarkan tabel 4.6 di atas, diketahui bahwa nilai tolerance semua 

variable bebas mendekati angka 1 dan nilai VIF tidak lebih dari 10, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi untuk variable tingkat 

kemandirian, tingkat efektivitas dan pertumbuhan ekonomi tidak terjadi gejala 

multikolineritas dan model regresi layak untuk dipakai.   

 

                                                           
43

 Kuncoro, Mudrajad. “Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi : Bagaimana Meneliti 

Dan Menulis Tesis?”, (Jakarta : Erlangga). 2013. H. 118-148 
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c. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain.44 Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka 

model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Heterokedastisitas 

diuji dengan menggunakan grafik scatterplot. Hasil uji heteroskedastisitas 

ditunjukkan pada gambar dibawah ini: 

Gambar 4.2 

Grafik Scatterplot 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Data Sekunder Diolah, 2021 

Berdasarkan gambar 4.2 di atas menunjukkan bahwa tidak terjadi 

heterokedastisitas karena tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di 

sekitar garis diagonal, sehingga hal ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.  

2. Analisis regresi linear berganda 

a. Model I  

                                                           
44

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multiprivate dengan Program SPSS, h.139 
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 Pada analisis regresi model I (satu) digunakan untuk mengetahui 

seberapa kuat hubungan dari variabel independen terhadap variabel intervening 

yaitu pengaruh rasio kemandirian dan rasio efektivitas terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Berikut merupakan hasil uji regresi Model I : 

Table 4.7 

Hasil Analisis Regresi Model I 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 
-2,149 2,529  -,850 ,412 

Rasio 

Kemandirian 

,096 ,041 ,434 2,365 ,036 

Rasio 

Efektivitas 

,075 ,023 ,586 3,192 ,008 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2021 

 Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka diperoleh persamaan regresi 

linier sebagai berikut : 

PE= -2,149 + 0,096 RKKD + 0,075 REKD 

1) Konstanta (α) sebesar -2,149 jika variabel rasio kemandirian dan rasio 

efektivitas konstan atau memiliki nilai nol (0), maka besarnya variabel 

pertumbuhan ekonomi sebesar -2,149.  

2) Variabel rasio kemandirian memperoleh nilai koefisien regresi sebesar 

0,096 menunjukkan bahwa apabila variabel rasio kemandirian meningkat 

sebesar satu persen maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 
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0,096 dengan asumsi variabel efektivitas dari model regresi dalam kondisi 

konstan.  

3) Variabel rasio efektivitas memperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,075 

menunjukkan bahwa apabila variabel rasio efektivitas meningkat sebesar 

satu persen maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,075 

dengan asumsi variabel kemandirian dari model regresi dalam kondisi 

konstan.  

b. Model II 

 Pada analisis regresi model II (dua) digunakan untuk mengetahui 

seberapa kuat hubungan dari variabel independen terhadap variabel 

intervening yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks 

pembangunan manusia. Berikut merupakan hasil uji regresi Model II : 

Table 4.8 

Hasil Analisis Regresi Model II 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 68,659 7,531  9,117 ,000 

Rasio 

Kemandirian 

,319 ,142 ,668 2,245 ,046 

Rasio Efektivitas 
,047 ,092 ,169 ,505 ,624 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

-1,462 ,835 -,677 -1,751 ,108 

a. Dependent Variabel: Indeks Pembangunan Manusia 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2021 
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 Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka diperoleh persamaan regresi 

linier sebagai berikut :  

IPM= 68,659 + 0,319 RKKD + 0,047 REGD – 1,462 PE 

 Persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut :  

a) Konstanta (α) sebesar 68,659 jika seluruh variabel independen Rasio  

kemandirian, rasio efektivitas dan pertumbuhan ekonomi konstan atau 

memiliki nilai nol (0), maka besarnya variabel dependen (indeks 

pembangunan manusia) sebesar 68,659. 

b) Variable rasio kemandirian memperoleh nilai koefisien regresi sebesar 

0,319 menunjukkan bahwa apabila variabel rasio kemandirian meningkat 

sebesar satu persen maka indeks pembangunan akan meningkat sebesar 

0,319 dengan asumsi variabel efektivitas dari model regresi dalam kondisi 

konstan.  

c) Variable rasio efektivitas memperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,047 

menunjukkan bahwa apabila variabel rasio efektivitas meningkat sebesar 

satu persen maka indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 

0,047 dengan asumsi variabel kemandirian dari model regresi dalam 

kondisi konstan.  

d) Pada variabel pertumbuhan ekonomi memperoleh nilai koefisien regresi 

sebesar -2,196 menunjukkan bahwa apabila variabel pertumbuhan 

ekonomi meningkat sebesar satu persen (1%) maka indeks pembangunan 
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manusia akan menurun sebesar -2,196 dengan asumsi variabel 

kemandirian dan efektivitas dari model regresi dalam kondisi konstan.  

3. Uji Koefisien Determinasi 

a. Model I 

 Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai (R
2
) 

terletak diantara 0 dan 1, jika (R
2
) semakin mendekati 1, maka semakin besar 

variasi dalam variabel independen. Berikut merupakan hasil perhitungan koefisien 

determinasi model I : 

Table 4.9 

Uji Koefisien Determinasi Model I 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,778
a
 ,605 ,539 ,62251 

a. Predictors: (Constant), Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2021 

  Tabel 4.9 diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,605. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengaruh X1 dan X2 terhadap Y1 adalah sebesar 60,5% 

sementara sisanya 39,5% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model penelitian. 

b. Model II 

 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) Koefisien Determinasi (R

2
) berfungsi 

untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. 
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Table 4.10 

Uji Koefisien Determinasi Model II 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,591
a
 ,349 ,171 1,80007 

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Kemandirian, Rasio 

Efektivitas 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2021 

 

 Tabel 4.10 diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,349. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengaruh X1, X2, dan Y1 terhadap Y2 adalah sebesar 34,9% 

sementara sisanya 65,1% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model penelitian. 

4. Uji Sobel Test 

 Sobel berfungsi untuk mengetahui apakah hubungan yang melalui sebuah 

variabel mediasi secara signifikan mampu sebagai mediator dalam hubungan 

tersebut. Uji ini dilakukan secara online di website Calculation For The Sobel 

Test (http://www.quantpsy.org/sobel/sobel.htm). Dalam penelitian ini terdapat 2 

hipotesis yang terdapat variabel mediasi. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji sobel sebagaimana tabel 4.11, dapat 

dilihat nilai t hitung -1,326 lebih kecil dari nilai t tabel 1,991, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh mediasi. 

 

 

 

 

http://www.quantpsy.org/sobel/sobel.htm
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Table 4.11 

Uji Sobel Pengaruh Tidak Langsung I 

 

 

   Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021 

Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung rasio kemandirian 

melalui pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan 

manusia, sehingga hipotesis yang diajukan ditolak. 

Table 4.12 

Uji Sobel Pengaruh Tidak Langsung II 

 

 
   Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021 

Berdasarkan hasil perhitungan uji sobel sebagaimana tabel 4.12, dapat 

dilihat pada aroian test nilai t hitung -1,489 lebih kecil dari nilai t tabel 1,991, 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh mediasi. Artinya variabel 

yang menjadi perantara tidak ada pengaruh antara variabel independen ke variabel 

dependen.  Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung rasio efektivitas 

melalui pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan 

manusia, sehingga hipotesis yang diajukan ditolak. 
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Gambar 4.2 

Model Struktural Pengaruh Tingkat Kemandirian Dan Efektivitas Terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

1) Model I 

 Uji statistik t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh bagaimana 

pengaruh suatu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel terikat (Ghozali, 2013). Jika hasil nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka 

𝐻0 gagal ditolak. Namun, jika signifikansi kurang dari 0,05 maka 𝐻0 ditolak dan 

hipotesis alternatif yang digunakan. Berikut merupakan hasil uji statistik t pada 

model I : 

 

Pertumbuhan 

ekonomi (Y1) 

Efektivitas 

(X2) 

Indeks 

pembangunan 

manusia (Y2) 

Tingkat 
kemandirian 

(X1) 0,096 

0,075 

0,319 

0,047

 

1,462

-1,489

-1,326
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Table 4.13 

Hasil Uji t Model I 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -2,149 2,529  -,850 ,412 

Rasio 

Kemandirian 

,096 ,041 ,434 2,365 ,036 

Rasio 

Efektivitas 

,075 ,023 ,586 3,192 ,008 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 

   Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021 

Hasil uji statistik t diatas dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a) Tingkat kemandirian berpengaruh positif dan signifkan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

Pengujian pada hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan signifikansi 

koefisien regresi dari variabel rasio kemandirian. Berdasarkan hasil perhitungan 

diatas diketahui nilai koefisien regresi rasio kemandirian sebesar 0,096 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,036. Pada tingkat signifikansi α = 5% maka koefisien 

regresi tersebut signifikan karena nilai signifikansi sebesar 0,036 < 0,05. Hal ini 

membuktikan jika rasio kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi sehingga H01 ditolak dan Ha1 diterima. 

b) Tingkat efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi  

Pengujian pada hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan signifikansi 

koefisien regresi dari variabel tingkat efektivitas. Berdasarkan hasil perhitungan 
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diatas diketahui nilai koefisien regresi tingkat efektivitas sebesar 0,075 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,008. Pada tingkat signifikansi α = 5% maka koefisien 

regresi tersebut signifikan karena nilai signifikansi sebesar 0,008 < 0,05. Hal ini 

membuktikan jika tingkat efektifitas berpengaruh positif signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi sehingga H01 ditolak dan Ha1 diterima. 

2) Model II 

  Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel independen. Sementara itu, secara parsial pengaruh dari ketiga variable 

independen tersebut terhadap Indeks pembangunan manusia ditunjukkan pada 

table 4.14 berikut: 

 

Table 4.14 

Hasil Uji t Model II 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 68,659 7,531  9,117 ,000 

Rasio 

Kemandirian 

,319 ,142 ,668 2,245 ,046 

Rasio Efektivitas ,047 ,092 ,169 ,505 ,624 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

-1,462 ,835 -,677 -1,751 ,108 

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia 

   Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021 

Hasil uji statistik t diatas dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  
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a) Tingkat kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia  

Pengujian pada hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan signifikansi 

koefisien regresi dari variabel tingkat kemandirian. Berdasarkan hasil perhitungan 

diatas diketahui nilai koefisien regresi tingkat kemandirian sebesar 0,319 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,046. Pada tingkat signifikansi α = 5% maka koefisien 

regresi tersebut signifikan karena nilai signifikansi sebesar 0,046 < 0,05. Hal ini 

membuktikan jika tingkat kemandirian berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap indeks pembangunan manusia sehingga H03 ditolak dan Ha3 diterima. 

b) Tingkat efektivitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia  

Pengujian pada hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan signifikansi 

koefisien regresi dari variabel tingkat efektivitas. Berdasarkan hasil perhitungan 

diatas diketahui nilai koefisien regresi tingkat efektivitas sebesar 0,047 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,624. Pada tingkat signifikansi α = 5% maka koefisien 

regresi tersebut tidak signifikan karena nilai signifikansi sebesar 0,624 > 0,05. Hal 

ini membuktikan jika tingkat kemandirian berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. 

c) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

indeks pembangunan manusia  

Pengujian pada hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan signifikansi 

koefisien regresi dari variabel pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil 

perhitungan diatas diketahui nilai koefisien regresi tingkat pertumbuhan ekonomi 
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sebesar -1,462 dan nilai signifikansi sebesar 0,108. Pada tingkat signifikansi α = 

5% maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan karena nilai signifikansi 

sebesar 0,108 > 0,05. Hal ini membuktikan jika pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Tingkat Kemandirian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat diambil 

kesimpulan bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa kemandirian 

daerah dalam membiayai seluruh kegiatan pemerintah dapat meningkatkan PAD 

sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

Tingkat kemandirian yang baik akan meningkatkan nilai PDRB dan 

tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dapat meningkatkan tingkat 

kemandirian keuangan dengan mengatur pemerintahan daerah sesuai dengan azas 

otonomi daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

dengan meningkatnya PAD yang diperoleh. Hal ini sejalan dengan teori Fiscal 

Federalisme dimana pemerintah daerah dapat mengelola dan mengatur 

pemerintahan daerah sendiri untuk meningkatkan kemandirian daerah, sehingga 

dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian ini menggunakan Teori federalisme fiscal yang dikemukakan 

oleh Riichard Musgrave pada tahun 1959 tentang pembagian fungsi pemerintah 

dan hubungan keuangan antar tingkat pemerintah. Dalam penerapan desentralisasi 

fiskal pada suatu daerah yang daerah tersebut diharapkan mampu untuk 
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membiayai sendiri seluruh kegiatan pemerintah. Tidak hanya itu dengan adanya 

desentralisasi fiskal pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang 

lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik lebih 

demokratis. Jika daerah tersebut tidak mampu untuk menerapkan desentralisasi 

fiskal yaitu berupa pelimpahan wewenang dari pusat maka daerah tersebut akan 

tertinggal dan menyebabkan kemunduran dalam pembangunan ekonomi. 

Implikasi dari penelitian ini adalah jika dalam masing-masing daerah dapat 

mandiri dalam mengelola daerahnya maka akan berdampak pada peningkatan 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Septiani 

(2019) yang berjudul determinan pertumbuhan ekonomi ditinjau dari pendapatan 

daerah dan tingkat kemandirian daerah. Populasi penelitian semua pemerintahan 

daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012-2017 dan 

sampel penelitian ini adalah 162 sampel terdiri dari 1 provinsi 26 Kabupaten dan 

Kota. Penelitian mengenai kemandirian daerah juga pernah dilakukan oleh 

Prakoso et al. (2019) dengan meneliti laporan realisasi anggaran Kabupaten dan 

Kota di Provinsi Jawa Tengah serta pertumbuhan ekonomi dan kondisi 

kemiskinan di wilayah tersebut periode 2009-2013. Sari et al. (2019) juga 

melakukan penelitian menganai kemandirian keuangan daerah di Sulawesi Utara, 

terdiri dari Kota Manado, Bitung, Tomohon dan Kotamobagu pada tahun 2010 

sampai 2014.  

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Yuana (2014) berjudul analisis 

pengaruh rasio kemandirian dan rasio efektivitas terhadap indeks pembangunan 
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manusia dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variable intervening. Hal ini 

membuktikan bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi dikarenakan rasio tersebut memiliki peranan yang 

signifikan dan memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah. Rasio kemandirian akan meningkatkan PAD yang tinggi pada 

daerah tersebut dan hal itu akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi. 

Sama halnya peneilitian yang dilakukan oleh Muhammad Azhari (2020) 

yang berjudul pengaruh rasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi 

diprovinsi aceh. Hal ini ditemukan bahwa rasio kemandirian daerah memberikan 

pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Ini membuktikan bahwa semakin mandiri suatu 

daerah, maka tingkat pertumbuhan ekonominya akan meningkat. Hasil ini juga 

memberikan bukti empiris bahwa rasio kemandirian daerah menjadi prediktor 

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. 

2. Pengaruh Tingkat Efektivitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat di ambil 

kesimpulan bahwa efektivitas daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa keefektifan daerah dalam 

memaksimalkan pengelolaan anggaran dan pengelolaan potensi yang ada pada 

daerah tersebut dan juga memberikan pelayanan masyarakat yang optimal maka 

akan dapat mengembangkan perekonomian. 

Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada 
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sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut 

mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan 

masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio 

efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi 

yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan 

realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, dalam satuan persen. 

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Syamsuddin (2015) berjudul pengaruh rasio efektivitas terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa rasio efektivitas berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Rasio efektivitas memberikan kontribusi terhadap laju 

pertumbuhan ekonomi pada daerah. Sama halnya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Muhammad Azhari (2020) membuktikan bahwa rasio efisiensi 

daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 

Ini menunjukkan bahwa semakin efisien daerah tersebut dalam mengelola 

keuangannya akan berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain 

itu, hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa rasio efisiensi daerah menjadi 

prediktor dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Supratman (2001), dalam penelitiannya 

yang menganalisis efisiensi dan efektivitas sistem pengelolaan keuangan di 

Propinsi DKI Jakarta, menyimpulkan bahwa tingkat koefisien korelasi (r) 

menunjukan keeratan hubungan kedua variabel yaitu penerimaan dan pengeluaran 

rutin adalah 0,931 atau 93,1 persen dan koefisien determinasinya (r
2
) sebesar 86,7 

persen dan memiliki hubungan yang searah dan bernilai positif. 
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3. Pengaruh Tingkat Kemandirian Terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat di ambil 

kesimpulan bahwa tingkat kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap 

indeks pembangunan manusia. Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi yang baik dapat mendorong terciptanya infrastruktur yang baik juga dan 

hal itu akan mempengaruhi pembangunan manusia dikabupaten Gowa. 

Rasio kemandirian ini akan menggambarkan tingkat ketergantungan 

daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti 

tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama 

pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio 

kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan daerah. Artinya, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi 

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang 

merupakan komponen utama PAD.  

Dana tersebut diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya dan potensi 

dari daerah tersebut, misalnya dari pajak dan retribusi. Diberlakukannya 

desentralisasi fiskal membuat pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola 

dan mengurus sendiri segala kegiatan pemerintahannya. Tingginya kemandirian 

keuangan suatu daerah maka daerah tersebut mempunyai kebebasan dalam 

memanfaaatkan dana tersebut untuk menjalankan tugasnya dalam melayani 

masyarakat secara maksimal sesuai dengan perundang-undangan, seperti 

melakukan pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan dan tercapainya harga 
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komoditas yang stabil. Dengan meningkatnya layanan masyarakat maka 

diharapkan meningkat pula kesejahteraan penduduk yang dapat pula 

meningkatkan indeks pembangunan manusia. 

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maulana 

& Bowo (2013) berjudul pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan 

teknologi terhadap IPM provinsi di Indonesia 2007-2011. Hal ini membuktikan 

bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan 

manusia. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat mendorong terciptanya 

infrastruktur yang menjadi pemicu banyaknya industri, fasilitas publik seperti 

pendidikan dan rumah sakit yang akan mendorong tingginya indeks pembangunan 

manusia. Sama halnya  penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuana, (2014) 

berjudul analisis pengaruh rasio kemandirian dan rasio efektivitas terhadap indeks 

pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variable 

intervening. Hal ini membuktikan bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan rasio tersebut memiliki peranan yang 

signifikan dan memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah. Rasio kemandirian akan meningkatkan PAD yang tinggi pada 

daerah tersebut dan hal itu akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Firda Rizky (2015) berjudul analisis 

kemandirian dan keserasian alokasi kerja terhadap indeks pembangunan manusia 

kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012. Hal ini membuktikan bahwa 

Kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja secara simultan 
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berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di 

Provinsi Bali tahun 2008-2012. Berdasarkan pada hal tersebut menunjukkan 

bahwa kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja berpengaruh 

terhadap indeks pembangunan manusia dalam artian jika kemandirian keuangan 

daerah dan keserasian alokasi belanja meningkat, maka akan meningkatkan indeks 

pembangunan manusia. 

4. Pengaruh Tingkat Efektivitas Terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat di ambil 

kesimpulan bahwa tingkat efektivitas berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini kurang sesuai dengan teori yang 

ada namun juga bisa dimungkinkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa 

telah mencoba menaikkan tarif pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli 

daerah namun hal tersebut tidak dibarengi dengan pemberian fasilitas pendidikan, 

kesehatan dan ekonomi terhadap masyarakat yang meningkat pula. 

Rasio efektivitas merupakan gambaran mengenai bagaimana kemampuan 

daerah dalam merealisasikan APBD yang telah direncanakan dan dibandingkan 

dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nyata daerah. 

menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menjalankan tugasnya secara 

efektif dalam menghasilkan penerimaan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. 

Tingginya efektivitas dalam penerimaan PAD diharapkan pemerintah daerah juga 

dapat memanfaatkannya untuk menjalankan tugasnya memberikan pelayanan 

kepada masyarakat secara maksimal, khususnya dalam sektor inti yang dapat 
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berakibat pada kesejahteraan penduduk. Sehingga dapat pula meningkatkan 

indeks pembangunan 

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan Siti 

Munfarida (2020) berjudul pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, 

rasio efektiivtas dan rasio kemandirian terhadap indeks pembangunan manusia di 

provinsi jawa tengah tahun 2015-2017. Hal ini membuktikan bahwa rasio 

efektivitas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia. Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Freska 

(2014) berjudul pengaruh tingkat efektivitas terhadp indeks pembangunan 

manusia. Hal ini membuktikan bahwan tingkat efektivitas tidak berpengaruh 

terhadap terhadap indeks pembangunan manusia. 

Penelitian Eko Priyojadmiko (2020), berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Alokasi Umum, Rasio Efektivitas dan Rasio Kemandirian Terhadap  

Indeks Pembangunan Manusia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio 

Efektivitas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 

2015-2017. 

5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat di ambil 

kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negativ dan tidak 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Artinya Pertumbuhan ekonomi 

kurang baik di kabupaten Gowa, sehingga tidak mendorong terciptanya 
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infrastruktur yang menjadi pemicu banyaknya industri, fasilitas publik seperti 

pendidikan dan rumah sakit. 

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa ini terjadi pada tahun 2006-2009 

yaitu 7,99 turun pada tahun 2010 yaitu 6,87, kenaikan tertinggi pada tahun 2013 

yaitu 9,42. Dengan berfluktuasinya pertumbuhan ekonomi maka akan 

menurunkan pendapatan perkapita masyarakat sehingga indeks pembangunan 

manusia disuatu daerah justru juga mengalami penurunan. Dalam hal ini bisa di 

lihat dari indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 

2009 yaitu 70%, namun ditahun 2010 mengalami penurunan yaitu 63,83. Tahun 

2011 hingga 2019 mengalami peningkatan yaitu 69,66 %. Semakin rendah 

pendapatan nasional atau daerah maka semakin rendah harapan untuk pembukaan 

kapasitas produksi baru yang tentu saja akan menyerap tenaga kerja baru. 

Pendapatan yang tinggi tercermin dari tingginya pendapatan perkapita dan 

tumbuh secara positif dan berarti. Namun apabila pendapatan rendah maka akan 

lebih sulit dalam penyerapan tenaga kerja baru. 

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gowa dari tahun ke tahun mengalami 

fluktuasi sesuai dengan teori model pertumbuhan klasik yang dicetus oleh Adam 

Smith berpendapat bahwa mesin kemajuan ekonomi harus bertengger di atas 

empat roda yang sama, baik di negara miskin maupun negara kaya. Untuk 

mengetahui suatu daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak hanya 

dilihat dari banyak nya modal dan manusia karena perlu adanya teknologi yang 

memadai disuatu daerah, kemajuan teknologi dapat memudahkan pekerjaan-

pekerjaan masyarakat. Kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara 
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dalam membentuk kemampuan suatu negara dalam menyerap teknologi yang 

modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta 

pembangunan yang berkelanjutan. 

Dalam teori pertumbuhan ekonomi secara jelas kaitan pembangunan 

manusia dan pertumbuhan ekonomi dapat dipahami dari 2 (dua) arah, yaitu 

pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia dan 

pengaruh dari pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tidak bisa 

dianggap linier atau langsung, namun ditentukan oleh sejauh mana peranan 

faktor-faktor yang menghubungkan kedua konsep tersebut. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang 

semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih 

berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas 

pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada 

percepatan laju pertumbuhan perekonomian. 

Adapun penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini yaitu penelitian 

Ridwan Maulana (2013) yang berjudul pengaruh pertumbuhan ekonomi, 

Pendidikan dan teknologi terhadap IPM di Indonesia. Hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap indeks 

pembangunan manusia. 

Dengan demikian hal ini sejalan dengan penelitian I Putu Arya Finkayana 

dan Made Heny Urmila Dewi (2016) yang berjudul pengaruh pertumbuhan 
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ekonomi terhadap Indeks pembangunan manusia. Hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia di Bali. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nursiah 

Chalid dan Yusbar Yusuf yang berjudul pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 

Indeks pembangunan manusia yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh negatif terhadap IPM di Provinsi Riau. 

6. Pengaruh Tingkat Kemandirian Terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi  

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai t hitung -1,326 lebih kecil dari nilai t 

tabel 1,991, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh mediasi. Variabel 

mediasi adalah variabel yang menjadi perantara pengaruh antara variable 

independent (Tingkat kemandirian) ke variabel depenenden (Indeks pembangunan 

Manusia). Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung rasio kemandirian 

melalui pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan 

manusia. Dengan demikian hipotesis ditolak. 

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap 

sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa 

tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama 

pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. 

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat pertisipasi masyarakat dalam 

membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama 

pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi 
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daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin 

tinggi. 

Adapun yang mendukung penelitian ini yaitu penelitian Nurul (2011) 

berjudul analisis pengaruh tingkat kemandirian fiskal terhadap indeks 

pembangunan manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian tidak berpengaruh 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi. 

7. Pengaruh Efektivitas Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

Melalui Pertumbuhan Ekonomi  

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, nilai t hitung -1,489 lebih kecil dari 

nilai t tabel 1,991, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh mediasi. 

Variabel mediasi adalah variabel yang menjadi perantara pengaruh antara variable 

independent (Tingkat efektivitas) ke variabel depenenden (Indeks pembangunan 

Manusia) Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung rasio efektivitas 

melalui pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan 

manusia. Dengan demikian hipotesis ditolak.  

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil. 

Indeks pembangunan manusia adalah ukuran pencapaian suatu 

pembangunan manusia yang berbasis pada sejumlah komponen dasar kualitas 

hidup. Perhitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia mempunyai 

tujuan yang sangat penting, yakni: membangun indikator yang mengukur dimensi 
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dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih. Teori Human 

capital yang dicetus oleh Adam Smith pada tahun 1776 berpendapat bahwa 

pendidikan adalah sumber investasi sumber daya manusia yang akhirnya 

memberikan banyak manfaat, seperti: mampu memperoleh lapangan kerja yang 

lebih baik, mampu bekerja efektif dan efisien, serta meningkatkan kesehjateraan 

dan pendapatan individu tersebut. 45 

Adapun yang mendukung penelitian ini yaitu penelitian Wardana (2016) 

berjudul pengaruh efektivitas terhadap indeks pembangunan manusia 

dikalimantan timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitsas 

tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia melalui 

pertumbuhan ekonomi. 

                                                           
45

 Latifah, N., Rotinsulu, D. C. and Tumilaar, R. L. „Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi 

Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Dampaknya 

Pada Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Manado‟, Jurnal Berkala Ilmiah Efisien. 2017.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Tingkat kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi kabupaten gowa tahun 2006-2020. 

2. Tingkat efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi kabupaten gowa tahun 2006-2020. 

3. Tingkat kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia kabupaten gowa tahun 2006-2020. 

4. Tingkat efektivitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia kabupaten gowa tahun 2006-2020. 

5. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signfikan terhadap indeks 

pembangunan manusia kabupaten gowa tahun 2006-2020. 

6. Tingkat kemandirian tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia 

melalui pertumbuhan ekonomi di kabupaten gowa tahun 2006-2020. 

7. Tingkat efektivitas tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia 

melalui pertumbuhan ekonomi di kabupaten gowa tahun 2006-2020.

B. Saran 

Berdasarkan keterbatasan tersebut saran untuk penelitian yang selanjutnya 

adalah sebagai berikut :  
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1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menambahkan tahun 

penelitian dan memperluas populasi dengan memilih kabupaten/kota yang 

ada di Indonesia.  

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menambahkan 

variabel lainnya pada variabel independen seperti rasio desentralisasi 

fiskal ataupun rasio efisien. 
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LAMPIRAN 1 

Rasio kemandirian Kabupaten Gowa tahun 2006-2020 

Tahun  PAD  Rp0 
Dana transfer 

Rp0 

Kemandiria 

Keuangan 

(%)  

Keterangan  
Pola 

Hubungan  

2006 35.703.518,00 428.247.486,00 8,3 
Rendah 

Sekali 
Instruktif 

2007 33.371.642 ,00 468.445.434,00 7,1 
Rendah 

Sekali 
Instruktif 

2008 45.827.484,00 476.678.750,00 9,6 
Rendah 

Sekali 
Instruktif 

2009 85.398.844,00 536.890.210,00 15,9 
Rendah 

Sekali 
Instruktif 

2010 55.440.280,00 652.168.752,00 8,5 
Rendah 

Sekali 
Instruktif 

2011 83.221.491,00 734.380.975,00 11,3 
Rendah 

Sekali 
Instruktif 

2012 78.700.219,00 681.321.000,00 11,6 
Rendah 

Sekali 
Instruktif 

2013 109.772.063,00 768.810.945,00 14,3 
Rendah 

Sekali 
Instruktif 

2014 149.352.694,00 1.058.503.881,00 14,1 
Rendah 

Sekali 
Instruktif 

2015 154.772.384,00 1.295.542.132,00 11,9 
Rendah 

Sekali 
Instruktif 

2016 187.176.036,00 1.225.854.162,00 15,3 
Rendah 

Sekali 
Instruktif 

2017 268.339.203,00 1.304.093.896,00 20,6 
Rendah 

Sekali 
Instruktif 

2018 216.988.777,00 1.237.082.857,00 17,5 
Rendah 

Sekali 
Instruktif 

2019 226.383.659,00 1.275.221.543,00 17,8 
Rendah 

sekali 
Instruktif 

2020 190.883.820,00 1.415.170.000,00 13,4 
Rendah  

Sekali  
Instruktif  

 

  



 

 
 

 

 

LAMPIRAN 2 

Rasio Efektifitas Kabupaten Gowa Tahun 2006-2020 

Tahun  

Realisasi PAD 

Rp0 

Anggaran PAD 

Rp0 

Efektivitas 

% 

Kriteria  

2006 35.703.518,00 33.572.981,00 106,35 Sangat Efektif 

2007 33.371.642,00 31.098.152,00 107,31 Sangat Efektif 

2008 45.827.484,00 42.192.853,00 108,61 Sangat Efektif 

2009 85.398.844,00 69.181.626,00 123,44 Sangat Efektif 

2010 55.440.280,00 49.413.644,00 112,20 Sangat Efektif 

2011 83.221.491,00 73.771.176,00 112,81 Sangat Efektif 

2012 78.700.219,00 72.001.402,00 109,30 Sangat Efektif 

2013 109.772.063,00 91.606.386,00 119,83 Sangat Efektif 

2014 149.352.694,00 132.991.839,00 112,30 Sangat Efektif 

2015 154.772.384,00 147.283.776,00 105,08 Sangat Efektif 

2016 187.176.036,00 189.361.823,00 98,85  Efektif 

2017 268.339.203,00 250.897.134,00 106,95 Sangat Efektif 

2018 217.112.642,00 208.160.896,00 104,30 Sangat Efektif 

2019 238.239.570,00 226.383.239,00 105,24 Sangat Efektif 

2020 190.356.420,00 189.517.352,00 100,44 Sangat Efektif 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

LAMPIRAN 3 
 

Tahun PDRB (%) 

2006 6,17 

2007 6,19 

2008 6,92 

2009 7,99 

2010 6,87 

2011 7,46 

2012 8,15 

2013 9,42 

2014 7,17 

2015 6,79 

2016 7,57 

2017 7,21 

2018 7,14 

2019 7,46 

2020 1,76 
 

 

Tahun IPM (%) 

2006 67,75 

2007 68,47 

2008 69,37 

2009 70,00 

2010 63,83 

2011 64,42 

2012 64,65 

2013 65,45 

2014 66,12 

2015 66,87 

2016 67,70 

2017 68,33 

2018 68,87 

2019 69,66 

2020 70,14 
 

 

 

 

  



 

 
 

LAMPIRAN 4 

 

ASUMSI KLASIK 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Rasio Kemandirian ,668 1,497 

Rasio Efektivitas ,529 1,889 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

,395 2,529 

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 15 

Normal Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 

1,59558757 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,109 

Positive ,084 

Negative -,109 

Kolmogorov-Smirnov Z ,424 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,994 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 



 

 
 

REGRESI MODEL 1 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,778
a
 ,605 ,539 ,62251 

a. Predictors: (Constant), Rasio Efektivitas, Rasio 

Kemandirian 

 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 7,109 2 3,555 9,173 ,004
b
 

Residual 4,650 12 ,388   

Total 11,760 14    

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 

b. Predictors: (Constant), Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -2,149 2,529  -,850 ,412 

Rasio 

Kemandirian 

,096 ,041 ,434 2,365 ,036 

Rasio Efektivitas ,075 ,023 ,586 3,192 ,008 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

REGRESI MODEL 2 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,591
a
 ,349 ,171 1,80007 

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Rasio 

Kemandirian, Rasio Efektivitas 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 19,108 3 6,369 1,966 ,178
b
 

Residual 35,643 11 3,240   

Total 54,750 14    

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia 

b. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Kemandirian, Rasio 

Efektivitas 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 68,659 7,531  9,117 ,000 

Rasio Kemandirian ,319 ,142 ,668 2,245 ,046 

Rasio Efektivitas ,047 ,092 ,169 ,505 ,004 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

-1,462 ,835 -,677 -1,751 ,108 

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia 
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