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ABSTRAK 

NAMA  : JUMIATI 

NIM   : 90400117088 

JUDUL : “Pengaruh Love Of Money dan Keadilan Pajak Terhadap Tax  

          Evasion dengan Budaya Siri’ Na Pacce sebagai Pemoderasi  

       (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di  

       KPP Pratama Makassar)” 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh love of money dan keadilan 

pajak terhadap tax evasion dengan budaya siri’ na pacce sebagai pemoderasi pada 

studi kasus wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar 

Selatan.  

 Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif data primer dengan 

pendekatan asosiatif kausal. Dalam penelitian ini menggunakan teori kognitif 

sosial (cognitive social theory) dan teori atribusi. Populasi dalam penelitian ini 

adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Teknik 

pengumpulan sampel menggunakan nonprobability sampling tepatnya dengan 

pendekatan purposive sampling. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara 

membagikan kuesioner kepada responden yang kebetulan ditemui pada saat 

penelitian dilakukan. Responden penelitian ditentukan berdasarkan dengan rumus 

Slovin dimana jumlah responden yang terkumpul sebanyak 107 orang. Penelitian 

ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderating 

untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel love of money berpengaruh 

positif signifikan terhadap tax evasion, sedangkan variabel keadilan pajak 

berpengaruh negatif signifikan terhadap tax evasion. Selain itu variabel budaya 

siri’na pacce hanya dapat memoderasi pengaruh antara variabel love of money 

terhadap tax evasion, sedangkan pada pengaruh variabel keadilan pajak terhadap 

tax evasion belum dapat dimoderasi oleh budaya siri’ na pacce. 

 

Kata Kunci : love of money, keadilan pajak, tax evasion, dan budaya siri’ na 

pacce. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara berkembang dengan pembangunan nasional 

diberbagai sektor. Pembangunan nasional adalah serangkaian program kerja yang 

dilaksanakan oleh otoritas publik untuk mewujudkan suatu tujuan dan cita-cita 

negara dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara. Dalam 

realisasi pembangunan nasional, pemerintah jelas membutuhkan aspek pendukung 

yakni berupa anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) untuk membiayai seluruh aktivitas pembangunan nasional baik 

pengeluaran rutin maupun penggunaan pengeluaran pembangunan dalam 

menjalankan roda pemerintahan (Widjaja et al., 2017). Pendapatan anggaran 

APBN sebagian besar berasal dari berbagai sumber yang berbeda-beda, dimana 

pajak merupakan sumber dana yang paling penting sebagai pendukung rencana 

keuangan negara dan sebagai sumber kontribusi terbesar negara (Meilanny Ghita, 

2014). 

 Negara berkembang seperti Indonesia membutuhkan anggaran atau 

rencana keuangan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Pajak  

adalah sumber pendapatan yang sangat penting dan signifikan untuk pelaksanaan 

dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai keberhasilan dan 

kesejahteraan masyarakat negara (Sariani et al., 2016). Dengan ini, otoritas publik 

telah memahami arti penting pendapatan negara dari wilayah sektor pajak. Oleh 

karena itu, untuk mewujudkan kebebasan bernegara, secara konsisten otoritas 
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publik pada umumnya berupaya dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak 

sebagai sumber anggaran dalam membiayai pembangunan nasional (Ulfa Auliya, 

2012). 

 Realisasi penerimaan pajak yang diperoleh negara hampir tidak pernah 

mencapai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya dalam APBN, terutama 

persentase realisasi penerimaan pajak cenderung berkurang (Hariadi et al., 2015). 

Hal ini ditemukan dalam realisasi penerimaan pajak periode 2016-2020, yang 

disajikan pada tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1  

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2021 

(Dalam Triliunan Rupiah) 

 

Tahun  

Target 

Penerimaan Pajak 

Realisasi 

penerimaan pajak  

Persentase 

penerimaan pajak 

2016 1.355,20 1.105,81. 81,60 % 

2017 1. 283,57 1.151,10. 89,68 % 

2018 1. 424 1.315,9. 92,23 % 

2019 1.577,56 1.332,06. 84,44 % 

2020 1. 198,8 1.070. 89,30 % 

2021 1.229,6 1.277,5 103,9% 

Sumber : www.kemenkeu.go.id 

 Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 1.1 di atas, cenderung 

terlihat bahwa pada tahun 2016-2021 terdapat fluktuasi dalam realisasi 

penerimaan pajak. Diketahui dari tahun 2016 ke tahun 2018 rasio penerimaan 

pajak meningkat, namun rasio pencapaian penerimaan pajak di tahun 2019 

berkurang dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun sebelumnya penerimaan 

realisasi  pajak mencapai 92%. Dan tidak hanya itu, pada tahun 2020 diketahui 

bahwa total dari penerimaan pajak hanya bisa mencapai 1,070 triliun, jelas ini 

sangat jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2021 realisasi pajak 
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kembali mengalami peningkatan sebesar 1.277,5. Meskipun realisasi penerimaan 

pajak tahun 2021 berhasil mencapai target namun faktanya target dari penerimaan 

pajak dalam APBN pada tahun 2021 cenderung menurun dari tahun-tahun 

sebelumnya. 

 Salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah 

rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, hal ini dikarenakan 

wajib pajak belum merasakan dampak atau keuntungan dari membayar pajak 

kepada negara (Pradana, 2017). Menurut Mentari(2017), masih banyak individu 

yang belum membayar pajak karena menganggap pajak sebagai beban yang hanya 

dapat mengurangi gajinya, dimana uang yang dibayarkan sebenarnya dapat 

digunakan untuk menambah kebutuhan pribadi individu yang dianggap lebih 

penting. Hal ini menyebabkan kecenderungan wajib pajak mencari cara untuk 

mengurangi tarif pajak yang akan dibayarkan kepada negara. Pelanggaran yang 

sering terjadi adalah wajib pajak melakukan penghindaran pajak seperti belum 

melaporkan seluruh penghasilannya yang diperoleh dengan melakukan tax 

evasion atau penggelapan pajak (Suminarsasi, 2017). 

 Tax evasion ataupun penggelapan pajak merupakan suatu perbuatan wajib 

pajak dalam hak mengurangi, menghapuskan, memanipulasi secara ilegal 

terhadap utang pajak sebagai usaha melepaskan diri dari tidak membayar pajak 

sebagaimana telah dipaksakan sesuai dengan pengaturan peraturan perundang-

undangan (Riswanto et al., 2017). Penggelapan pajak atau tax evasion menjadi 

serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menghindari pajak dan tidak sesuai 

dengan peraturan perpajakan yang ada (Mujiyati et al., 2018). Kegiatan 
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penghindaran pajak yang dilakukan misalnya mengabaikan peraturan pajak, 

membuat pembukuan palsu, ataupun mengisi informasi atau data yang tidak 

lengkap dan tidak akurat (Liefa & Dewi, 2020).   

 Di Indonesia, kasus-kasus yang berhubungan dengan penggelapan pajak 

atau tax evasion bukanlah hal baru dan kerap kali terjadi hampir setiap tahunnya. 

Sekitar tahun 2016 terjadi kasus di Panama Paper yang diawali dengan bocornya 

11,5 juta dokumen rahasia berskala internasional yang dibuat antara tahun 1970-

an hingga akhir tahun 2015 kepada publik yang melibatkan para pejabat dan 

petinggi dunia. Dokumen rahasia ini telah mengungkap praktik-praktik terlarang 

yang sangat merugikan negara serta kejahatan industri yang sengaja dilakukan 

oleh yuridiksi asing yang memberikan jaminan keamanan pajak (tax haven 

countires), salah satunya adalah penghindaran pajak dengan menggunakan 

strategi transaksi yang melanggar hukum, menyembunyikan sumber daya, dan 

lainnya melalui industri offshore. Berdasarkan informasi tersebut, ada lebih dari 

800 orang dari Indonesia, baik dari kalangan pejabat maupun orang kaya yang 

tercatat dalam daftar arsip dokumen rahasia tersebut (Dias Prasongko, 2018). 

 Kasus penghindaran pajak juga terjadi di Kejaksaan Agung, dimana 

Albertus Irwan Tjahjadi Oedi ditangkap dengan tuduhan kecurangan pajak 

sebesar Rp.10,68 miliar pada 26 Januari 2018. Terpidana dinyatakan terbukti 

bersalah secara legal dan meyakinkan melakukan kecurangan dengan sengaja 

menyampaikan SPT tahunan PPH wajib pajak Badan dan SPT masa dengan PPN 

tahun 2001 yang substansinya tidak lengkap dan tidak akurat, dan juga 

mengumpulkan PPN tetapi tidak melaporkan dan menyetorkan ke kas negara. 
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Kegiatan ini jelas melanggar UU Pasal 30 ayat 1 huruf C dan G UU No. 06 Tahun 

1983 sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 tentang pedoman 

umum dan sistem pemungutan pajak (Antara, 2018). Kasus penggelapan pajak 

lainnya juga terjadi di wilayah Makassar, dimana mantan pejabat keuangan 

Brimob Polda Sulawesi Selatan, Iptu Yusuf Purwanto, divonis oleh Hakim 

Pengadilan Negeri Makassar dengan hukuman 2 setengah tahun penjara karena 

dianggap bersalah telah menggelapkan dana tunjangan PPh 21 senilai 1 miliar 

rupiah kepada korban A Wijaya (Abdurrahman, 2020).  

 Besarnya kerugian negara yang timbul akibat dari berbagai kasus tax 

evasion atau penggelapan pajak menjadi isu penting dan menarik perhatian 

masyarakat. Perihal ini dapat membuat individu kehilangan rasa percaya pada 

oknum perpajakan atau kepada negara karena khawatir bahwa pajak yang 

dibayarkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab 

(Paramita & Budiasih, 2016). Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap 

penanggung jawab pemungut pajak tentu dapat mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak dalam membayarkan pajaknya. Artinya, semakin banyak kasus penggelapan 

pajak yang terjadi, maka kepatuhan wajib pajak semakin berkurang (Putra et al., 

2011).  

 Maraknya kasus penggelapan pajak memicu respon masyarakat untuk 

bersikap apatis dalam membayar beban pajaknya. Respon ini muncul sebagai 

bentuk perlawanan sosial terhadap ketidakadilan dan ketidakpercayaan publik 

terhadap pengelola kas negara. Hal ini secara tidak langsung menjadikan kegiatan 

penggelapan pajak  atau tax evasion merupakan suatu tindakan etis atau secara 
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legal dapat untuk dilakukan (Komang & Julianti, 2017).  Berdasarkan data yang 

terdapat dalam rasio tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Makassar Selatan 

periode 2018-2020, yang disajikan pada tabel 1.2 berikut. 

Tabel 1.2 

Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Kepatuhan Pajak (KPP)  

Pratama Makassar Selatan 

Tahun Jumlah WPOP 

Aktif  

Jumlah WPOP yang lapor 

SPT 

Kepatuhan 

2018 118.553. 69.721. 58,80 % 

2019 125.469.  51.395. 40,96 % 

2020 132.766. 52.636. 39,64 % 

Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan 

 Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa 

jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan semakin 

meningkat dari tahun ke tahunnya, namun kepatuhan WPOP saat pelaporan  SPT 

juga semakin berkurang setiap tahunnya. Hal ini cenderung terlihat pada tahun 

2018 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 58,80%, namun pada 

tahun 2019 menurun sebesar 40,96%, begitupun pada tahun 2020 terus menurun 

hingga mencapai 39,64%. Penurunan kepatuhan wajib pajak ini tentu secara 

fundamental akan mempengaruhi seberapa besar penerimaan negara, dan dengan 

penurunan tingkat kepatuhan ini tidak menutup kemungkinan bahwa wajib pajak 

bisa saja melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak atau tax evasion. 

 Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam 

melakukan tax evasion, salah satunya adalah love of money atau kekaguman dan 

kecintaan seseorang terhadap uang yang berlebih (Asih & Dwiyanti, 2019). 

Ketika seseorang memiliki kecintaan yang berlebihan terhadap uang atau love of 

money, maka akan menimbulkan kecerobohan dan mengabaikan nilai-nilai moral 
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yang ada pada dirinya. Seseorang yang berperilaku love of money yang tinggi 

akan lebih sering berpartisipasi dalam perilaku tidak etis dalam kehidupan 

bermasyarakat, karena mereka akan lebih termotivasi untuk memperoleh dan 

mencari cara agar menghasilkan lebih banyak uang (Tanra, et al., 2021). Hal ini 

dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat individu dalam menjadikan uang 

sebagai suatu yang istimewa (high money ethics), maka semakin berminat 

seseorang tersebut untuk melakukan perbuatan yang tidak etis seperti tax evasion, 

dibandingkan dengan individu yang memiliki low money ethics atau cinta uang 

yang rendah (Hidayatulloh & Sartini, 2020).  

 Seseorang yang memiliki love of money yang berlebih, cenderung lebih 

sering melakukan penggelapan pajak dengan alasan bahwa ketika seseorang 

menghabiskan uang untuk membayar pajak tetapi tidak mendapatkan keuntungan 

langsung dan menempatkan uang tunai sebagai prioritas utama dalam kehidupan, 

mereka akan berpikiran bahwa melakukan tax evasion adalah kegiatan yang  

dapat diterima dan ditolerir (Rosianti & Mangoting, 2014). Beberapa penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan oleh Basri (2015), Nauvalia dan Herwinarni 

(2018) Nuraprianti et al. (2019) serta Silmi et.al. (2020), memperoleh hasil bahwa 

love of money ataupun money ethics berpengaruh positif terhadap tax evasion. 

sebaliknya dalam penelitian Asih dan Dwiyanti (2019) serta Farhan et al. (2019), 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa love of money berpengaruh negatif 

terhadap tax evasion pada wajib pajak orang pribadi.  

 Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam 

melakukan tax evasion yaitu keadilan pajak. Keadilan pajak merupakan suatu 
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dasar pengenaan pajak secara menyeluruh dan merata serta disesuaikan dengan 

kapasitas setiap wajib pajak dengan hak yang dimiliki wajib pajak negara tersebut  

(Hamdani, 2015). Pajak akan dianggap adil oleh wajib pajak apabila tarif pajak 

diimbangi dengan kemampuan membayar atau keuntungan yang diperoleh, 

sehingga wajib pajak akan merasakan keuntungan dari tarif pajak yang telah 

diberikan (Monica & Arisman, 2018). 

Menurut Mardiasmo (2009) sesuai dengan tujuan hukum dalam 

mewujudkan keadilan, maka aturan undang-undang, serta proses pemungutan 

pajak harus adil dengan pengenaan pajak yang menyeluruh dan merata, 

sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan setiap wajib pajak. Dimana, apabila 

keadilan pajak yang berlaku lebih tinggi berdasarkan persepsi wajib pajak, maka 

tingkat keinginan untuk melakukan tindakan tax evasion akan berkurang, 

sebaliknya apabila tingkat keadilan pajak rendah, maka peluang untuk melakukan 

tindakan tax evasion akan lebih tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Anggayasti & Padnyawati (2020) mendapatkan hasil keadilan pajak memiliki 

pengaruh terhadap tax evasion. Sedangkan dalam penelitian Sariani et. al,. (2016) 

serta Santana et.al., (2020) memperoleh hasil keadilan pajak memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap tindakan tax evasion yang dilakukan wajib pajak. 

Cara seseorang menilai suatu tindakan itu etis atau tidak etis dilakukannya 

tax evasion tidak dapat dipisahkan dari nilai budaya sosial. Menurut 

Widodo(2010) dalam Rusyidi dan Nurhikmah (2018), beranggapan bahwa 

terdapat kecenderungan hukum (pedoman) dan budaya lingkungan daerah 

setempat dalam upaya untuk bebas pajak, karena mengingat pajak merupakan 
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suatu tindakan yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi dan kebiasaan wajib pajak 

itu sendiri. Oleh karena itu, budaya memiliki peran penting dalam membentuk 

karakter seseorang dan dengan menanamkan nilai-nilai yang ada pada budaya 

sosial dan kearifan lokal tempat tinggalnya akan membentuk pola pikir individu 

tersebut (Tahir, 2017). 

Di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Bugis-Makassar dikenal kental 

dengan budaya yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan, salah satunya 

nilai budaya siri 'na pacce. Jika nilai budaya siri 'na pacce tidak dimiliki oleh 

seorang individu, maka dapat dipastikan bahwa perilaku individu tersebut dapat 

melampaui perilaku binatang, karena ia tidak memiliki perasaan malu, harga diri, 

dan kepedulian sosial. Sejauh ini budaya siri' na pacce dipandang sebagai budaya 

yang abstrak dan rumit untuk didefinisikan karena siri' na pacce sendiri hanya 

mampu dirasakan oleh para pengikut budaya tersebut (Nurwanah Andi, 1967). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rusyidi dan Nurhikmah (2018) hasil 

penelitian menunjukkan bahwa budaya siri' na pacce mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak, dimana berdasarkan nilai budaya siri' na pacce ini akan berdampak 

pada kesadaran wajib pajak orang pribadi yang merasa malu ketika mereka tidak 

membayar kewajiban pajaknya. 

Penelitian ini berfokus pada wajib pajak yang tercatat dalam daftar KPP 

Pratama Makassar Selatan. Adapun yang menjadi perbandingan penelitian ini 

dilakukan dari penelitian terdahulu lainnya yakni menambahkan variabel budaya 

siri 'na pacce yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rusyidi dan 

Nurhikmah (2018) sebagai variabel pemoderasi untuk memperkuat pengaruh 
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antara love of money dan keadilan pajak dimana diperoleh hasil penelitian 

terdahulu yang beragam. Untuk itu, dengan adanya research GAP dari beberapa 

hasil peneliti ini antara satu peneliti dengan yang lainnya menjadi hal yang 

mendasari penelitian ini dilakukan.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti ingin menguji kembali 

“Pengaruh love of money dan keadilan pajak terhadap tax evasion  dengan budaya 

siri’ na pacce sebagai pemoderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

Terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan)”. 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah love of money berpengaruh positif signifikan terhadap tax evasion? 

2. Apakah keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap tax evasion? 

3. Apakah budaya siri’ na pacce dapat memoderasi pengaruh antara love of 

money terhadap tax evasion?  

4. Apakah budaya siri’ na pacce dapat memoderasi pengaruh antara keadilan 

pajak terhadap tax evasion?  

C. Pengembangan Hipotesis  

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

 



   11 
 

 

 

1. Love Of Money Memiliki pengaruh Positif Signifikan Terhadap Tax 

Evasion 

 Peran uang selain sebagai alat tukar dalam memperoleh barang dan jasa, 

uang juga dapat digunakan sebagai alat ukur dalam menentukan bagaimana 

kepribadian dan perspektif seseorang dalam menilai seberapa penting uang 

tersebut bagi dirinya. Love of money atau cinta uang merupakan salah satu 

penyebab wajib pajak melakukan tax evasion. Hal ini disebabkan karena ketika 

wajib pajak menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam memenuhi 

kebutuhannya, mereka beranggapan bahwa penggelapan pajak merupakan 

tindakan yang dapat diterima. Bagi wajib pajak, membayar pajak adalah beban 

yang hanya dapat mengurangi penghasilannya tanpa merasakan manfaat secara 

langsung dari pembayaran pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk 

kebutuhan lain yang lebih penting. Untuk itu, wajib pajak akan berupaya mencari 

cara agar dapat memenuhi kebutuhannya namun tidak sesuai dengan etika seperti 

melakukan tindakan tax evasion. Hal ini berarti semakin tinggi perilaku love of 

money yang dimiliki wajib pajak, maka semakin rendah nilai etika yang 

dimilikinya, maka kecenderungan untuk melakukan perbuatan tidak etis seperti 

tax evasion  semakin tinggi pula  (Farhan et al., 2019). 

 Kecintaan terhadap uang yang tinggi berpengaruh terhadap tindakan 

seseorang dalam melakukan tax evasion (Lau, et.al., 2013). Hal ini sejalan dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hafizah (2016) menunjukkan bahwa 

love of money yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap tax evasion, dimana 

seseorang dengan kecintaan yang tinggi terhadap uang akan menurunkan nilai 
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etika yang dimiliki sehingga memungkinkan untuk melakukan kecurangan pajak 

seperti tax evasion. Hasil penelitian Putri (2018), Nuraprianti et al. (2019) serta 

Tanra (2021) juga menunjukkan hasil yang sama, yakni love of money secara 

positif mempengaruhi tax evasion. Namun, pada penelitian yang dilakukan 

Choiriyah & Damayanti (2020) menunjukkan love of money tidak berpengaruh 

terhadap tax evasion. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama 

dalam penelitian ini yaitu: 

H1 : Love Of Money Memiliki Pengaruh Positif Signifikan Terhadap Tax Evasion. 

 

 

2. Keadilan Pajak Memiliki Pengaruh Negatif Signifikan Terhadap Tax 

Evasion 

 Menurut Mardiasmo (2009) agar sesuai dengan tujuan hukum untuk 

mencapai keadilan, maka pengaturan dan penggunaan wewenang pemungutan 

pajak harus bersifat adil. Keadilan berperan penting bagi seseorang terutama 

dalam hal melakukan pembayaran pajak, dimana ini akan mempengaruhi perilaku 

dan perspektif mereka terhadap pajak. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan 

bahwa keadilan pajak merupakan hal yang perlu diperhatikan agar masyarakat 

mau melakukan pembayaran pajak serta mengantisipasi terjadinya penggelapan 

pajak.  

 Penilaian keadilan pajak dapat dilihat dari manfaat pajak yang diterima 

oleh wajib pajak, besarnya tarif pemungutan pajak sesuai kemampuan, 

penyusunan undang-undang pajak maupun penerapannya, serta sikap aparatur 

perpajakan terkait dengan pemberian hak kepada wajib pajak. Jika dalam 

menerapkan sistem perpajakan sudah dirasa adil oleh wajib pajak, maka wajib 
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pajak akan memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang 

tidak etis untuk dilakukan. Sebaliknya jika semakin rendah keadilan pajak yang 

berlaku menurut persepsi wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya terhadap pajak 

akan semakin menurun yang berarti kecenderungan untuk melakukan 

penggelapan pajak akan semakin tinggi. 

 Keadilan pajak dapat mempengaruhi pandangan wajib pajak tentang tax 

evasion. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Toly (2014), 

Paramita dan Budiasih (2016) dan Sariani et al. (2016) memperoleh hasil bahwa 

keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap tax evasion. Selain itu, hasil 

penelitian oleh Santana et al. (2020) memperoleh hasil yang sama keadilan pajak 

memiliki pengaruh negatif signifikan pada persepsi wajib pajak mengenai tax 

evasion. Namun, Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Hamdani (2015) 

menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak 

mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). Berdasarkan penjelasan tersebut, 

maka hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu: 

H2: Keadilan Pajak Memiliki Pengaruh Negatif Signifikan Terhadap Tax Evasion.  

 

 

3. Budaya siri’ na pacce sebagai pemoderasi pada pengaruh  love of money 

terhadap tax evasion 

 Seseorang yang memiliki love of money atau cinta uang yang berlebihan 

biasanya tidak memiliki keinginan untuk menghabiskan uang pada sesuatu yang 

menurutnya tidak menguntungkan. Hal ini akan membuatnya lalai dan 

mengabaikan moral dan nilai etika yang ada pada dirinya. Dengan demikian, 

wajib pajak yang memiliki kecintaan yang tinggi terhadap uang akan mengarah 
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pada perilaku yang tidak etis seperti penggelapan pajak (Tang & Chiu, 2002).  

 Perilaku etis dan tidak etis tidak dapat dipisahkan dari etika dan budaya. 

Dalam melaksanakan ketetapan pajak yang baik, tidak hanya ditentukan 

pengoptimalan dalam meningkatkan pendapatan pajak, tetapi juga membutuhkan 

nilai moral dan budaya sebagai pelengkap atau memperkuat keberadaan sistem 

pemungutan pajak sehingga penerapan pajak tersebut keluar dari kesan kaku, 

mekanistis, dan prosedural (Rusyidi & Nurhikmah, 2018). Kebudayaan menjadi 

suatu hal yang memegang peranan penting dalam membentuk watak ataupun 

perilaku individu dan dengan menanamkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal 

dimana ia tinggal akan membentuk pola pikir individu tersebut (Tahir, 2017). 

 Di Makassar budaya siri 'na pacce merupakan budaya yang dipertahankan. 

Budaya siri’ na pace memiliki pengaruh pada individu, dimana ketika seseorang 

tidak memiliki pegangan pada siri 'na pacce, cenderung dianggap sebagai 

individu yang tidak memiliki rasa malu, harga diri, dan perasaan peduli sosial. 

Nilai budaya siri’na pacce merupakan sebuah alat untuk mengontrol sikap dan 

perilaku setiap individu. Serta untuk membentuk tatanan masyarakat yang lebih 

bermoral dan beretika. (Rusdi, 2016). Budaya siri 'na pacce seolah-olah menjadi 

kebiasaan yang telah diterapkan secara turun–temurun dan telah berubah menjadi 

gagasan nilai yang dipegang teguh oleh para pengikutnya (Nurwanah Andi, 1967).  

 Seorang wajib pajak yang memiliki nilai siri 'na pacce dalam dirinya 

dapat memberikan pengaruh positif terhadap love of money dalam melakukan 

tindakan tax evasion. Dimana semakin tinggi nilai budaya siri’na pacce yang 

dianut oleh wajib pajak maka semakin rendah kemungkinan tindakan tax evasion 



   15 
 

 

 

yang terjadi. Artinya, apabila wajib pajak menanamkan siri 'na pacce maka dapat 

menurunkan keinginannya dalam melakukan tindakan tax evasoion, untuk itu 

wajib pajak dapat menerima bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban 

kepada negara yang harus dibayar. Adapun nilai – nilai yang terkandung dalam 

budaya siri’na pacce antara lain aktualisasi diri, rasa malu dan rasa bersalah, 

kesetiaan, dan kejujuran (Hamid et all, 2007). Nilai siri 'na pacce akan 

mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam menyelesaikan pembayaran pajaknya 

terutama dalam melakukan tindakan kecurangan atas ketidakpatuhannya dalam 

membayar pajak (Rusyidi & Nurhikmah, 2018). Berdasarkan penjelasan tersebut, 

maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu: 

H3: Budaya siri’ na pacce dapat memoderasi pengaruh antara love of money 

terhadap tax evasion.  

 

4. Budaya siri’ na pacce sebagai pemoderasi padapengaruh keadilan pajak 

terhadap tax evasion 

 Keadilan merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi wajib 

pajak dalam melakukan tax evasion. Keadilan pajak yang dimaksud adalah 

perasaan adil dalam pelaksanaan dan penerapan ketentuan pajak yang berlaku. 

Proporsi keadilan dalam ketetapan pajak dikendalikan oleh pandangan atau 

konsensus yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi keadilan 

yang berlaku menurut perspektif wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat 

kepatuhannya. Hal ini berarti semakin tinggi keadilan yang dirasakan oleh wajib 

pajak maka tax evasion dipandang sebagai perbuatan yang tidak etis untuk 

dilakukan dan kemungkinan untuk melakukannya rendah, sebaliknya apabila 
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tingkat keadilan semakin rendah yang dirasakan oleh wajib pajak maka tax 

evasion dipandang sebagai perbuatan yang etis untuk dilakukan dan kemungkinan 

untuk melakukannya akan semakin tinggi. 

 Dalam menilai suatu tindakan etis atau tidak etis dilakukannya kecurangan 

atau penggelapan pajak tidak terlepas dari budaya. Budaya berperan penting 

sebagai pembentuk karakter seorang individu dan dengan senantiasa menanamkan 

nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dimana ia tinggal akan membentuk pola 

pikirnya (Tahir, 2017). Diketahui pada budaya Makassar dikenal kental dengan 

budaya siri 'na pacce, dimana ini menjadi budaya yang telah diterapkan secara 

turun –temurun dan dipegang teguh oleh para pengikutnya (Nurwanah Andi, 

1967). 

 Seorang wajib pajak dengan menanamkan nilai-nilai etika yang 

terkandung dalam budaya siri’ na pacce dapat mempengaruhi perspektifnya 

terhadap keadilan pajak. Budaya siri' na pacce dapat mempengaruhi kesadaran 

wajib pajak dalam membayar pajak, dimana mereka merasakan Siri dan pacce 

apabila tidak membayar kewajiban pajak serta melakukan kecurangan pajak 

(Rusyidi & Nurhikmah, 2018). Hal ini berarti semakin tinggi nilai budaya siri’na 

pacce yang dianut oleh wajib pajak maka semakin rendah tindakan tax evasion 

yang akan terjadi. Adapun nilai – nilai yang terkandung dalam budaya siri’na 

pacce antara lain aktualisasi diri, rasa malu dan rasa bersalah, kesetiaan, dan 

kejujuran (Hamid et all, 2007). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis 

pertama dalam penelitian ini yaitu: 
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H4: Budaya siri’ na pacce dapat  memoderasi pengaruh antara keadilan pajak 

terhadap tax evasion. 

 

D. Definisi Operasional dan Ruang lingkup Penelitian  

1. Variabel Independen  

 Variabel bebas adalah variabel yang berfungsi sebagai variabel 

peningkatan, indikator, cikal bakal (Sugiyono, 2017). Variabel bebas dapat 

mempengaruhi atau menjadi alasan terjadinya perubahan dan perkembangan pada 

variabel terikat. Dalam penelitian, ada dua variabel bebas yang digunakan yaitu 

variabel love of money dan keadilan pajak. 

a) Love Of Money 

 Love of money adalah perilaku wajib pajak terhadap uang yang berlebihan 

dan memiliki keinginan yang tinggi untuk mendapatkan uang. Seseorang dengan 

love of money yang tinggi biasanya menganggap uang sebagai sesuatu yang 

penting, yang dapat memberikan kesenangan, dimana uang dapat digunakan 

sebagai inspirasi untuk lebih giat dalam bekerja, merasa dihargai dan sebagai 

tolok ukur pencapaian seseorang. 

Tabel 1.3 

Operasional Variabel Love Of Money 

Variabel Indikator Skala 

Love Of Money 1) Pencapaian (Achievement) 1-5 

skala likert 

2) Kebebasan/Kepuasan (Freedom 

/power) 

1-5 

skala likert 

3) Kebaikan (Good) 1-5 

skala likert 

4) Penganggaran (Budget) 1-5 

skala likert 

5) Rasa hormat/Kepercayaan diri 1-5 
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(Respect/self- esteem) skala likert 

Sumber : Hafizah Ihsanul (2016) 

 

b) Keadilan Pajak 

 Keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan pengaturan pajak yang 

berlaku saat ini. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan 

pemungutan pajak di suatu negara adalah faktor keadilan. Keadilan dalam pajak 

tergantung dengan pandangan wajib pajak terhadap prosedur, pengaturan, dan 

pedoman pajak yang diterapkan dalam sistem pemungutan pajak Indonesia yang 

dirasa adil perlakuannya (Wicaksono, 2014). 

Tabel 1.4 

Operasional Variabel Keadilan Pajak 

Variabel Indikator Skala 

Keadilan Pajak 1) Prinsip manfaat dari penggunaan 

uang yang bersumber dari pajak 

1-5 

skala likert 

2) Prinsip kemampuan dalam 

membayar kewajiban pajak.  

1-5 

skala likert 

3) Keadilan horizontal dan keadilan 

vertical dalam pemungutan pajak.  

1-5 

skala likert 

4) Keadilan dalam penyusunan 

Undang-Undang pajak.  

1-5 

skala likert 

5) Keadilan dalam penerapan 

ketentuan perpajakan. 

1-5 

skala likert 

Sumber : Hamdani (2015) 

2. Variabel Dependen  

 Sugiyono (2017) mendefinisikan variabel dependen sebagai variabel 

output, kriteria, konsekuen. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penggelapan 

pajak (tax evasion). 
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 Penggelapan pajak (tax evasion) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib 

pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang 

(Mardiasmo, 2009). Selain itu, penggelapan pajak merupakan suatu upaya atau 

tindakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang dapat menghambat penerimaan negara. Tindakan ini termasuk 

perbuatan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku dan mencakup 

perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan jelas objek pajaknya. 

Tabel 1.5 

Operasional Variabel Tax Evasion 
Variabel  Indikator Skala 

Tax Evasion (Y) 1) Tidak menyampaikan SPT 1-5 

skala likert 

2) Menyampaikan SPT dengan tidak benar 

dan tidak lengkap  

1-5 

skala likert 

3) Tidak menyetorkan pajak yang telah 

dipungut atau dipotong dengan 

menyalahgunakan NPWP 

1-5 

skala likert 

4) Berusaha menyuap Fiskus. 1-5 

skala likert 

Sumber : Putri (2018) 

3. Variabel Moderasi 

 Variabel moderasi adalah variabel yang dapat memperkuat dan 

memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

(Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan Budaya siri’ na pacce sebagai 

variabel moderasi.   

 Budaya siri’na pacce merupakan bentuk dari perasaan halus dan suci 

(Hamid. et.all, 2007) dalam (Rusdi, 2016). Secara Istilah siri' na pace dianggap 

sebagai sistem nilai budaya yang sangat abstrak dan sulit untuk didefinisikan 
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karena siri' na pacce hanya bisa dirasakan oleh penganut budaya itu. Bagi 

masyarakat Bugis-Makassar, siri' mengajarkan moralitas kesusilaan yang berupa 

anjuran, larangan, hak, dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk 

menjaga dan mempertahankan diri dan kehormatannya, sedangkan pacce 

mengajarkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial tanpa mementingkan diri 

sendiri dan golongan. (Rusyidi & Nurhikmah, 2018). Berdasarkan hal tersebut, 

nilai siri’ na pacce’ dapat dikaitkaan dengan wujud kepatuhan wajib pajak  dalam 

membayar kewajiban pajaknya. Dimana seorang wajib pajak yang memiliki dan 

menanamkan nilai-nilai siri’ na pacce dalam dirinya akan meyakini bahwa 

dengan membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan. 

  Seorang wajib pajak yang memegang teguh budaya siri’na pacce dan 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari – hari akan menumbuhkan sikap positif 

sesuai dengan nilai yang terdapat pada budaya ini. Adapun sikap positif dari 

pengaplikasian nilai budaya siri’na pacce adalah individu akan bekerja untuk 

meningkatkan potensi yang ada pada dirinya. Individu juga akan berusaha 

mentaati peraturan yang berlaku di masyarakat. Menjaga amanah yang telah 

dipercayakan kepada individu tersebut. Serta, individu akan menjunjung tinggi 

nilai – nilai kejujuran dalam bekerja. Dengan berpegang teguh pada budaya 

siri’na pacce seperti apapun resiko, akan diterimanya baik dalam menjalankan 

hidup maupun sikap atau perilakunya (Hamid. et.all, 2007) dalam (Rusdi, 2016).  

 Adapun nilai – nilai yang terkandung dalam budaya siri’na pacce antara 

lain aktualisasi diri, rasa malu dan rasa bersalah, kesetiaan, dan kejujuran. 

Aktualisasi diri merupakan kesungguhan individu dalam bekerja secara maksimal 
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dengan menggunakan potensi – potensi yang ada pada dirinya secara maksimal. 

Rasa Malu dan rasa bersalah, yaitu adanya rasa malu dan rasa bersalah yang 

sangat mendalam dialami oleh individu karena tidak mampu mentaati aturan yang 

berlaku dalam masyarakat, tidak mampu menunjukkan kepeduliannya terhadap 

sesama, dan tidak mampu menunjukkan sikap disiplin dalam segala aktivitasnya. 

Kesetiaan, bentuk dari kesetian ini adalah kemampuan dalam menjaga amanah 

yang telah dipercayakan dan memegang teguh janji yang telah dibuat. Kejujuran 

yaitu terjadinya sinkronisasi antara pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan 

sehingga membuat individu berperilaku sesuai hati nurani dan kebenaran (Hamid 

et all, 2007). 

Tabel 1.6 

Operasional Variabel Budaya Siri’na Pacce 

Variabel  Indikator Skala 

Budaya Siri’na Pacce 

(M)) 
1) Rasa malu dan Bersalah 1-5 

skala likert 

2) Kesetiaan 1-5 

skala likert 

3) Kejujuran  1-5 

skala likert 

4) Aktualisasi Diri  1-5 

skala likert 

Sumber : Rusdi (2016) 

 

E. Penelitian Terdahulu 

 Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai 

referensi sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 1.7 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Hasil 

1.  Hafizah Ihsanul 

(2016) 

Pengaruh etika 

uang (money 

ethics) terhadap 

kecurangan pajak 

(tax evasion) 

dengan religiusitas, 

gender, dan 

materialisme 

sebagai variabel 

moderasi. 

Hasil menunjukkan bahwa etika 

uang (money ethics) memiliki 

hasil yang berpengaruh positif 

dalam kecurangan pajak, 

religiositas ekstrinsik  tidak dapat 

memoderasi love of money pada 

kecurangan pajak. Sementara 

materialisme dapat menjadi 

pemoderasi dari love of money 

pada kecurangan pajak. 

2.  Sariani et al. 

(2016) 

Pengaruh keadilan, 

sistem perpajakan, 

diskriminasi, dan 

biaya kepatuhan 

terhadap persepsi 

wajib pajak 

mengenai etika 

penggelapan pajak 

(tax evasion) pada 

KPP Pratama 

Singaraja. 

Hasil menunjukkan bahwa 

keadilan dan sistem pajak 

memiliki pengaruh negatif 

terhadap tax evasion,   sedangkan 

diskriminasi dan kepatuhan pajak 

memiliki hasil pengaruh positif 

mengenai tax evasion. 

3.  Paramita dan 

Budiasih (2016) 

Pengaruh sistem 

perpajakan, 

keadilan, dan 

teknologi 

perpajakan pada 

persepsi wajib pajak 

mengenai 

Hasil menunjukkan bahwa sistem 

pajak dan keadilan berpengaruh 

negatif pada pandangan wajib 

pajak tentang penggelapan pajak. 

Sementara itu, teknologi pajak 

tidak berpengaruh terhadap 

perilaku penggelapan pajak. 
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penggelapan pajak 

4.  Devita Karlina 

Putri (2018) 

Pengaruh love of 

money, keefektifan 

self-assessment 

system, dan 

ketidakpercayaan 

kepada fiskus 

terhadap tax 

evasion dan 

variabel intrinsic 

religiosity sebagai 

moderator 

hubungan love of 

money dengan tax 

evasion 

Hasil  menunjukkan bahwa love 

of money dan ketidakpercayaan 

kepada fiskus berpengaruh 

positif. Sedangkan self-

assessment system berpengaruh 

negatif terhadap tax evasion. 

Sedangkan intrinsik religiosity 

dapat memoderasi love of money 

dengan tax evasion. 

5.   Rusyidi dan 

Nurhikmah 

(2018) 

Pengaruh sanksi 

perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak dimoderasi 

budaya Bugis-

Makassar pada 

Kantor Pelayanan 

Pajak Makassar 

Selatan. 

Hasil menunjukkan bahwa sanksi 

pajak berpengaruh positif bagi 

kepatuhan wajib pajak (WPOP) 

dan dapat dimoderasi oleh 

budaya Bugis-Makassar atau 

yang kental dengan siri na pacce. 

6.  Nuraprianti et 

al., (2019) 

Pengaruh etika 

uang (money ethics) 

terhadap 

Kecurangan pajak 

(tax evasion) 

dengan religiusitas 

Hasil menunjukkan bahwa etika 

uang secara positif 

mempengaruhi kecurangan pajak. 

Religiositas  dan materialisme 

tidak dapat memoderasi pengaruh 

etika uang terhadap kecurangan 
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intrinsik dan 

materialisme 

sebagai variabel 

pemoderasi. 

pajak. 

7.  Santana et al 

(2020) 

Pengaruh keadilan, 

sanksi pajak dan 

pemahaman 

perpajakan terhadap 

persepsi wajib pajak 

orang pribadi 

mengenai 

penggelapan pajak 

Hasil menunjukkan bahwa 

keadilan dan pemahaman pajak 

secara negatif mempengaruhi 

wajib pajak terhadap tax evasion, 

sedangkan sanksi pajak secara 

positif mempengaruhi tax 

evasion. 

8.  Tanra (2021) Pengaruh kecintaan 

uang terhadap 

penggelapan pajak 

dengan religiusitas 

dan materialisme 

sebagai variabel 

moderasi 

Hasil menunjukkan bahwa love 

of money  memiliki hasil positif  

terhadap tax evasion. religiosity 

dan materialisme dapat 

memoderasi pengaruh antara love 

of money  dan  tax evasion. 

 
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan 

 Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui pengaruh love of money terhadap tax evasion pada wajib 

pajak. 

b) Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap tax evasion pada wajib 

pajak. 
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c) Untuk mengetahui apakah budaya siri’ na pacce dapat memoderasi pengaruh 

antara love of money terhadap tax evasion pada wajb pajak. 

d) Untuk mengetahui apakah budaya siri’ na pacce dapat memoderasi pengaruh 

antara keadilan pajak terhadap tax evasion  pada wajib pajak 

 

2. Manfaat 

 Berdasarkan latar belakang, maka manfaat dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a) Manfaat teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan 

pajak dan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan 

dapat mendukung teori atau hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan 

masalah tax evasion, serta sebagai salah satu referensi sehingga dapat 

dikembangkan kembali dalam meningkatkan kualitas penelitian.  

b) Manfaat Praktis  

1) Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 

media informasi yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

membuat kebijakan ekonomi dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. 

2) Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan 

masyarakat khususnya wajib pajak mengenai arti pentingnya pajak, serta 

peran masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga diharapkan 

masyarakat menjadi lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban 

pajaknya. 
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c) Manfaat regulasi dalam penelitian ini bagi otoritas publik, khususnya pada 

Direktorat Jenderal Belanja (DJP), dapat menjadi acuan dan referensi dalam 

membuat strategi yang tepat sehingga mengurangi perilaku tax evasion. Selain 

itu juga dapat menjadi bahan masukan kepada aparat pajak dalam memberikan 

gambaran persepsi wajib pajak mengenai tax evasion sehingga dapat 

mengurangi tindakan tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Kognitif Sosial (Social Cognitive Theory)  

 Teori kognitif sosial adalah teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura 

(1986) dalam pandangan bahwa baik sosial dan rangkaian kognitif dipandang 

sebagai kunci untuk memahami motivasi, emosi, dan tindakan manusia. Teori ini 

melihat aktivitas manusia sebagai komponen yang dihubungkan dengan kondisi 

lingkungan dan saling mempengaruhi dan dengan bagian dari pribadi manusia 

yang menggabungkan kapasitas individu yang tidak hanya menempatkan individu 

dengan kapasitas intelektual yang mengarah pada proses motivasi manusia, cinta 

dan aktivitas yang memiliki kontribusi pada tindakan, namun juga sebagai 

perilaku yang memotivasi dan mengendalikan perilaku mereka serta menciptakan 

sistem sosial untuk mengatur dan menyusun kehidupan mereka. 

 Teori kognitif sosial ini tergantung pada human agency, yakni agen 

spesialis yang proaktif dalam lingkungan mereka saat ini dan dapat menyelesaikan 

berbagai latihan melalui aktivitas (Mukhid, 2009). Salah satu cara untuk 

memahami agency adalah dengan melihat bagaimana individu memiliki self-

beliefs yang memungkinkan mereka untuk menerapkan kendali atas pemikiran, 

perasaan, dan aktivitas mereka yang memengaruhi apa yang dialami, diterima, 

dan dirasakan individu tentang bertindak. Gagasan timbal balik dalam penelitian 

ini dapat menjadi upaya untuk memberikan arahan terhadap variabel lingkungan 

individu dan sosial. Faktor kognitif dari teori ini dapat mempengaruhi langsung 

perilaku yang dilakukan individu (Bulutoding et.al., 2018) 
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B. Teori Atribusi 

 Teori atribusi adalah teori yang menggambarkan suatu fase dengan cara 

seseorang mengklarifikasi suatu peristiwa, penyebab, atau tujuan di balik 

perilakunya. Teori atribusi ini pertama kali dikembangkan oleh Fritz Heider 

(1958) yang berpendapat bahwa perilaku individu ditentukan oleh campuran 

kekuatan internal (internal forces), yakni faktor  yang berasal dari dalam individu, 

seperti kemampuan dan usaha,  dan kekuatan eksternal (external forces), yakni 

faktor yang berasal dari luar individu, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau 

keuntungan. 

 Menurut Lubis (2010) untuk penentuan kekuatan faktor internal ataupun 

eksternal terdapat tiga faktor yang  mempengaruhi yaitu sebagai berikut.  

1. Perbedaan (distinctiveness), yaitu individu akan melihat perilaku orang lain 

secara kontras dalam berbagai keadaan. Perilaku seseorang dipandang sebagai 

perilaku yang tidak biasa, maka orang lain yang akan bertindak dari jarak jauh 

akan mengatur dan akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku 

tersebut. Sebaliknya apabila asumsi tersebut dipandang sebagai hal yang 

biasa, maka akan dievaluasi sebagai atribusi internal. 

2. Kesepakatan (consensus), yaitu setiap orang memiliki mentalitas yang sama 

tentang spekulasi dalam bereaksi terhadap perilaku seseorang ketika dalam 

keadaan yang sama. Dengan asumsi kesepakatan tinggi maka diingat untuk 

atribusi eksternal. Selanjutnya apabila asumsi kesepakatan rendah maka itu 

diingat untuk atribusi internal. 

3. Konsistensi (consistency), yaitu seseorang membuat keputusan tentang 

perilaku orang lain dengan tanggapan yang sama dari waktu ke waktu.. 
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Semakin konsisten, individu akan terhubung dengan perilaku dengan 

penyebab internal, dan sebaliknya semakin bertentangan dengan perilaku, 

individu akan dapat diandalkan dengan perilaku dengan penyebab eksternal.  

 Hubungan antara love of money dan keadilan pajak terhadap tindakan tax 

evasion diklarifikasi oleh teori atribusi eksternal. Teori atribusi eksternal ini 

menjelaskan bahwa kondisi dari luar akan memengaruhi perilaku. Artinya, 

individu akan bertindak bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena 

kondisi yang tidak terkendali.. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa wajib 

pajak akan bertindak sebagaimana ditunjukkan oleh pandangan mereka terhadap 

tax evasion yang dilakukan oleh kondisi-kondisi tertentu yang terkait dengan 

pelaksanaan pajak.  

 

C. Pajak 

1. Definisi Pajak  

 Pajak adalah iuran masyarakat terhadap penyimpanan kas negara 

berdasarkan pada undang-undang (dapat dipaksakan dan tanpa mendapatkan jasa 

timbal balik) yang dapat dimanfaatkan secara langsung untuk membayar biaya 

umum dalam negara (Mardiasmo, 2009). Sebagaimana ditunjukkan oleh Pohan 

(2013) pajak merupakan sumber pendapatan negara yang bersifat penting dalam 

pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang diharapkan dapat 

memperluas keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya pajak, 

sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, 

masyarakat diharapkan memiliki pilihan untuk mengambil bagian dalam 
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meningkatkan pendapatan dan penghasilan negara, sesuai dengan ketentuan dan 

kemampuan wajib pajak. 

2. Pengelompokan Pajak 

 Sebagaimana diungkapkan oleh Mardiasmo (2009) pajak dapat 

dikelompokkan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya yang 

dapat digambarkan sebagai berikut. 

a) Berdasarkan Pada Golongannya 

1) Pajak langsung, yaitu beban yang dibebankan secara langsung kepada 

wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan atau 

dikoordinasikan kepada orang lain. Misalnya, penilaian tahunan (PPh). 

2) Pajak tidak langsung, yaitu penilaian khusus yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dikoordinasikan kepada orang lain. Misalnya, pajak 

pertambahan nilai (PPN). 

b) Berdasarkan Pada Sifatnya 

1) Pajak subjektif adalah pajak yang bergantung pada subjeknya, artinya 

bahwa berfokus pada keadaan wajib pajak. Misalnya, pengeluaran pribadi 

(PPh). 

2) Biaya obyektif, adalah pajak yang bergantung pada objeknya, tanpa tidak 

terlalu memperhatikan keadaan wajib pajak. Seperti PPn dan PPnBM. 

c) Berdasarkan Lembaga Pemungutnya. 

1) Pajak pusat yaitu pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat yang 

digunakan untuk mendukung keuangan negara. 

2) Pajak daerah yaitu pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah yang 

digunakan untuk mendanai daerah  berlaku. 
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3. Fungsi Pajak 

 Pajak pada dasarnya pajak memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan 

negara. Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut (Mardiasmo, 2009). 

a) Fungsi penerimaan (Budgetair) 

 Merupakan fungsi utama dimana pajak merupakan sumber aset bagi 

otoritas publik dalam menyusun rencana pengeluaran konsumsi negara. Dalam 

menyelesaikan penyusunan rencana keuangan rutin dan pembangunan 

nasional, negara tentunya membutuhkan anggaran dari pajak, dimana 

pengeluaran tersebut diperoleh dari pendapatan pajak (budgetair). 

b) Fungsi Mengatur (regulerend) 

 Merupakan fungsi yang ditambahkan dan digunakan untuk mencapai 

tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat dalam melakukan atau 

mengawasi para ahli publik di bidang moneter. 

4. Syarat Pemungutan Pajak 

 Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau pertentangan t 

diperlukan lima  syarat yang perlu diperhatikan sebagai berikut. (Mardiasmo, 

2009) 

a) Syarat Keadilan,  artinya bahwa proses pemungutan pajak harus masuk akal 

sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, peraturan dan 

pelaksanaan pemungutan pajak. Adil dalam peraturan tersebut diantaranya 

mengenakan pajak secara umum dan merata, serta diubah sesuai dengan 

kemampuan masing-masing. 

b) Syarat  yuridis, artinya bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada 

undang-undang. Di Indonesia, pajak telah diatur dalam UUD 1945 pasal 23 
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ayat 2. Hal ini memberikan kepastian hukum untuk menyatakan keadilan 

baik bagi negara maupun masyarakatnya. 

c) Syarat Kondisi moneter, artinya pemungutan pajak tidak menghambat 

perekonomian dimana hal ini tidak mengganggu kelancaran kegiatan 

produksi dan perdagangan, sehingga tidak menyebabkan penurunan 

perekonomian. 

d) Syarat Kebutuhan keuangan, artinya bahwa pemungutan pajak harus 

produktif seperti yang ditunjukkan oleh fungsi anggaran, pemungutan pajak 

harus ditekan dan tepat sehingga lebih rendah daripada hasil 

pemungutannya. 

e) Syarat pemungutan pajak harus sederhana, artinya bahwa sistem 

pemungutan pajak yang sederhana akan bekerja dengan dan mendorong 

individu untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. 

5. Pajak Dalam Perspektif Islam 

 Pajak menurut perspektif Islam, secara etimologis pajak berasal dari 

bahasa Arab yang disebut adh-dharibah, dengan kata dharaba, yadhribu, dharban 

yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memutuskan, atau kekuasaan 

dan lain-lain. Bahasa dharibah dalam pemanfaatannya memiliki banyak makna, 

namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk merujuk pada sumber-

sumber yang dikumpulkan untuk kewajiban dan salah satu sumber pendapatan 

negara (Dedi, 2017). Dengan demikian, pajak atau dharibah adalah iuran wajib 

kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja negara dan 

sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan serta perekonomian. Umumnya 
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beberapa istilah lain yang serupa seperti pajak atau Adz-Dharibah adalah sebagai 

berikut. 

a) Al-Jizyah  

 Al-Jizyah merupakan pajak yang dituntut pada non-Muslim sebagai 

imbalan untuk memastikan bahwa negara Islam memberikan orang-orang yang 

berguna untuk mengamankan kehidupan mereka (Bohari, 2016). Dasar hukum Al-

Jizyah tercatat dalam QS. At-Taubah ayat 29 adalah sebagai berikut. 

مَُ اٰللّهُ وْنَُ امَُ حَرَّ مه وَلََبِّالٰلُِّّ يهحَر ِّ بِّالْيوَْمِّ رِّ خِّ نهوْنَُ وَلََالَْٰ ينَُْ لََُ يهؤْمِّ  قاَتِّلهوا الَّذِّ

زْيةَيَهعْطهوا تٰبَُ الْجِّ ينَُْ اوْتهو ىحَتاٰلْكِّ نَُ االَّذِّ ُِّ مِّ يْنَُ الحَْق  يْنهوْنَُ دِّ  وَرَسهوْلههُ  اوَلَُ يدَِّ

وْنَُ ࣖ ره ههمُْ صَاغِّ  عَنُْ يَّدُ  وَّ

Artinya: 

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) 

kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah 

diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama 

yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang yang diberikan al-Kitab 

kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang 

mereka dalam keadaan tunduk, (QS.At-Taubah:29). 

 

 Berdasarkan ayat ini, Fiqih memandang jizyah sebagai pajak perseorangan. 

Dengan membayarnya orang-orang Kristen, Yahudi dapat dilakukan suatu 

perjanjian dengan kaum muslim yang memungkinkan mereka bukan hanya 

dibiarkan, tetapi juga memperoleh perlindungan. 

b) Al- Kharaj  

 Al-Kharaj merupakan jenis pajak yang dibebankan atas tanah yang 

terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata, tanpa memperlakukan dengan berbeda 

apakah pemiliknya anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau budak, laki-laki 
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atau perempuan, dan muslim ataupun non muslim. Tarif dari kharaj ini dapat 

berubah-ubah, namun pada masa sekarang ini jarang dilakukan pemungutan lagi. 

Dasar hukum kharaj ini terdapat QS. Al-Mu’minun ayat 72 yaitu sebagai berikut. 

الرُٰ ههوَُ قِّيْنزَِّ وَّ  امَُْ تسَْـَٔلهههمُْ اجًخَرُْ فخََرَاجهُ رَب ِّكَُ خَيْرُ  خَيْره

Artinya:  

Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Tuhanmu adalah 

lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik. (QS. Al-

Mukminun:72). 

 

c) Al-Usyur 

 Al-Usyur merupakan perdagangan ataupun bea cukai yang berkaitan 

dengan pajak kegiatan impor dan ekspor. Usyur hanya dibayarkan hanya untuk 

setahun dan hanya berlaku untuk barang dagangan yang nilainya lebih dari 200 

dirham. Tingkat bea cukai untuk orang-orang yang dijamin adalah sebesar 5 % 

masing-masing dan untuk kalangan pedagang Muslim 2,5%.  

6. Hukum Pajak dalam Islam  

 Para ulama fikih telah membahas tentang hukum pajak dalam islam, 

dimana diantara mereka ada yang mengharamkan mutlak dan ada yang 

membolehkan bersyarat. Dan tidak ada yang membolehkan mutlak tanpa syarat 

yang dimana diriwayatkan oleh Iman Muslim sebuah hadits yang mengisahkan 

dilaksanakannya hukum rajam terhadap pelaku zina (seorang wanita dari 

Ghamid), setelah wanita tersebut diputuskan untuk dirajam, datanglah Khalid bin 

Walid Radhiyallahu ‘anhu menghampiri wanita itu dengan melemparkan batu ke 

arahnya, lalu darah wanita itu mengenai baju Khalid, kemudian Khalid marah 

sambil mencacinya, maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. 
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Artinya: 

Pelan-pelan, wahai Khalid. Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, 

sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang apabila penarik/pemungut 

pajak mau bertaubat (sepertinya) pasti diampuni. Kemudian Nabi 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan (untuk disiapkan jenazahnya), 

maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menshalatinya, lalu dikuburkan” 

[HR Muslim 20/5 no. 1695, Ahmad 5/348 no. 16605, Abu Dawud 4442, 

Baihaqi 4/18, 8/218, 221, Lihat Silsilah Ash-Shahihah hal. 715-716] 

 

 Imam Nawawi Rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadits ini 

terdapat beberapa hikmah yang agung diantaranya: “Bahwasanya pajak termasuk 

sejahat-jahat kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya), 

hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak 

sekali di akhirat nanti.  

 

D. Wajib Pajak 

 Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang mencakup biaya 

pemotong dan pemungut pajak, dan memiliki kewajiban pajak sesuai undang-

undang dan pedoman pajak (Mardiasmo, 2009). berdasarkan UU no. 28 Tahun 

2007 tentang Pengaturan Umum dan tata cara Pajak Pasal 1 Ayat 2, wajib pajak 

adalah orang dan badan yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Dalam UU No. 28 tahun 2007 tentang pengaturan umum dan tata cara 

perpajakan pasal 1 ayat 2, dapat dibedakan menjadi:  

1. Wajib pajak orang pribadi, baik pengusaha maupun non pengusaha.  
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2. Wajib pajak badan, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, BUMN atau daerah dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sospol, ataupun organisasi sosial yang 

sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 

3. Pemotong atau Pemungut pajak yang dilimpahkan langsung oleh otoritas 

publik, seperti bendaharawan pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan 

Kas Negara (KPKN).  

4. Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). 

 

E. Tax Evasion 

 Tax evasion adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk 

meringankan tarif perpajakan dengan cara yang tidak sah dan menyalahgunakan 

hukum (Mardiasmo, 2009). Berdasarkan hal tersebut, wajib pajak akan 

mengabaikan pengaturan konvensional pemungutan pajak yang menjadi 

kewajiban mereka, memberikan laporan yang salah atau mengisi informasi yang 

kurang tepat dan akurat. Menurut Izza dan Hamzah (2009) tax evasion adalah 

suatu tindakan menyalahgunakan peraturan pemungutan pajak, misalnya dengan 

menyerahkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah pendapatan  

lebih rendah dari yang sebenarnya (understatement of income) di satu pihak dan 

selanjutnya melaporkan bagian yang lebih besar daripada yang sebenarnya 

(overstatement of the deductions) di lain pihak. Selain itu, jenis tax evasion yang 

lebih parah adalah wajib pajak  tidak melaporkan pendapatan atau penghasilannya 

dengan cara apa pun. 
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 Tax evasion terjadi karena sudut pandang yang berbeda antara individu 

dengan otoritas publik terhadap pajak (Wahyuningsih, 2015). Perbedaan ini 

disebabkan karena tidak adanya informasi mengenai pengalokasian anggaran 

pajak terhadap realisasi penerimaan pajak yang didapatkan setiap tahun. Dalam 

mengalokasikan pengeluaran pemerintah ini seharusnya bersikap transparan 

kepada masyarakat dengan tujuan pendapatan yang diperoleh tidak menghambat 

peningkatan pembangun yang sedang dikembangkan serta dimanfaatkan dengan 

tepat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. 

 Tax evasion  yang dilakukan oleh wajib pajak memiliki akibat yang sangat 

beresiko baik secara material maupun non material (Rahman, 2013). Secara 

material, wajib pajak akan menerima bahwa penggelapan pajak akan 

menguntungkan jangka panjang, namun konsekuensi yang terjadi apabila 

ketahuan melakukan penggelapan pajak, wajib pajak akan membayar dengan 

kerugian yang lebih besar dan diiringi dengan hukuman denda dan pidana dalam 

jangka waktu tertentu, ditambah pula apabila wajib pajak tidak memiliki dana 

untuk menutupi hukuman yang diberikan, berbagai asset diklaim akan disita dan 

bisa terancam mengalami likuidasi.  

 

F. Love Of Money  

 Uang merupakan salah satu aspek penting serta menjadi alat pembayaran 

yang legal menurut Undang-Undang di dalam kehidupan sehari- hari. Tang (2002) 

telah mengenalkan konsep“ cinta uang” dimana menganggap bahwa uang sangat 

penting dan mempunyai interpretasi yang berbeda. Uang merupakan nilai yang 

dapat disimpan dan standard pembayaran yang dapat ditangguhkan serta juga 
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sebagai bentuk penilaian seorang dalam melihat kepribadian, biografi, serta sikap 

atas perilaku seorang ketika berhubungan uang (Mitchell & Mickel., 1999). 

 Seorang yang memiliki sifat love of money yang tinggi akan menganggap 

uang merupakan segalanya dalam kehidupan dan menempatkan kepentingan besar 

terhadap uang. Individu dengan love of money yang tinggi cenderung akan 

berperilaku kurang etis dibanding dengan individu yang memiliki love of money 

yang rendah. Menurut Tang (2002) terdapat faktor kognitif yang berhubungan 

dengan seberapa pentingnya uang yaitu sebagai berikut. 

1. Untuk mencapai tujuan seseorang memanfaatkan uang sebagai dorongan 

dan inspirasi utama dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Banyak orang menilai kesuksesan seseorang dapat dilihat oleh berapa 

banyak uang yang dimilikinya. 

3. Uang menjadi aspek penting dalam kehidupan seseorang. Hal ini terjadi 

karena uang dapat lebih mengembangkan gaya hidup, status sosial, dan 

kepuasan seseorang. 

4. Dengan memiliki uang banyak, seseorang akan dipandang kaya. Karena 

dengan uang seseorang dapat mengatasi setiap masalah dalam 

kehidupannya sehari-hari. 

G. Keadilan pajak 

 Pada penerapan serta peraturan perpajakan yang harus diperhatikan ialah 

keadilan dimana pembayaran pajak harus bersifat merata dan menyeluruh. Artinya 

pajak yang dibebankan harus seimbang dengan kesanggupan wajib pajak saat 

melunasi pajak dan searah dengan utilitas yang didapat. Sedangkan keadilan 
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menurut peraturan perpajakan ialah penarikan pajak dilakukan secara universal 

serta merata, dan disamakan pada kesanggupan masing-masing wajib pajak 

(Nurbiyansari & Handayani, 2021). 

 Keadilan dalam pemungutan pajak terkait dengan persepsi wajib pajak 

terhadap prosedur, tindakan dan aturan yang diterapkan dalam sistem pemungutan  

pajak yang dianggap tidak sepenuhnya adil dalam perlakuannya (Wicaksono, 

2014). Keadilan pajak adalah sesuatu keadilan dalam menerapkan sistem 

perpajakan saat ini (Kurniawati & Toly, 2014). Misalnya, setiap wajib pajak 

berkepentingan dan mengambil bagian dalam pembiayaan pemerintah yang 

seimbang dan sesuai dengan kapasitas masing-masing, dengan membandingkan 

penghasilan yang mereka dapatkan dan keamanan negara yang dirasakan. Hal ini 

karena individu memandang pajak sebagai beban, sehingga individu 

membutuhkan sesuatu untuk memastikan mereka memperoleh perlakuan yang 

adil  dalam pengenaan dan berbagai pungutan pajak negara. 

 

H. Budaya Terkait pajak 

 Budaya yang berkaitan dengan pajak adalah keseluruhan kolaborasi formal 

serta informal dalam suatu yayasan yang menghubungkan sistem pajak nasional 

dengan tindakan hubungan antara aparatur pajak dengan wajib pajak, yang 

umumnya telah dimasukkan dalam budaya nasional, termasuk kondisi dan 

koneksi oleh interaksi mereka yang secara terus-menerus (Widodo, 2010). Budaya 

pajak dari sesuatu negara erat kaitannya dengan karakter yang ditunjukkan oleh 

pengembangan sistem perpajakan, sehingga budaya pajak dapat digambarkan 
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dengan hubungan antara oknum pajak dengan wajib pajak dan standar perilaku 

yang timbul akibat hubungan tersebut. 

 Nilai budaya sebagai pedoman yang mengontrol perilaku masyarakat 

dapat ditinjau melalui pedoman moral dan etik yang terkandung pada diri wajib 

pajak. Adanya kecenderungan dari pedoman (peraturan) dan budaya daerah 

masyarakat dalam meloloskan diri dari pembayaran pajak karena mengingat 

membayar pajak merupakan tindakan yang tidak dapat dipisahkan dari 

kecenderungan wajib pajak itu sendiri. Tidak ada satupun negara dimana 

masyarakatnya merasa puas dengan pembayaran pajak tetapi mereka mau atau 

tidak mau harus bersedia melakukan pembayaran pajak tidak lain disebabkan 

karena pajak merupakan salah satu budaya (Widodo, 2010). 

 

I. Budaya Siri’ Na Pacce 

 Budaya berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu buddhayah yang merupakan 

bentuk jamak dari kata Budhi, yang berarti “jiwa” ataupun “pikiran”. Kebudayaan 

sendiri dimaksud sebagai “hal-hal yang berhubungan dengan jiwa ataupun 

pikiran”. Hal ini sesuai perspektif Poerwanto (2008), yang melihat bahwa 

kebudayaan merupakan contoh-contoh pasti dari pemikiran dan aktivitas yang 

diketahui dalam budaya. Budaya memiliki tiga Struktur yaitu mentalitas (cultural 

system), perilaku (social system), serta karya manusia (artifact). Nilai sistem 

budaya berfungsi sebagai bantuan yang mengontrol perilaku masyarakat yang 

dapat dikaji melalui adat-istiadat, sistem norma, peraturan etika, peraturan moral, 

peraturan sopan-santun, dan perspektif hidup individu tentang kehidupan.  
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 Di Wilayah Sulawesi Selatan khususnya di Bugis-Makassar kental dengan 

budaya yang dimanfaatkan sebagai pedoman dalam menjalani hidup antara lain 

budaya siri’ na pacce. Budaya siri’ na pacce ialah filsafat budaya masyarakat 

Bugis-Makassar yang harus dipertahankan. Siri na pacce ini dianggap sebagai 

sistem nilai budaya dinamis serta sulit untuk dirincikan karena hanya dapat 

dialami oleh penganutnya (Rusyidi & Nurhikmah, 2018).  

 Pengetahuan masyarakat Bugis-Makassar tentang sumber gagasan dari 

ajaran nilai dari budaya siri’ na pacce sebenarnya telah ada sejak dahulu dan 

tertuang dalam lontar (daun lontar yang berfungsi untuk memasukkan pesan siri' 

na pacce) yang berisi arahan (pesan ) tentang bagaimana individu melanjutkan 

hidup mereka (Abdullah et al., 2019). Di antara pesan-pesan penting yang ingin 

disampaikan didalamnya bagi generasi dulu dan generasi sekarang  dapat 

disimpulkan menjadi lima perkara sebagaiman yang telah dikumpulkan oleh 

Moein (1990) dalam Abdullah et al (2019) sebagai berikut. 

1. Orang harus berkata benar (ada 'tongeng') 

2. Harus menjaga kejujuran (lempu') 

3. Berpegang teguh pada aturan keyakinan dan pendirian (getteng) 

4. Menghargai sesama manusia (sipakatau) 

5. Pasrah pada kekuatan Tuhan Yang Maha Esa (mappesona ri dewata 

seuwae).   

 Secara Istilah, makna Siri’ yaitu aib (rasa malu/harga diri) sedangkan 

pacce dalam bahasa bugis disebut pesse yaitu pedih atau pedas, keras dan tegas 

pendirian (Nurwanah Andi, 1967). Terdapat empat golongan utama struktur siri’ 

yaitu:  
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1. Golongan pertama, Siri’ ripakasiri’ yaitu siri’ yang berkaitan dengan  harga 

diri individu, serta harga  diri  atau  harkat  dan  martabat keluarga.  

2. Golongan kedua, Siri’ mappakasiri’ siri’ yaitu siri’ yang berkaitan dengan 

sikap kerja keras.  

3. Golongan ketiga, Siri’ tappela’ siri’ (Makassar) atau siri’ teddeng Siri’ 

(Bugis) mengandung pengertian bahwa aib (rasa malu) seseorang hilang 

akibat sesuatu hal.  

4. Golongan keempat struktur siri’ mate siri’, dalam perspektif orang Bugis-

Makassar, individu yang mate siri’-nya adalah individu yang sudah tidak 

memiliki rasa malu (iman) dengan cara apapun. 

 Bagi kelompok masyarakat Bugis-Makassar, siri' ini menunjukkan 

kualitas moral yang mendalam sebagai larangan, saran, hak, dan kewajiban yang 

mengontrol aktivitas manusia dalam menjaga dan mempertahankan harga diri dan 

kehormatan. Sedangkan, pacce mengajarkan rasa kesetiakawanan serta 

kepedulian sosial tanpa mementingkan diri sendiri (Rusyidi & Nurhikmah, 2018). 

J. Rerangka Pikir 

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah love of money (X1) dan keadilan pajak (X2). Budaya 

Bugis-Makassar siri’ na pacce sebagai variabel pemoderasi (M) dan tax evasion 

sebagai variabel terikat (dependen) (Y). Untuk itu, rerangka pikir dalam penelitian 

digambarkan sebagai berikut:  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yaitu suatu 

strategi pengujian untuk mengkaji metode dalam perspektif positivisme, yang 

digunakan untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu. Pada umumnya 

pengambilan sampel bersifat acak, penelitian menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data kuantitatif/statistik untuk menguji teori-teori yang telah ditetapkan 

sebelumnya (Sugiyono, 2017).  

2.  Lokasi Penelitian   

 Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah penelitian yang dilakukan 

dalam memperoleh data yang substansial dan tepat sehingga cenderung bernilai 

untuk membatasi daerah yang diselidiki  (Usman, 2014). Wilayah yang dipilih 

dalam penelitian adalah KPP Pratama Makassar Selatan yang terletak di Jln. Urip 

Sumohardjo KM. 04 Gedung keuangan Negara 1 Makassar. Wilayah penelitian 

ini dipilih karena jaraknya yang mudah dijangkau dan sesuai dengan topik yang 

menjadi objek penelitian ini. 

B. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. 

pendekatan pengujian asosiatif yang dipakai untuk mengetahui  hubungan antara 

dua jenis variabel (Sugiyono, 2017). Jenis hubungan penelitian asosiatif yang 

digunakan adalah hubungan variabel kausal yaitu pendekatan penelitian asosiasi 
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kausal yang biasanya digunakan untuk menyimpulkan apakah love of money dan 

keadilan pajak mempengaruhi tax evasion dengan budaya siri na pacce sebagai 

variabel pemoderasi yang dapat memperkuat atau melemahkan faktor-faktor ini.  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

 Populasi adalah bagian dari objek ataupun subjek yang akan menjadi 

kuantitas serta atribut tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk 

dikonsentrasikan dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2017). 

Populasi yang digunakan dalam tinjauan ini adalah wajib pajak yang terdaftar di 

KPP Pratama Makassar Selatan. Untuk dapat menghemat waktu dan biaya, maka 

tidak semua wajib pajak dijadikan objek penelitian, hingga dilaksanakan 

pengambilan sampel. 

2. Sampel 

 Sampel merupakan suatu jumlah karakteristik yang ada pada populasi 

(Sugiyono, 2017). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan sampel adalah 

dengan nonprobability sampling tepatnya dengan pendekatan purposive sampling. 

Nonprobability sampling merupakan pengumpulan sampel yang tidak 

memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur dan anggota 

populasi untuk diseleksi menjadi sampel penelitian. Sementara itu untuk teknik 

purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan kriteria tertentu yang 

disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel yang digunakan dan 

dijadikan responden penelitian yaitu wajib pajak yang terdaftar di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. 
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 Teknik yang dipilih untuk digunakan dalam penentuan sampel penelitian 

ini adalah dengan rumus Slovin (Indriantoro dan Supomo, 2002) yaitu sebagai 

berikut.  

𝒏 =  
𝑵

𝟏 + 𝑵 (𝒆)𝟐
 

Keterangan:  

n  : Banyaknya sampel. 

N : Banyaknya populasi.  

e : Persentase kesempatan kesalahan penelitian disebabkan kesalahan  

    pengambilan sampel penelitian ini dengan mengambil nilai e = 10%. 

Penentuan jumlah sampel :  

𝒏 =  
𝑵

𝟏 + 𝑵 (𝒆)𝟐
 

𝒏 =
𝟏𝟑𝟐. 𝟕𝟔𝟔 

𝟏 + 𝟏𝟑𝟐. 𝟕𝟔𝟔 (𝟎, 𝟏)𝟐
 

𝒏 = 𝟗𝟗, 𝟗𝟗 n = 100 (dibulatkan) 

 

 Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin dengan populasi 

yang berjumlah 132.766 WPOP (KPP Pratama Selatan,2020) maka banyaknya 

sampel yang harus dikumpulkan dalam penelitian  adalah 100 responden wajib 

pajak orang pribadi yang ada pada KPP Pratama Makassar Selatan.  

 

D. Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu 

(Kuncoro, 2013). Adapun Sumber data dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak 
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Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Makassar Selatan. 

E. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam tinjauan ini diperoleh dengan membagikan 

kuesioner kepada responden, yaitu WPOP yang terdaftar di KPP Pratama 

Makassar Selatan. Teknik kuesioner merupakan suatu pekerjaan untuk 

mengumpulkan data dengan membagikan dan menyebarkan rundown pertanyaan 

kepada responden untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Christin, 

L., 2018). Kuesioner ini digunakan untuk mengungkap data tentang tax evasion, 

love of money, keadilan pajak dan budaya siri’ na pacce. 

 

F. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner/angket, yaitu alat 

pemilahan data yang berisi catatan daftar pertanyaan yang diberikan kepada 

responden untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan peneliti. 

Pengukuran data penelitian ini menggunakan Skala Likert 1-5. Skala Likert 

adalah metode penilaian dan digunakan untuk mengukur pernyataan atas sikap 

setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu. Dalam skala Likert ini melibatkan 5 

fokus evaluasi skala Likert dalam mengukur penilaian responden tersebut, yaitu 

(1) STS (Sangat Tidak Setuju), (2) TS (Setuju), (3) N (Netral), (4) S (Setuju) dan 

(5) SS (Sangat Setuju). 

G. Model dan Teknik Analisis Data  

 Metode analisis data adalah prosedur yang dilakukan peneliti dalam 

menemukan jawaban atas hipotesis suatu penelitian. Analisis data ditampilkan 
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untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah terbentuk 

(Sugiyono, 2017). Analisis data merupakan tindakan setelah semua informasi dari 

responden atau sumber data yang berbeda telah dikumpulkan. Adapun model dan 

teknik analisis data yang digunakan dalam tinjauan ini adalah sebagai berikut. 

1. Uji Statistik Deskriptif  

 Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017). Deskripsi suatu data 

dilihat dari nilai rata- rata (mean), varian maksimum, varian minimum, standar 

deviasi. 

2. Uji Kualitas Data  

 Data penelitian tidak dapat dimanfaatkan seperti yang diharapkan apabila 

Instrumen data yang digunakan tidak memiliki keabsahan dan keandalan. Oleh 

karena itu data dalam penelitian perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu 

kualitasnya.  

a) Uji Validitas Data 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau sah tidaknya suatu 

kuesioner (Ghozali, 2016). Suatu kuesioner dikatakan valid jika setiap item 

pertanyaan pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Pengujian validitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode Product Moment Pearson, yaitu dengan cara membandingkan nilai 

koefisien korelasi antara item pertanyaan dengan total jawaban (r hitung), dengan 
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nilai r tabel pada tingkat kesalahan (alpha) 5%. Variabel penelitian dapat 

dikatakan valid apabila: 

1) Indikator dapat dikatakan valid apabila nilai dari rhitung lebih besar dari  r 

tabel (rhitung > rtabel). 

2) Indikator dapat dikatakan tidak valid apabila nilai dari rhitung lebih kecil 

dari nilai rtabel (rhitung < r tabel). 

b) Uji Reliabilitas  

 Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat 

pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Suatu alat ukur dikatakan 

reliabel apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan 

menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2017). Suatu kuesioner dapat dikatakan 

reliabel atau handal apabila jawaban dari seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Cronbach’s Alpha.  

 Uji statistik Cronbach’s Alpha digunakan untuk mengukur reliabilitas 

suatu variabel. Variabel penelitian dapat dikatakan reliabel apabila: (Ghozali, 

2016). 

1) Apabila 0,60 lebih besar atau sama dengan nilai Cronbach’s Alpha (α ≥ 

0,60). 

2) Apabila nilai dari Cronbach’s Alpha (α) semakin mendekati 1 maka 

mengidentifikasikan semakin tinggi pula konsistensi internal 

reliabilitasnya.  
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3. Uji Asumsi Klasik  

 Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang 

dibuat dapat digunakan sebagai alat pendeteksi yang baik atau tidak untuk 

memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran 

koefisien regresinya efisien. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan adalah uji 

normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas.  

a) Uji Normalitas  

 Uji Normalitas adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji apakah 

model regresi yang dilakukan dalam suatu penelitian memiliki residual yang 

terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016). Seperti diketahui uji normalitas 

dilakukan dengan berasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Jika variabel tidak terdistribusi secara normal maka hasil uji statistik terdegradasi.  

 Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan Non-

parametric statistik dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dasar pengambilan 

keputusan pada pengujian normalitas dengan menggunakan Kolmogorov- Smirnov 

adalah: (Ghozali, 2016) 

1) Ho diterima atau terdistribusi normal apabila  probability value lebih besar 

dari nilai 0,05 (>0,05) 

2) Ho ditolak atau tidak terdistribusi normal apabila probability value lebih 

kecil dari nilai 0,05 (< 0,05) 

b) Uji multikoloniearitas 

 Uji multikoloniearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak (Ghozali, 2016). Uji 

multikoloniearitas dilakukan apabila jumlah variabel bebas (independen) lebih 
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dari satu. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-

variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen 

yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.  

 Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikoloniearitas di dalam 

model regresi adalah multikoloniearitas dapat dilihat dari nilai toleransi dan 

lawannya variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap 

variabel independen yang mana yang dapat dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Adapun dasar pengambilan keputusan pada uji multikolonieritas dengan 

toleransi dan VIF adalah sebagai berikut:  

1) Tidak terdapat multikolinearitas pada model regresi, dengan asumsi nilai 

toleransi lebih besar dari 0,10 (˃ 0,10). 

2) Terdapat multilinieritas pada model regresi,  dengan asumsi nilai toleransi 

di bawah 0,10 (<0,10). 

3) Tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi apabila VIF lebh kecil 

dari 10,00 (VIF < 10,00) 

4) Terjadi multikolinieritas dalam model regresi apabila VIF lebih besar 

10,00 (VIF > 10,00) 

c) Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas dapat diketahui dengan menggunakan uji Glesjer. Uji ini 

dilakukan dengan meregresikan variabel independen terhadap nilai absolut  
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residunya. Kriteria uji heteroskedastisitas: (Ghozali, 2016). 

1) Tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi, dengan asumsi nilai 

probabilitas signifikan  dari setiap variabel bebas lebih besar dari 0,05 (> 

0,05). 

2) Terdapat heteroskedastisitas pada model regresi, dengan asumsi jika nilai 

di bawah 0,05 (< 0,05). 

 

4. Uji Hipotesis 

a) Analisis Regresi Linear Berganda  

 Tujuan dari analisis regresi linear berganda ini adalah untuk mengukur 

intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat perkiraan nilai Y 

atas X. Analisis linear berganda dilakukan untuk dapat menguji pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen dan menunjukan arah hubungan 

variabel. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu keadilan 

pajak dan love of money. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini yaitu tax 

evasion. Dalam menghitung nilai regresi linear berganda dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan Rumus berikut.  

𝐘 = 𝐚 + 𝛃𝟏𝐗𝟏 + 𝛃𝟐𝐗𝟐 + 𝐞 

Keterangan :  

Y : Tax Evasion  

A : Konstanta  

β1,β2 : Koefisien Regresi  

X1 : Love Of Money 

X2 : Keadilan Pajak  

e  : Error yaitu nilai residu 
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 Analisis regresi linear berganda ini diperlukan dalam mengantisipasi arah 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, dengan memeriksa apakah 

setiap variabel bebas yang terdapat dalam tinjauan ini memiliki hubungan negatif 

atau positif terhadap variabel terikat. 

b) Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak 

 Model regresi untuk menguji pengaruh moderasi yaitu dengan model nilai 

selisih mutlak dari variabel independen. Interaksi dengan pendekatan nilai selisih 

mutlak lebih disukai karena ekspektasinya sebelumnya berhubungan dengan 

kombinasi antara X1 dan X2 dan berpengaruh terhadap Y. Misalkan jika skor 

tinggi untuk variabel love of money dan keadilan pajak berasosiasi dengan skor 

rendah Budaya Bugis-Makassar siri’na pacce (skor tinggi), maka akan terjadi 

perbedaan nilai absolut yang besar. Hal ini juga akan berlaku skor rendah dari 

variabel love of money dan keadilan pajak berasosiasi dengan skor tinggi dari 

budaya Bugis-Makassar Siri’na pacce (skor rendah). Kedua kombinasi ini 

diharapkan akan berpengaruh terhadap budaya Bugis-Makassar siri’na pacce. 

Model matematis hubungan antara variabel adalah sebagai berikut:  

𝒀 = 𝒂 +  𝜷𝟏𝒁𝑿𝟏 + 𝜷𝟐𝒁𝑿𝟐 + 𝜷𝟑│𝒁𝑿𝟏 − 𝐙𝐌│ + 𝜷𝟒 │𝒁𝑿𝟏 − 𝐙𝐌│ + 𝐞  

Keterangan :  

Y   : Tax Evasion  

ZX1  : Standardize Love Of Money  

ZX2  : Standardize Keadilan pajak 

ZM  : Standardize Budaya Siri’ na pacce  

│ZX1-ZM│ : Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai  

    absolut perbedaan antara ZX1 dan ZM  
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│ZX2-ZM│ : Merupakan interaksi yang diukur dengan Nilai  

    Absolut Perbedaan antara ZX2 dan ZM  

α  : Konstanta  

β  : Koefisien Regresi  

e   : Error Term 

Tabel 3.1 

Kriteria Penentuan Variabel Moderasi 

No  Tipe Moderasi Koefisien 

1.  Pure Moderasi b2 Tidak Signifikan  

b3 Signifikan 

2. Quasi Moderasi b2 Signifikan  

b3 Signifikan 

3.  Homologies Moderasi (Bukan 

Moderasi) 

b2 Tidak Signifikan  

b3 Tidak Signifikan 

4.  Predictor b2 Signifikan  

b3 Tidak Signifikan 

Sumber : Bryan dan Haryadi (2018);  

Keterangan:  

b2 : Variabel budaya Bugis Makassar siri’ na pacce 

b3 : Variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas 

 

 Uji hipotesis ini dilakukan melalui uji koefisien determinasi, uji simultan 

(F-test) dan regresi secara parsial (t-test). 

1) Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Menurut Ghozali (2016) koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur 

seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variable independen 
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memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. 

 Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka R
2 

pasti meningkat tidak peduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh 

karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R
2
 

pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R
2
, nilai 

Adjusted R
2
 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambah 

kedalam model. Dasar pengambilan keputusan dalam uji koefisien determinasi 

(R
2
): (Ghozali, 2016) 

a) Nilai dari adjusted  R² dianggap bernilai nol 0 (nol) jika percobaan didapat 

nilai adjusted  R² adalah negatif. Untuk itu, secara sistematis nilai R² = 1, 

maka nilai adjusted  R² = R² = 1 adalah bernilai positif. 

b) Nilai adjusted R² dianggap setara dengan nilai 0 (nol), maka nilai adjusted 

R² = (1-k)/(n-k). untuk itu, apabila  nilai k > 1 maka adjusted R² akan 

bernilai negatif. 

 

2) Uji Regresi Secara Simultan (Uji F) 

 Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah model yang terdiri dari 

semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen Ghozali (2016). Uji statistik F menunjukkan apakah model 

regresi yang digunakan dalam penelitian telah sesuai dan layak digunakan. Untuk 

menguji keberartian regresi, kita harus membandingkan antara nilai Fhitung dengan 

nilai Ftabel dengan derajat kebebasan (dk), yang besarnya adalah sebagai berikut: 
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a) Variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat 

apabila nilai pada Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel (Fhitung > Ftabel) 

b) Variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat 

apabila nilai pada Fhitung lebih kecil dari Ftabel (Fhitung < nilai Ftabel) 

 

 Atau dengan kriteria pengambilan keputusan apabila probabilitas (nilai 

signifikansi) >0,05 maka model yang digunakan tidak sesuai berarti variabel 

independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen. , sebaliknya 

apabila probabilitas <0,05 maka model yang digunakan layak untuk diuji berarti 

variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

3) Uji Regresi secara parsial (Uji t) 

 Uji signifikansi t digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

masing-masing variabel independen dengan variabel dependen pada model regresi 

(Ghozali, 2016). Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 

0,05 (α=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria 

sebagai berikut:  

a) H0 ditolak apabila p-value (significant- t) ≤ 0,05 dan koefisien regresi 

sesuai dengan yang diprediksi yang berarti terdapat pengaruh variabel 

independen (X) terhadap variabel dependen (Y). 

b) H0 gagal ditolak apabila p-value (significant- t) ≥ 0,05 dan koefisien 

regresi tidak sesuai dengan yang diprediksi yang berarti tidak dapat 

mempengaruhi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Singkat KPP Pratama Makassar Selatan 

 Kantor KPP Pratama Makassar Selatan merupakan unit kerja di bawah 

binaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan 

Tenggara yang terletak di Kompleks Gedung Keuangan Negara 1 Jalan Urip 

Sumohardjo KM. 4 Makassar. KPP Pratama Makassar merupakan salah satu 

pelaksanaan sistem administrasi pajak moderen dengan mengubah secara 

struktural dan kinerja organisasi serta strategi kerja instansi vertikal di lingkungan 

Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan pengaturan kementerian keuangan 

(Kemenkeu) Nomor 67/PMK .01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KPP Pratama 

Makassar Selatan merupakan hasil konsolidasi dari KPP Makassar Selatan, KPP 

Makassar Utara, Kantor Penatausahaan PBB Makassar, dan Kantor Pemeriksaan 

dan Pemeriksaan Beban Makassar. 

 Mulai tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan keputusan DJP No KEP-

95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, KPP Pratama Makassar Selatan telah 

berjalan dengan baik dan diresmikan oleh menteri keuangan  pada tanggal 9 Juni 

2008. Salah satu bentuk perubahan yang terlihat adalah adanya nomenklatur  

“Pratama”, sehingga berubah dari KPP Makassar Selatan menjadi KPP Pratama 

Makassar Selatan. Wilayah kerja terdiri dari Wilayah Panakkukang, Manggala, 

Rappocini dan Makassar. Dengan adanya perbedaan nama tersebut, maka seluruh 

fungsi dan seksi di KPP mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai Pedoman 
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menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana 

diubah menjadi PMK 62/PMK.01 /2009 tentang organisasi dan Tata Kerja 

instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.  Dengan demikian, struktur organisasi 

telah berubah menjadi 1 Sub Bagian, 9 seksi, dan kelompok Pejabat fungsional 

pemeriksa pajak.  

 

2. Visi Dan Misi  

a) Visi  

 Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun 

Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang 

Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi 

Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk 

Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan 

Berkeadilan". 

b) Misi  

1) Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan 

ekonomi Indonesia; 

2) Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas 

dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan 

hukum yang adil; dan 

3) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya 

organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, 

profesional, dan bermotivasi. 
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3. Tugas Pokok Dan Fungsi Instansi 

 Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan 

pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di 

bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta 

melakukan pengumpulan dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan 

dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi: 

a) Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak; 

b) Pencarian, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi 

perpajakan; 

c) Penjaminan kualitas dan validasi atas data dan/atau alat keterangan; 

d) Edukasi, pendaftaran/pengukuhan, pelayanan, pengelolaan pelaporan, dan 

penghapusan/pencabutan wajib pajak, pengusaha kena pajak, atau objek pajak; 

e) Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan wajib pajak 

maupun masyarakat; 

f) Pendataan, pemetaan, pengawasan dan pemeriksaan serta penilaian untuk 

kepentingan perpajakan; 

g) Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum perpajakan; 

h) Pemutakhiran basis data perpajakan; 

i) Pengenaan dan pengurangan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, 

perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi untuk permukaan bumi 
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onshore, pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, pertambangan 

mineral dan batubara, dan sektor lainnya; 

j) Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak; 

k) Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko; 

l) Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal; 

m) Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan 

n) Pelaksanaan administrasi kantor. 

 

4. Struktur Organisasi dan Tugasnya 

Gambar 4.1 

Bagan Organisasi Kantor Pajak Pratama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas masing-masing subbagian dan seksi adalah: 

a) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal  

 Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan 

urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja 
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pegawai, melakukan pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan 

risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan melakukan 

pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan melakukan penyusunan 

rekomendasi perbaikan proses bisnis. 

b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi  

 Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas, melakukan 

pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, 

melakukan penjaminan kualitas dan validasi atas data dan/atau alat keterangan 

yang berkaitan dengan kegiatan pencarian, pengumpulan, pengolahan data dan 

informasi perpajakan serta kegiatan penelitian, pengawasan, pengamatan, 

pemetaan, penilaian, pemeriksaan, dan penagihan, melakukan penerusan data 

dan/atau alat keterangan hasil penjaminan kualitas dan validasi, melakukan 

perekaman dokumen perpajakan, melakukan tindak lanjut atas data wajib pajak 

yang diterima dari kantor pusat, melakukan penyusunan monografi fiskal, 

melakukan dukungan teknis komputer, melakukan pemantauan aplikasi 

perpajakan, melakukan pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan risiko, 

serta melakukan pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan. 

c) Seksi Pelayanan 

 Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan 

produk hukum perpajakan, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen 

perpajakan, melakukan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, 

melakukan penerimaan surat lainnya, melakukan penyelesaian permohonan 
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konfirmasi status wajib pajak, serta melaksanakan pendaftaran wajib pajak dan 

objek pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

d) Seksi Penagihan  

 Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan tunggakan pajak, 

melakukan penatausahaan piutang pajak, melakukan penyelesaian permohonan 

penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan usulan penghapusan 

piutang pajak dan/atau sanksi administrasi perpajakan, serta melakukan 

penatausahaan dan penyimpanan dokumen penagihan. 

e) Seksi Pemeriksaan  

 Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 

pemeriksaan, melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, 

melakukan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, 

melakukan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta melaksanakan 

pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala 

kantor. 

f) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan  

 Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan 

pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan 

dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, pemberian dan/atau penghapusan 

nomor objek pajak secara jabatan, melakukan analisis, penjabaran, dan 

pencapaian target penerimaan pajak, melakukan pengamatan potensi pajak, 

melakukan pendataan dan pemetaan wajib pajak dan objek pajak, melakukan 

pengumpulan data pendukung dan rekonsiliasi data dalam rangka pengawasan 
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wajib pajak, melakukan analisis kinerja wajib pajak, melakukan pengawasan 

kepatuhan kewajiban perpajakan serta melakukan imbauan dan konseling kepada 

wajib pajak, melakukan produksi alat keterangan hasil pengamatan, pendataan, 

pemetaan, dan pengawasan wajib pajak, melakukan pemutakhiran basis data 

wajib pajak, melakukan pemeriksaan dengan kriteria tertentu, melakukan tindak 

lanjut data yang diterima dari kantor pusat, melakukan pemutakhiran basis data 

nilai objek pajak, melakukan penyuluhan pajak, serta melakukan kegiatan 

penilaian. 

g) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I  

 Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses 

penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan wajib pajak 

maupun masyarakat, melakukan usulan pembetulan ketetapan hasil 

pemeriksaan/penelitian, dan melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi 

teknis perpajakan kepada wajib pajak maupun masyarakat, serta melakukan tindak 

lanjut permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan. 

h) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II  

 Seksi Pengawasan dan Konsultasi II mempunyai tugas melakukan analisis, 

penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak untuk wajib pajak strategis, 

melakukan pendataan dan pemetaan wajib pajak strategis dan objek pajak yang 

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak strategis, melakukan 

pengumpulan data pendukung dan rekonsiliasi data dalam rangka pengawasan 

wajib pajak strategis, melakukan analisis kinerja wajib pajak strategis, melakukan 

pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan serta melakukan imbauan dan 
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konseling kepada wajib pajak strategis, melakukan produksi alat keterangan hasil 

kegiatan pengawasan wajib pajak strategis, melakukan pemutakhiran basis data 

wajib pajak strategis, melakukan pemeriksaan dengan kriteria tertentu, melakukan 

tindak lanjut data yang diterima dari kantor pusat, serta melakukan pemutakhiran 

basis data nilai objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 

wajib pajak strategis. 

i) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III dan Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi IV  

 Seksi Pengawasan dan Konsultasi III dan Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi IV masing-masing mempunyai tugas melakukan pemberian dan/atau 

penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan/atau pencabutan 

Pengusaha Kena Pajak, pemberian dan/atau penghapusan nomor objek pajak 

secara jabatan, melakukan analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan 

pajak, melakukan pengamatan potensi pajak, melakukan pendataan dan pemetaan 

wajib pajak dan objek pajak, melakukan pengumpulan data pendukung dan 

rekonsiliasi data dalam rangka pengawasan wajib pajak, melakukan analisis 

kinerja wajib pajak, melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan 

serta melakukan himbauan dan konseling kepada wajib pajak, melakukan 

produksi alat keterangan hasil pengamatan, pendataan, pemetaan, dan pengawasan 

wajib pajak, melakukan pemutakhiran basis data wajib pajak, melakukan 

pemeriksaan dengan kriteria tertentu, melakukan tindak lanjut data yang diterima 

dari kantor pusat, serta melakukan pemutakhiran basis data nilai objek pajak. 
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B. Karakteristik Responden  

 Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang 

terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan. Peneliti memperoleh 107 

responden yang bisa dijadikan data penelitian dengan kuesioner yang diberikan 

kepada responden telah diisi secara lengkap dan benar sehingga layak untuk 

dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan penelitian ini. 

 Terdapat enam karakteristik responden dikelompokkan menurut usia, jenis 

kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, masa kepemilikan NPWP dan 

pendapatan. Untuk memperjelas karakteristik responden tersebut, maka disajikan 

tabel mengenai responden seperti dijelaskan berikut ini. 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.1 

Persentase Usia Responden 

No Usia Frekuensi (Orang) Persentase % 

1.  21-30 Tahun 72 67,3% 

2.  31-40 Tahun 23 21,5% 

3.  41-50 Tahun 10 9,3% 

4.  >50 Tahun 2 1,9% 

Jumlah 107 100% 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

 Data dari karakteristik usia responden pada tabel 4.1 di atas, menunjukkan 

bahwa responden dengan frekuensi tertinggi adalah responden berumur 21-30 

tahun dengan jumlah 72 orang atau 67,3%. Sedangkan untuk responden dengan 

frekuensi terendah adalah responden berumur >50 ke atas dengan jumlah 2 orang 

atau 1,9%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wajib pajak yang terdaftar di 
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KPP Pratama Makassar Selatan adalah sebagian besar telah berusia produktif 

dalam menyelesaikan pekerjaan. 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 

Persentase Jenis Kelamin Responden 

No Jenis Kelamin Frekuensi (Orang) Persentase % 

1.  Laki-laki 47 43.9% 

2.  Perempuan 60 56,1% 

Jumlah 107 100% 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

 Data dari karakteristik usia responden pada tabel 4.1 di atas, menunjukkan 

bahwa responden dengan frekuensi tertinggi adalah responden berjenis kelamin 

perempuan dengan jumlah 60 orang atau 56,1%. Sedangkan untuk responden 

dengan frekuensi terendah adalah responden berjenis kelamin laki-laki dengan 

jumlah 47 orang atau 43,9%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan 

adalah berjenis kelamin perempuan.  

 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.3 

Persentase Pendidikan Terakhir Responden 

No Pendidikan Terakhir Frekuensi (Orang) Persentase % 

1.  SMA 34 31,8% 

2.  D3 13 12,1% 

3.  S1 38 35,5% 

4.  S2 20 18,7% 

5.  Lainnya 2 1,9% 
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Jumlah 107 100% 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

 Data karakteristik pendidikan terakhir responden pada tabel 4.3 di atas, 

menunjukkan bahwa responden dengan frekuensi tertinggi adalah responden yang 

menempuh pendidikan terakhir Strata 1 (S1) berjumlah 38 orang atau 35,5%. 

Sedangkan untuk responden dengan frekuensi terendah adalah responden yang 

menempuh pendidikan selain SMA, D3, S1 dan S2 berjumlah 2 orang atau 1,9%. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wajib pajak yang terdaftar di KPP 

Pratama Makassar Selatan adalah sebagian besar berpendidikan terakhir Strata 1 

(S1). 

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 4.4 

Persentase Pekerjaan Responden 

No Pekerjaan Frekuensi (Orang) Persentase % 

1.  Wiraswasta 67 62,6% 

2.  PNS 35 32,7% 

3.  Pegawai Swasta 4 3,8% 

4.  Lainnya 1 0,9% 

Jumlah 107 100% 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

 Data karakteristik jenis pekerjaan responden pada tabel 4.4 di atas, 

menunjukkan bahwa jumlah responden dengan frekuensi tertinggi adalah  

responden yang bekerja sebagai wiraswasta sebesar 67 orang atau 62,6%. 

Sedangkan untuk responden dengan frekuensi terendah adalah responden yang 

bekerja di berbagai bidang selain PNS, wiraswasta dan pegawai swasta sebanyak 
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1 orang atau 0,9%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wajib pajak yang 

terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan adalah sebagian besar orang yang 

bekerja sebagai wiraswasta. 

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa NPWP 

Tabel 4.5 

Persentase Masa kepemilikan NPWP Responden 

No NPWP Frekuensi (Orang) Persentase % 

1.  1-5 Tahun 67 62,6% 

2.  5-10 Tahun 25 23,4% 

3.  >10 Tahun 15 14% 

Jumlah 107 100% 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

 Data karakteristik masa kepemilikan NPWP responden pada tabel 4.5 di 

atas, menunjukkan bahwa responden dengan frekuensi tertinggi adalah responden 

yang telah memiliki NPWP selama 1-5 tahun sebanyak 67 orang atau 62,6%. 

Sedangkan untuk responden dengan frekuensi terendah adalah responden yang 

memiliki masa kepemilikan  NPWP  > 10 tahun ke atas sebanyak 15 orang atau 

14%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wajib pajak yang terdaftar di KPP 

Pratama Makassar Selatan adalah sebagian besar orang  yang memiliki masa 

kepemilikan NPWP 1-5 tahun. 

6. Karakteristik Responden Berdasarkan Total Pendapatan 

Tabel 4.6 

Persentase Pendapatan Responden 

No Pendapatan Frekuensi (Orang) Persentase % 

1.  4,5 - 6 Juta 64 59,8% 

2.  7-8 Juta 30 28,1% 
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3.  >8 Juta 13 12,1% 

Jumlah 107 100% 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

 Data karakteristik total pendapatan responden pada tabel 4.6 di atas, 

menunjukkan bahwa responden dengan frekuensi tertinggi adalah responden yang 

memiliki gaji 4,5-6 juta sebesar 64 orang atau 59,8%. Sedangkan untuk responden 

dengan frekuensi terendah adalah responden dengan gaji >8 juta ke atas sebanyak 

13 orang atau 12,1%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wajib pajak yang 

terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan adalah sebagian besar mereka yang 

memiliki pendapatan  4,5 – 6 juta. 

 

C. Analisis Deskriptif 

 Deskripsi variabel dari 107 responden dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel berikut:  

Tabel 4.7 

Statistik Deskriptif Variabel 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 107 9,00 30,00 21,6636 4,43175 

X2 107 8,00 35,00 21,2804 6,06691 

Y 107 10,00 25,00 19,7664 3,92039 

M 107 6,00 30,00 18,5514 5,45692 

Valid N 

(listwise) 

107     

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

 Berdasarkan tabel 4.7 di atas, hasil penelitian dengan menggunakan 

statistik deskriptif  love of money menunjukkan nilai minimum 9,00, nilai 

maksimum 30,00, nilai rata-rata  (mean) 21,6636 dengan standar deviasi 4,43175. 

Selain itu, hasil dari pengujian menggunakan statistik deskriptif keadilan pajak 
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menunjukkan nilai minimum 8,00, nilai maksimum 35,00, nilai rata-rata (mean) 

21,2804 dengan standar deviasi 6,06691. Selain itu, variabel tax evasion 

menunjukkan nilai minimum 10,00, nilai maksimum 25,00, nilai rata-rata(mean) 

19,7664 dengan standar deviasi 3,92039. Sedangkan variabel budaya siri 'na 

pacce menunjukkan nilai minimum  6,00, nilai maksimum 30,00, nilai r ata-rata 

(mean) 18,5514 dengan standar deviasi 5,45692. 

1. Analisis Deskriptif Variabel Love Of Money 

 Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel love of money 

didasarkan pada jawaban responden atas pernyataan-pernyataan seperti yang 

terdapat dalam kuesioner yang disebarkan pada responden. Variasi jawaban 

responden untuk variabel love of money dapat dilihat pada table 4.8 berikut ini. 

Tabel 4.8 

Deskriptif Item Pernyataan Variabel Love Of Money 

Item 

Pernyataan 

Frekuensi dan Persentase Skor Mean 

STS TS N S SS 

X1.1 
2 15 15 35 40 417 3,89 

1,9% 14% 14% 32,7% 37,4%   

X1.2 
1 15 31 40 20 384 3,58 

0,9% 14% 29% 37,4% 18,7%   

X1.3 
5 14 29 38 21 377 3,52 

4,7% 13,1% 27,1% 35,5% 19,6%   

X1.4 
3 17 41 33 13 357 3,33 

2,8% 15,9% 38,3% 30,8% 12,1%   

X1.5 
8 16 34 36 13 351 3,28 

7,5% 15% 31,8% 33,6% 12,1%   

X1.6 
3 3 19 44 38 432 4,03 

2,8% 2,8% 17,8% 41,1% 35,5%   

Rata-rata Keseluruhan 3,60 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 
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2. Analisis Deskriptif Variabel Keadilan Pajak 

 Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel keadilan pajak 

didasarkan pada jawaban responden atas pernyataan-pernyataan seperti yang 

terdapat dalam kuesioner yang disebarkan pada responden. Variasi jawaban 

responden untuk variabel keadilan pajak  dapat dilihat pada table 4.9 berikut ini. 

Tabel 4.9 

Deskriptif Item Pernyataan Variabel Keadilan Pajak  

Item 

Pernyataan 

Frekuensi dan Persentase Skor Mean 

STS TS N S SS 

X2.1 
13 30 29 28 7 307 2,86 

12,1% 28% 27,1% 26,2% 6,5%   

X2.2 
15 25 35 23 9 307 2,86 

14% 23,4% 32,7% 21,5% 8,4%   

X2.3 
9 18 43 28 9 331 3,09 

8,4% 16,8% 40,2% 26,2% 8,4%   

X2.4 
7 13 39 34 14 356 3,32 

6,5% 12,1% 36,4% 31,8% 13,1%   

X2.5 
7 27 38 23 12 327 3,05 

6,5% 25,2% 35,5% 21,5% 11,2%   

X2.6 
8 31 35 23 10 319 2,98 

7,5 29% 32,7% 21,5% 9,3%   

X2.7 7 27 35 26 12 330 3,08 

 6,5% 25,2% 32,7% 24,3% 11,2%   

Rata-rata Keseluruhan 3,03 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

 

3. Analisis Deskriptif Variabel Tax Evasion 

 Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel tax evasion 

didasarkan pada jawaban responden atas pernyataan-pernyataan seperti yang 

terdapat dalam kuesioner yang disebarkan pada responden. Variasi jawaban 

responden untuk variabel tax evasion dapat dilihat pada table 4.10 berikut ini. 
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Tabel 4.10 

Deskriptif Item Pernyataan Variabel Tax Evasion  

Item 

Pernyataan 

Frekuensi dan Persentase Skor Mean 

STS TS N S SS 

Y.1 
11 27 34 28 7 314 2,93 

10,3% 25,2% 31,8% 26,2% 6,5%   

Y.2 
8 24 34 33 8 330 3,08 

7,5% 22,4% 31,8% 30,8% 7,5%   

Y.3 
2 23 39 30 13 326 3,04 

1,4% 21,5% 36,4% 28% 12,7%   

Y.4 
8 25 33 32 9 330 3,08 

7,5% 23,4% 30,8% 29,9% 8,4%   

Y.5 
9 25 35 33 5 321 3,00 

8,4% 23,4 32,7 30,8 4,7   

Y.6 
7 17 27 38 18 364 3,40 

6,5% 15,9% 25,2% 35,5% 16,8%   

Rata-rata Keseluruhan 3,08 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

 

4. Analisis Deskriptif Variabel Budaya Siri’ Na Pacce 

 Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel siri’ na pacce 

didasarkan pada jawaban responden atas pernyataan-pernyataan seperti yang 

terdapat dalam kuesioner yang disebarkan pada responden. Variasi jawaban 

responden untuk variabel siri’ na pacce dapat dilihat pada table 4.11 berikut ini. 

Tabel 4.11 

Deskriptif Item Pernyataan Variabel Budaya Siri’ Na Pacce 

Item 

Pernyataan 

Frekuensi dan Persentase Skor Mean 

STS TS N S SS 

M.1 
0 11 17 35 44 433 4,04 

0% 10,3% 15,9% 32,7% 41,1%   

M.2 
1 14 28 37 27 396 3,70 

0,9% 13,1% 26,2% 34,6% 25,2%   

M.3 
2 7 24 47 27 411 3,84 

1,9% 6,5% 22,4% 43,9% 25,2%   

M.4 
1 6 16 47 37 434 4,05 
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0,9% 5,6% 15% 43,9% 34,6%   

M.5 
0 6 19 38 44 441 4,12 

0% 5,6% 17,8% 35,5% 41,1%   

Rata-rata Keseluruhan 3,95 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

 

D. Hasil Uji Kualitas Data 

  Tujuan dari uji kualitas data adalah untuk mengetahui konsistensi dan 

akurasi data yang dikumpulkan. Uji kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan 

instrument penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji 

reliabilitas. 

1. Hasil Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid apabila daftar pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. 

Dengan kata lain instrument tersebut dengan mengukur construct sesuai dengan 

yang diharapkan peneliti. Hasil Pengujian validitas data dapat dilihat pada tabel 

berikut.  

Tabel 4.12 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item r hitung r tabel Keterangan 

Love Of Money X1.1 0,690  

 

0,190 

Valid 

 X1.2 0,760 Valid 

 X1.3 0,814 Valid 

 X1.4 0,728 Valid 

 X1.5 0,681 Valid 

 X1.6 0,596 Valid 

Keadilan Pajak X2.1 0,812  

 

 

Valid 

 X2.2 0,783 Valid 

 X2.3 0,753 Valid 
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 X2.4 0,750 0,190 Valid 

 X2.5 0,863 Valid 

 X2.6 0,771 Valid 

 X2.7 0,805 Valid 

Tax Evasion Y1 0,881  

 

0,190 

Valid 

 Y2 0,864 Valid 

 Y3 0,862 Valid 

 Y4 0,858 Valid 

 Y5 0,885 Valid 

 Y6 0,736 Valid 

Budaya Siri’ Na 

Pacce 

M1 0,799  

 

0,190 

Valid 

M2 0,841 Valid 

 M3 0,816 Valid 

 M4 0,820 Valid 

 M5 0,847 Valid 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

 Hasil uji validitasi data pada tabel 4.12 di atas, untuk semua item  yang 

dicoba dinyatakan valid.  Hal ini dikarenakan setiap item  pernyataan pada 

variabel memiliki nilai yang signifikan yaitu 0,000 atau di bawah 0,05 (0,000 < 

0,05) sehingga semua pernyataan dapat dianggap valid. 

 

2. Hasil Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau 

andal apabila jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Suatu instrument dapat dikatakan memiliki reliabilitas 

apabila memiliki koefisien keandalan reliabilitas atau Cronbach Alpha (α) lebih 

besar atau sama dengan 0,60 (α ≥ 0,60). Hasil pengujian reliabilitas data dari 107 

responden dapat dilihat pada tabel berikut.  
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Tabel 4.13 

Hasil Uji Reliabilitas 

No 
Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

1.  Love Of Money 0,805 Reliabel 

2. Keadilan Pajak 0,900 Reliabel 

3. Tax Evasion 0,920 Reliabel 

4. Budaya Siri’ Na Pacce 0,881 Reliabel 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

 Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.13 menunjukan bahwa nilai 

Cronbach Alpha (α) dari semua variabel lebih besar dari 0,60 (α  ≥0,60), sehingga 

dapat di simpulkan bahwa instrument kuesioner yang digunakan untuk 

menjelaskan yaitu dinyatakan andal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur 

variabel.  

 

E. Hasil Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik digunakan apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam 

analisis regresi linear berganda terpenuhi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini 

adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.  

1. Uji Normalitas  

 Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah variabel-variabel yang 

digunakan untuk menguji hipotesis sudah terdistribusi normal atau tidak. Untuk 

mendeteksi normalitas data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan uji one-

sample kolmogorov-smirnov test dan metode grafik normal probability plot. Hasil 

uji normalitas dengan uji one-sample kolmogorov-smirnov test dapat dilihat pada 

tabel berikut.  
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 107 

Normal Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 

3,51105273 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,074 

Positive ,074 

Negative -,060 

Kolmogorov-Smirnov Z ,764 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,604 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

 Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.15 menunjukan bahwa 

signifikansi nilai Kolmogorov-Smirnov yang diperoleh pada nilai Asymp sig (2-

tailed) sebesar 0,604 lebih besar dari 0,05 atau 5% (0,604 > 0,05). Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa data atau variabel-variabel yang diuji terdistribusi normal. 

Selain uji one-sample kolmogorov-smirnov test, pada penelitian ini juga 

menggunakan metode grafik normal probability plot. Hasil uji normalitas dengan 

metode grafik dapat dilihat pada gambar berikut. 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 
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 Berdasarkan hasil uji normalitas pada Gambar 4.2 menunjukan bahwa 

titik-titik (data) yang menyebar dalam grafik normal probability plot mengikuti 

arah garis diagonal. Hal ini bebarti data dalam penelitian ini memenuhi asumsi 

normalitas. 

 

2. Uji Multikolinieritas 

 Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik sebaiknya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk 

mendeteksi adanya multikolinearitas dapat diketahui dari tolerance value atau 

variance inflation factor (VIF). Apabila nilai variance inflation factor (VIF) < 10 

dan Tolerance Value > 0,10 maka model tersebut tidak terjadi multikolinearitas 

antar variabel independen. Hasil pengujian multikolinearitas dilihat pada tabel 

4.15 berikut. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan  

Love Of Money 0,996 1,004 Tidak Terjadi Multikolinieritas  

Keadilan Pajak 0,920 1,087 Tidak Terjadi Multikolinieritas  

Budaya Siri’ Na Pacce 
0,918 

1,089 Tidak Terjadi Multikolinieritas  

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

 Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.15, menunjukkan 

bahwa data yang diperoleh dari nilai tolerance untuk variabel love of money 

sebesar 0,996, keadilan pajak sebesar 0,920 dan budaya siri’ na pace sebesar 

0,918. Semua nilai tolerance tersebut masing-masing menunjukkan >0,10. 
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Adapun nilai VIF untuk variabel love of money sebesar 1,004, keadilan pajak 

sebesar 1,087 dan budaya siri’ na pace sebesar 1,089. Semua nilai VIF tersebut 

masing-masing menunjukkan <10,00. Sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan 

bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas 

antar variabel independen karena semua nilai tolerance variabel lebih besar dari 

0,10 (> 0,10) dan semua nilai VIF variabel lebih kecil dari 10,00 (< 10,00). 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui penyimpangan berupa 

adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model 

regresi. Dalam penelitian ini digunakan Uji Glejser dengan meregresikan masing-

masing variabel independen terhadap variabel residual mutlaknya. Kriteria 

pengambilan keputusan adalah signifikan dari variabel independen dan variabel 

moderasi lebih besar dari 0.05 atau 5%, yang berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.16 

berikut. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig Keterangan  

Love Of Money 
0,916 

Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Keadilan Pajak 
0,066 

Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Budaya Siri’ Na Pacce 
0,315 

Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

 Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.15, menunjukan 

bahwa tidak ada variabel independen dan variabel moderasi yang signifikan 
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mempengaruhi variabel independen. Hal ini terlihat dari tingkat probabilitas 

signifikansi pada tabel di atas dengan tingkat sig > 0,05 (5%). Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi 

heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak untuk digunakan.  

Gambar 4.3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas – Grafik Scatterplot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

 Hasil uji heteroskedastisitas dari gambar 4.3 menunjukkan bahwa terdapat 

titik-titik yang menyebar secara acak serta tersebar secara baik diatas maupun 

dibawah angka 0 pada sumbu Y. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga 

model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan 

variabel independen. 

F. Hasil Uji Hipotesis 

 Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1 dan H2 

menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen 

terhadap variabel dependen, sedangkan untuk menguji hipotesis H3 dan H4 
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menggunakan analisis moderasi dengan pendekatan absolute residual atau uji nilai 

selisih mutlak. Uji hipotesis ini dibantu dengan menggunakan program aplikasi 

SPSS 21. 

1. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H1 dan H2 

 Pengujian hipotesis H1 dan H2 dilakukan dengan analisis regresi berganda 

pengaruh love of money dan keadilan pajak terhadap tax evasion. Hasil pengujian 

tersebut ditampilkan sebagai berikut: 

a) Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui persentase 

seberapa jauh kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel 

dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R2) dapat dilihat pada tabel 4.17 

berikut. 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

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

Estimate 

1 ,762
a
 ,581 ,573 3,56600 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

 Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R
2
) pada tabel 4.17, diperoleh 

nilai R Square (R
2
) sebesar 0,581 atau sama dengan 58,1%. Hal ini menunjukkan 

bahwa 58,1% tax evasion dipengaruhi oleh love of money dan keadilan pajak. 

Sisanya 41,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang belum diteliti dalam 

penelitian ini. 
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b) Uji Regresi Secara Simultan (Uji F) 

 Pengujian regresi simultan (uji F) digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen, apabila nilai signifikan dari Fhitung lebih rendah dari tingkat 

kesalahan/eror (alpha) 0,05 atau 5%, maka dapat dikatakan bahwa variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen. 

Hasil uji regresi secara simultan (uji F) dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut. 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Regresi Secara Simultan (Uji F) 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. F-Tabel 

1 

Regression 1833,969 2 916,985 72,111 ,000
b
 3,08 

Residual 1322,498 104 12,716    

Total 3156,467 106     

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

 Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.17, dapat dilihat bahwa dalam 

pengujian regresi berganda menunjukkan Fhitung sebesar 72,111 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 (<0,05 ), dimana nilai Fhitung 72,111 

lebih besar dari nilai table F sebesar 3,08. Hal ini berarti bahwa variabel love of 

money dan keadilan pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh 

terhadap tax evasion.   

c) Uji Regresi Secara Parsial (Uji t) 

 Uji regresi secara parsial (Uji t) merupakan alat uji yang digunakan untuk 

menentukan setiap variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat 

(dependen). Pengujian variabel bebas ini dikatakan berpengaruh dilihat dari 

besarnya nila sig < 0,05 atau lebih besar dari 5%. 
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Tabel 4.19 

Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t) 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 11,640 2,074  5,613 ,000 

Total X1 ,748 ,078 ,608 9,565 ,000 

Total X2 -,437 ,057 -,486 -7,646 ,000 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

 Berdasarkan data tabel 4.21 diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai 

berikut: 

Y = 11,640 + 0,748 – 0,437 + e 

Keterangan: 

Y : Tax Evasion 

a : Konstanta  

β1β2 : Koefisien Regresi 

X1 : Love Of Money 

X2 : Keadilan Pajak 

E : error yaitu nilai residu 

Dari persamaan di atas dijelaskan bahwa:  

1) Pada model regresi ini nilai konstanta sebesar 11,640 menunjukan bahwa jika 

variabel independen (love of money dan keadilan pajak) di asumsikan sama 

dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 11,640. 

2) Nilai koefisien regresi variabel love of money (X1) sebesar 0,748. Pada 

penelitian ini dapat artikan bahwa ketika variabel love of money mengalami 
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peningkatan sebesar satu satuan, maka perilaku kepatuhan wajib pajak akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,748. 

3) Nilai koefisien regresi variabel keadilan pajak (X2) sebesar -0,437. Pada 

penelitian ini dapat artikan bahwa ketika variabel keadilan pajak mengalami 

penurunan sebesar satu satuan, maka perilaku kepatuhan wajib pajak akan 

mengalami penurunan sebesar -0,437. 

 

 Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H1 dan H2) yang diajukan dapat 

dilihat sebagai berikut:  

1) Love of money berpengaruh positif signifikan terhadap tax evasion (H1) 

 Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa variabel love of money 

memiliki thitung sebesar 9,565 > ttabel sebesar 1,98304 (sig = 0,05 dan df = n-k, 

yaitu 107-3 = 104) dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0.748 dan 

tingkat signifikansi 0.000 yang lebih kecil dari 0,05 (5%) atau signifikan pada 

alpha 1%, maka H1 diterima. Hal ini berarti love of money berpengaruh positif 

terhadap tax evasion. Dengan demikian H1 yang menyatakan love of money 

berpengaruh postif terhadap tax evasion terbukti atau dapat diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin meningkatnya love of money, maka semakin tinggi 

pula tingkat tax evasion yang akan terjadi. 

2) Keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap tax evasion (H2) 

 Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa variabel keadilan pajak 

memiliki thitung sebesar -7,646 > ttabel sebesar 1,98304 (sig = 0,05 dan df = n-k, 

yaitu 107-3 = 104) dengan koefisien beta unstandardized sebesar -0,437 dan 

tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 (5%), maka H2 diterima. Hasil 
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ini memperlihatkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap tax 

evasion. Dengan demikian H2 yang menyatakan keadilan pajak berpengaruh 

negatif terhadap tax evasion terbukti atau dapat diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin rendah tingkat keadilan pajak yang terjadi, maka semakin tinggi 

pula tingkat tindakan tax evasion yang dilakukan masyarakat sebagai wajib pajak 

akan terjadi.  

 

2. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H3 dan H4 

Tabel 4.20 

Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (Uji R
2
) 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 ,784a ,615 ,596 3,46922 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

 Berdasarkan hasil uji koefisiensi determinasi pada tabel 4.20, nilai R
2
 (R 

Square) sebesar 0,615 yang berarti tax evasion dapat dijelaskan oleh variabel Z-

score love of money (X1), Z-score keadilan pajak (X2), Z-score budaya siri’ na 

pacce (M), X1_M dan X2_M sebesar 61,5%. Sisanya sebesar 38,5% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. 

Tabel 4.21 

Hasil Uji Regresi Secara Simultan (Uji F) 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1940,880 5 388,176 32,253 ,000
b
 

Residual 1215,587 101 12,036   

Total 3156,467 106    

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

 Hasil uji F pada tabel 4.21 menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 32.253 

dengan tingkat signifikansi 0,000 jauh di bawah 0,05. Hal ini menunjukan bahwa 
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variabel Z-score love of money (X1 Z-score keadilan pajak (X2), Z-score budaya 

siri’ na pacce (M), X1_M dan X2_M secara bersama-sama atau simultan 

mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. 

 Untuk menentukan apakah variabel moderasi yang digunakan benar 

memoderasi variabel X terhadap Y maka perlu diketahui kriteria sebagai berikut: 

Tabel 4.22 

Kriteria Penentuan Variabel Moderasi 

No Tipe Moderasi Koefisien 

1.  Pure Moderasi b2 Tidak Signifikan  

b3 Signifikan 

2. Quasi Moderasi b2 Signifikan  

b3 Signifikan 

3.  Homologies Moderasi (Bukan 

Moderasi) 

b2 Tidak Signifikan  

b3 Tidak Signifikan 

4.  Predictor b2 Signifikan  

b3 Tidak Signifikan 

Sumber : Bryan dan Haryadi (2018) 

Keterangan:  

b2 : Variabel budaya Bugis Makassar siri’ na pacce 

b3 : Variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas 

Untuk mengetahui bagaimana peranan variabel budaya siri’ na pacce atas love of 

money dan keadilan pajak terhadap tax evasion. 

Tabel 4.23 

Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji t) 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 19,078 ,631  30,242 ,000 

Zscore: (X1) 2,949 ,360 ,540 8,181 ,000 

Zscore: (X2) -2,637 ,356 -,483 -7,398 ,000 

Zscore: (M) ,374 ,362 ,069 1,033 ,304 
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X1_M -1,052 ,396 -,179 -2,653 ,009 

X2_M ,568 ,470 ,078 1,208 ,230 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 

 Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial (uji t) tabel 4.23, dapat 

menunjukkan model estimasi sebagai berikut: 

Y = 19,078 + 2,949 – 2,637 + 0,374 -1,052 + 0,568 + e 

Keterangan: 

Y  : Tax Evasion 

ZX1  : Standardized Love Of Money 

ZX2  : Standardized Keadilan Pajak 

ZM  : Standardized Budaya Siri’ Na Pacce 

|ZX–ZM| : Merupakan Interaksi yang diukur dengan nilai absolut  

    perbedaan antara ZX dan ZM 

a  : Konstanta 

β  : Koefisien regresi 

e  : Error Term 

 

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:  

a) Pada model regresi ini nilai konstanta sebesar 19,078 menunjukkan bahwa 

jika variabel independen (love of money dan keadilan pajak) diasumsikan 

sama dengan nol, maka tax evasion akan meningkat sebesar19,078. 

b) Nilai koefisien regresi variabel love of money (X1) sebesar 2,949. Pada 

Penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel love of money mengalami 

peningkatan sebesar satu satuan, maka tax evasion akan mengalami 

peningkatan sebesar 2,949. 



87 
 

 

c) Nilai koefisien regresi variabel keadilan pajak (X2) sebesar –2,637. Pada 

penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel keadilan pajak mengalami 

penurunan sebesar satu satuan, maka tax evasion akan mengalami penurunan 

sebesar -2,637. 

d) Nilai koefisien regresi variabel budaya siri’ na pacce (M) sebesar 0,374. Pada 

penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel budaya siri’ na pacce 

mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka tax evasion akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,374. 

e) Nilai koefisien regresi interaksi antara budaya siri’ na pacce (M) dengan love 

of money (X1) sebesar -1,052, pada penelitian ini dapat diartikan bahwa 

adanya interaksi antara budaya siri’ na pacce (M) dengan variabel love of 

money (X1), maka tax evasion akan mengalami penurunan sebesar  -1,052.  

f) Nilai koefisien regresi interaksi antara budaya siri’ na pacce (M) dengan 

keadilan pajak (X2) sebesar 0,568. Pada penelitian ini dapat artikan bahwa 

adanya interaksi antara budaya siri’ na pacce (M) dengan keadilan pajak (X2), 

maka tax evasion akan mengalami peningkatan sebesar 0,568.  

 

 Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H3 dan H4) yang diajukan dapat 

dilihat sebagai berikut. 

1) Budaya siri’ na pacce memoderasi pengaruh antara love of money terhadap 

tax evasion (H3) 

 Berdasarkan uji t pada tabel 4.23, diperoleh nilai signifikan uji t variabel 

budaya siri’ na pacce sebesar 0,304. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang 

berarti bahwa tidak terdapat hubungan variabel budaya siri’ na pacce dengan tax 
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evasion. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi diperoleh nilai signifikansi 

interaksi love of money dan budaya siri’ na pacce sebesar 0,009 atau lebih kecil 

dari 0,05 yang berarti menunjukkan bahwa interaksi tersebut dapat berhubungan. 

Karena koefisien b2 tidak signifikan dan b3 signifikan, maka penggunaan variabel 

budaya siri’ na pacce merupakan variabel Pure moderasi. 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.23, menunjukkan bahwa variabel 

moderasi X1_M mempunyai thitung sebesar -2,653 < ttabel 1,983 dengan koefisien 

beta unstandardized sebesar -1,052  dan tingkat signifikansi 0,009 atau lebih kecil 

dari dari >0,05 maka H3 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel budaya siri’ na 

pacce sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh antara variabel love 

of money terhadap tax evasion. Jadi hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan 

budaya siri’ na pacce memoderasi pengaruh antara love of money terhadap tax 

evasion terbukti atau dapat diterima.  

2) Budaya siri’ na pacce tidak dapat memoderasi pengaruh antara keadilan 

pajak terhadap tax evasion (H4) 

 Berdasarkan uji t pada tabel 4.23, diperoleh nilai signifikan uji t variabel 

budaya siri’ na pacce sebesar 0,304. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang 

berarti bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel budaya siri’ na pacce 

dengan tax evasion. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi diperoleh nilai 

signifikansi interaksi keadilan pajak dan budaya siri’ na pacce sebesar 0,230 atau 

lebih besar dari 0,05 yang berarti menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak 

dapat berhubungan. Karena koefisien b2 tidak signifikan dan b3 tidak signifikan, 



89 
 

 

maka penggunaan variabel budaya siri’ na pacce merupakan variabel 

Homologiser-Moderasi (Bukan sebagai Moderasi). 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.23, menunjukkan bahwa variabel 

moderasi X2_M mempunyai thitung sebesar 1,208 > ttabel 1,983 dengan koefisien 

beta unstandardized sebesar 0,568 dan tingkat signifikansi 0,230 atau lebih besar 

dari >0,05 maka H4 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel budaya siri’ na pacce 

sebagai variabel moderasi belum dapat memoderasi pengaruh antara variabel 

keadilan pajak terhadap tax evasion. Jadi hipotesis keempat (H4) yang 

menyatakan budaya siri’ na pacce memoderasi pengaruh antara keadilan pajak 

terhadap tax evasion tidak terbukti atau ditolak. 

 

G. Pembahasan 

1. Love Of Money Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Tax Evasion 

(H1) 

 Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan 

bahwa love of money berpengaruh positif signifikan terhadap tax evasion. Hal ini 

terlihat dari hasil pengujian hipotesis yaitu variabel love of money memiliki thitung 

sebesar 9,565 dan koefisien regresi sebesar 0.748 dengan nilai signifikansi 0.000 

lebih kecil dari 0,05 (α =  0,05), sehingga hipotesis pertama (H1) dalam penelitian 

ini terbukti atau dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sifat 

love of money yang dimiliki oleh seorang wajib pajak, maka semakin tinggi pula 

tindakan tax evasion yang akan terjadi. Dengan demikian, ketika wajib pajak 

orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan memiliki love of 
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money yang tinggi, maka kecenderungan wajib pajak dalam melakukan tindakan 

tax evasion akan semakin tinggi.  

 Seseorang yang memiliki love of money tinggi cenderung mengarah pada 

perilaku yang tidak etis. Diketahui dari beberapa pertanyaan kuesioner mengenai 

love of money, dimana rata-rata responden memberikan pernyataan setuju dan 

sangat setuju menempatkan uang sebagai prioritas utama, mereka berfikir bahwa 

tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang dapat diterima. Wajib 

pajak yang memiliki love of money tinggi, beranggapan bahwa membayar pajak 

adalah beban yang hanya dapat mengurangi penghasilan yang diperoleh tanpa 

merasakan manfaat secara langsung dari pembayaran pajak tersebut dan 

merupakan tindakan yang merugikan ketika harus mengeluarkan uang untuk 

membayar pajak yang dikenakan dari penghasilan yang diperoleh. Untuk itu, 

wajib pajak yang memiliki kecintaan berlebih terhadap uang akan rela melakukan 

segala cara agar uang yang diperoleh tidak hilang ataupun beralih ke pihak lain 

sekalipun hal tersebut dilakukan dengan cara yang tidak etis. Apabila kecintaan 

pada uang itu berlebih, wajib pajak tersebut akan menganggap bahwa uang adalah 

segalanya karena baginya memiliki uang yang banyak dapat mencerminkan 

kesuksesan, lebih dihormati dan dikagumi dikehidupan sosial, serta dapat 

memberikan kebebasan dalam mengekspresikan kompetensi dan kemampuan. 

 Penelitian ini sejalan dengan teori sosial kognitif yang dikembangkan oleh 

Bandura (1977) yang memandang bahwa teori kognitif sosial dapat memberikan 

pemahaman, prediksi dan perubahan terhadap perilaku manusia melalui interaksi 

yang terjadi. Faktor kognitif memainkan peran dalam menyebabkan seseorang 
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berperilaku. Faktor tingkat kecintaan uang tinggi yang timbul dalam diri 

seseorang dapat membuat orang tersebut cenderung melakukan tindakan tidak 

etis. Tindakan tidak etis yang dimaksud disini ialah tindakan wajib pajak saat 

melakukan penggelapan pajak (tax evasion). Dengan demikian, seseorang dengan 

love of money tinggi akan cenderung lebih termotivasi untuk melakukan tax 

evasion . 

 Hasil pada penelitian ini diperkuat oleh beberapa penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh  Hafizah Ihsanul (2016), menunjukkan bahwa love of money yang 

tinggi akan berpengaruh positif terhadap tax evasion, dimana seseorang dengan 

kecintaan yang tinggi terhadap uang akan menurunkan nilai etika sehingga 

memungkinkan untuk melakukan tindakan tidak etis seperti tax evasion. Hasil 

penelitian Putri (2018), Nuraprianti et al. (2019) serta Tanra (2021) juga 

menunjukkan hasil yang sama, yakni love of money secara positif mempengaruhi 

tax evasion. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Choiriyah & 

Damayanti (2020) menyatakan bahwa love of money tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tax evasion. 

H1 : Love of money berpengaruh positif signifikan terhadap tax evasion. 

 

2. Keadilan Pajak Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Tax Evasion 

(H2)  

 Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan 

bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap tax evasion. Hal ini 

terlihat dari hasil pengujian hipotesis yaitu variabel keadilan pajak memiliki thitung 

sebesar -7,646 dan koefisien regresi sebesar -0,437 dengan nilai signifikansi 0.000 
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lebih kecil dari (α =  0,05, sehingga hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini 

terbukti atau dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin rendah 

persepsi wajib pajak mengenai keadilan pajak, maka semakin tinggi tindakan tax 

evasion yang akan terjadi. Dengan demikian, ketika wajib pajak orang pribadi 

yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan memiliki persepsi bahwa 

keadilan pajak yang berlaku masih tergolong rendah, maka kecenderungan wajib 

pajak untuk melakukan tax evasion semakin tinggi.  

  Keadilan pajak merupakan hal penting bagi wajib pajak, dimana keadilan 

dapat mempengaruhi sudut pandang wajib pajak terhadap tax evasion. Apabila 

keadilan dalam perpajakan dirasa belum maksimal dalam proses pemungutan 

pajak maka tingkat keinginan untuk melakukan tax evasion akan meningkat. 

Diketahui dari beberapa pertanyaan kuesioner mengenai keadilan pajak, dimana 

rata-rata responden memberikan pernyataan netral dan tidak setuju mengenai 

keadilan pajak yang terjadi. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa kewajiban 

pajak yang dibayarkan belum sebanding dengan manfaat yang diterima serta 

besarnya tarif pajak belum sesuai dengan kemampuannya. Wajib pajak 

beranggapan bahwa sistem perpajakan yang berlaku belum tepat sasaran dalam 

penerapan, penyusunan undang-undang serta pelaksanaannya. Menurut wajib 

pajak, pajak dinilai adil apabila sudah tepat dengan tupoksinya, dimana  ketika 

wajib pajak yang berada dalam keadaan ekonomi yang sama akan dikenakan tarif 

pajak yang sama tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilannya, begitupun 

sebaliknya ketika wajib pajak yang memiliki jumlah penghasilan yang berbeda, 

maka dikenakan beban pajak yang berbeda juga tanpa membedakan jenis dan 
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sumber penghasilannya. Untuk itu, dalam mewujudkan keadilan pajak pemerintah 

harus lebih sigap dalam mencegah permasalahan yang ada pada wajib pajak 

terutama dalam hal pemungutan dan pengalokasian dana pajak sesuai dengan 

prosedur yang ada. Ketika Wajib Pajak merasa telah diperlakukan adil, mereka 

akan lebih sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.  

 Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz 

Heider (1958) yang menjelaskan tentang perilaku individu yang disebabkan 

karena faktor eksternal ataupun internal. dimana perilaku yang disebabkan karena 

faktor internal yaitu perilaku yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri dan 

perilaku yang disebabkan karena faktor eksternal yaitu perilaku individu yang 

dipengaruhi dari luar seperti keadaan atau situasi. Keadilan pajak merupakan 

faktor atribusi eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan melihat apakah keadilan pajak telah 

dirasa adil oleh wajib baik dalam bentuk pengenaan ataupun pelaksanaannya. 

Semakin rendahnya rasa keadilan menurut wajib pajak maka akan memengaruhi 

persepsi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.  

 Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh  Paramita & Budiasih (2016), Sariani et al. (2016) dan Santana et 

al. (2020) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap 

tax evasion. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hamdani (2015) 

menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak 

mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion).   

H2 : Keadilan Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap tax evasion. 
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3. Budaya Siri’ Na Pcace Memoderasi Pengaruh Antara Love Of Money 

Terhadap  Tax Evasion (H3) 

 Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan 

bahwa budaya siri’na pacce dapat memoderasi pengaruh antara love of money 

terhadap tax evasion. Hal ini terlihat dari hasil pengujian hipotesis pada variabel 

budaya siri’ na pacce terhadap love of money yaitu memiliki thitung sebesar -2,653 

dan koefisien regresi sebesar -1,052 dengan nilai signifikansi 0,009 lebih kecil 

dari 0,05 (α =  0,05), sehingga H3 dalam penelitian ini terbukti atau dapat diterima 

dan digolongkan sebagai Pure Moderasi. Hasil ini menunjukkan bahwa love of 

money dapat dimoderasi oleh budaya siri’ na pacce, artinya semakin tinggi nilai 

budaya siri’na pacce yang dianut oleh wajib pajak maka kemungkinan semakin 

rendah tindakan tax evasion yang akan terjadi. Hal ini berarti apabila wajib pajak 

orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan senantiasa 

menanamkan nilai-nilai dari budaya siri’ na pacce dalam dirinya, maka dapat 

menurunkan perilaku love of money yang dimilikinya sehingga kecenderungan 

untuk melakukan tindakan tax evasion juga akan menurun.  

 Budaya siri 'na pacce dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan seorang 

wajib pajak dalam menyelesaikan pembayaran pajak terutama dalam melakukan 

tindakan kecurangan atas ketidakpatuhannya dalam membayar pajak (Rusyidi & 

Nurhikmah, 2018). Semakin tinggi nilai budaya siri’na pacce yang dianut oleh 

wajib pajak maka semakin rendah kemungkinan tindakan tax evasion yang terjadi. 

Artinya, apabila wajib pajak menanamkan siri 'na pacce, maka dapat menurunkan 

keinginannya dalam melakukan tindakan tax evasion, dimana wajib pajak dapat 
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menerima bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban kepada negara 

yang harus dibayar. Dengan demikian, ketika wajib pajak yang cinta uang telah 

menganut nilai etika budaya siri na pacce, mereka dapat memahami bahwa 

apabila terlalu cinta terhadap uang justru akan mengarahkan pada perbuatan yang 

etis dan tidak pantas dilakukan seperti tax evasion.  

 Budaya siri’na pacce menuntut seseorang untuk menjalankan 

kewajibannya dengan sebaik-baiknya dengan mengandalkan potensi yang 

dimiliki, mentaati peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan memiliki 

kepedulian terhadap sesamanya, memegang teguh janji atau amanah yang telah 

dibuat, serta jujur dalam setiap hal yang dilakukan (Hamid, et all, 2007). Untuk 

itu, apabila wajib pajak yang memiliki love of money menjunjung tinggi nilai-nilai 

etika dari budaya siri’ na pacce ini, maka akan membuatnya lebih memahami 

bahwa membayar pajak merupakan bentuk kontribusi kepada negara, serta ketika 

melaporkan pajak, mereka akan senantiasa mengaplikasikan nilai- nilai kejujuran 

terutama dalam melaporkan SPT pajak, dimana wajib pajak akan merasa malu dan 

bersalah apabila tidak melaporkan SPT dan terbukti melakukan kecurangan dalam 

pelaporan SPT pajak.,  

 Penelitian ini sejalan dengan teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh 

Albert Bandura (1986). Dari perspektif kognitif sosial, individu dipandang 

mampu menjadi proaktif dan mengatur diri sendiri daripada menjadi reaktif dan 

dikendalikan oleh kekuatan biologis atau lingkungan. Perspektif kognitif sosial 

pula memandang individu memiliki kemampuan untuk mengendalikan sesuatu 

yang dilakukan melalui pengaturan diri atas pikiran-pikiran dan tindakan mereka. 
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Berdasarkan hal tersebut dengan adanya budaya siri’ na pacce dalam diri individu 

dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan wajib pajak. Dimana dengan 

adanya budaya siri’ na pacce dapat menurunkan perilaku love of money seseorang 

wajib pajak sehingga akan menganggap tindakan tax evasion merupakan hal yang 

tidak etis untuk dilakukan.  

H3 : Budaya siri’ na pacce dapat memoderasi antara pengaruh love of money 

terhadap tax evasion. 

 

4. Budaya Siri’ Na Pacce Memoderasi Pengaruh Antara Keadilan Pajak 

Terhadap  Tax Evasion (H4) 

 Hipotesis ketiga (H4) yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan 

bahwa budaya siri’ na pacce belum dapat dijadikan sebagai variabel pemoderasi 

pada pengaruh antara keadilan pajak terhadap tax evasion. Hal ini terlihat dari 

hasil pengujian hipotesis pada variabel budaya siri’ na pacce terhadap keadilan 

pajak yaitu memiliki thitung sebesar 1,208 dan koefisien regresi sebesar 0,568 

dengan nilai signifikansi 0,230 lebih kecil dari 0,05 (α =  0,05), sehingga H4 

dalam penelitian ini belum terbukti atau ditolak dan digolongkan sebagai variabel 

homologiser-Moderasi (Bukan sebagai Moderasi). Hal ini berarti pengaruh 

keadilan pajak terhadap tax evasion pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 

di KPP Pratama Makassar Selatan belum dapat diperkuat oleh adanya budaya siri’ 

na pacce. 

 Ketika wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar 

memiliki pemahaman mengenai keadilan pajak yang baik disertai dengan 

menerapkan nilai budaya siri’na pacce cenderung akan memenuhi kewajiban 
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pajaknya, namun pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya siri’ na 

pacce belum dapat memberikan pengaruh sebagai pemoderasi antara keadilan 

pajak terhadap tax evasion. Hal ini disebabkan karena berdasarkan persepsi wajib 

pajak bahwa pajak dinilai adil apabila pajak yang dibayarkan sebanding dengan 

kemampuan dalam membayarnya dan dampak yang diterima, serta sudah tepat 

dengan tupoksinya baik dari segi penerapan undang-undang ataupun dari segi 

pelaksaannya. Fenomena yang terjadi saat ini banyak masyarakat atau wajib pajak 

kurang merasakan keuntungan dari pajak yang telah dibayarkan tersebut baik 

secara langsung maupun tidak langsung, seperti masih banyaknya fasilitas-

fasilitas umum yang tidak memadai ataupun pembangunan infrastruktur yang 

belum merata.  

 Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang dikembangkan oleh 

Fritz Heider (1958). Teori ini menyatakan bahwa keterkaitan keadilan pajak 

terhadap tindakan tax evasion dapat dijelaskan dengan teori atribusi eksternal. 

Teori atribusi eksternal menjelaskan bahwa kondisi di luar diri individu yang akan 

mempengaruhi individu dalam berperilaku. Individu akan berperilaku bukan 

disebabkan oleh keinginannya sendiri, melainkan karena desakan atau keadaan 

yang tidak bisa terkontrol. Jadi, dapat diartikan bahwa wajib pajak akan 

berperilaku sesuai dengan pandangan mereka mengenai penggelapan pajak yang 

dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu berkaitan dengan pelaksanaan sistem 

pajak.  

H4 : Budaya siri’ na pacce belum dapat memoderasi pengaruh antara keadilan 

pajak terhadap tax evasion. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan dari hasil analisis penelitian pengaruh love of money 

dan keadilan pajak terhadap tax evasion dengan budaya siri’ na pacce sebagai 

variabel pemoderasi (studi pada KPP Pratama Makassar Selatan) yaitu sebagai 

berikut. 

1. Hasil analisis penelitian pada variabel love of money menunjukkan bahwa love 

of money berpengaruh positif signifikan terhadap taxe evasion. Hal ini berarti 

bahwa seseorang dengan kecintaan uang yang tinggi maka semakin tinggi pula 

perilaku tax evasion yang kemungkinan terjadi. 

2. Hasil analisis penelitian pada variabel keadilan pajak menunjukkan bahwa 

keadilan pajak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tax evasion. Hal 

ini berarti bahwa semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi 

seorang wajib pajak, maka kecenderungan untuk melakukan tax evasion akan 

semakin tinggi. 

3. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa budaya siri’ na pacce dapat 

memoderasi love of money terhadap tax evasion. Hal ini berarti semakin tinggi 

penerapan dari nilai-nilai dalam budaya siri’ na pacce, maka akan 

menurunkan sikap love of money seseorang sehingga keinginan dalam 

melakukan tax evasion menurun. 

4. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa budaya siri’ na pacce belum 

dapat menjadi pemoderasi pada pengaruh keadilan pajak terhadap tax evasion. 
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Hal ini berarti budaya siri’ na pacce yang dimiliki oleh wajib pajak tidak 

dapat memperkuat pengaruh antara keadilan pajak terhadap tax evasion.  

 

B. Keterbatasan Penelitian 

 Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner 

(angket) dan data diperoleh berdasarkan persepsi responden berupa jawaban 

yang terdapat kemungkinan bahwa hasil jawaban akan berbeda dengan 

keadaan sebenarnya. 

2. Pengumpulan data dengan kuesioner mengalami hambatan karena adanya 

COVID-19 sehingga sulit bertemu langsung dan berdiskusi dengan wajib 

pajak. 

3. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas yaitu love of 

money dan keadilan pajak yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak 

mengenai tax evasion. 

 

C. Implikasi Penelitian 

 Adapun saran yang dapat diberikan dan dibentuk dalam implikasi 

penelitian yaitu sebagai berikut. 

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diharapkan melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat, sehingga dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan 

informasi tentang pajak, terutama dalam menumbuhkan kepatuhan dan 

kesadaran masyarakat terkait pentingnya pajak. 
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b. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan dan pertimbangan dalam hal membuat kebijakan perpajakan. 

Sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat dan adil, serta 

wajib pajak tidak merasa dirugikan ketika membayar kewajiban pajaknya.  

c. Bagi pihak wajib pajak, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam 

melakukan pembayaran kewajiban pajaknya dengan senantiasa bersikap jujur 

dan bertanggungjawab, serta mengikuti pelatihan perpajakan. Sehingga sistem 

perpajakan dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan pengetahuan 

dan kesadaran pajak dari pihak wajib pajak.  

d. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan senantiasa mengembangkan penelitian 

ini dan disarankan lebih memperluas objek kajian penelitian dengan 

menambahkan variabel-variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap tax 

evasion. 
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LAMPIRAN I 

KUESIONER PENELITIAN 

 Bapak/Ibu/Saudara/i yang terhormat, mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara 

untuk dapat membantu mengisi kuesioner yang telah kami siapkan dalam rangka 

penelitian yang menjadi tugas akhir berupa skripsi ini. Adapun pernyataan-

pernyataan dalam kuesioner ini bertujuan untuk uji statistik responden. Oleh 

karena itu, sesuai dengan etika penelitian maka seluruh data dan informasi yang 

diperoleh dari Bapak/Ibu/Saudara/i akan peneliti jaga kerahasiaannya dan hanya 

akan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan akademik saja. Atas 

kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mendukung penelitian ini, 

peneliti mengucapkan terima kasih. 

I. Identitas Responden 

 Mohon mengisi jawaban pada isian yang telah disediakan dan berikan 

tanda (√) untuk menjawab yang sesuai dengan identitas Bapak/Ibu/Saudara/i. 

Nama    :………………………..………………………….. 

      (Apabila Anda keberatan, Boleh inisial) 

 

Jenis Kelamin   :    Laki-laki    Perempuan   

 

Umur    :     21-30 Tahun   31- 40 Tahun 

        41-50 Tahun   >50 Tahun 

 

Pendidikan Terakhir  :     SMA    D3 

        S1    S2 

  

           Lainnya    

 

Status Pekerjaan  :     Wiraswasta               Lainnya 

                    Pegawai Bebas Profesional  
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Masa Berlaku NPWP  :     1-5 Tahun     6-10 Tahun 

 

         >10 tahun 

 

Pendapatan Per bulan   : ………………………..…………………………. 

       (Mohon diisi dengan angka) 

 

II. Petunjuk Pengisian Kuesioner 

 Mohon Bapak/Ibu/Saudara/i menjawab seluruh pernyataan dengan 

memberikan tanda (√) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia yang sesuai 

dengan keadaan dan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i.  

Setiap pernyataan terdiri dari 5 angka pilihan jawaban: 

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)  

Angka 2 = Tidak Setuju (tS)  

Angka 3 = Netral (N)  

Angka 4 = Setuju (S )  

Angka 5 = Sangat Setuju (SS) 

 

A. Love Of Money  

 

No 

 

Pernyataan 

Jawaban 

STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

1.  Uang merupakan faktor terpenting 

dalam hidup saya 
     

2.  Uang merupakan simbol dari 

kesuksesan  
     

3.  uang memberikan kekuasaan dan 

kebebasan 
     

4.  Uang membantu mengekspresikan 

kompetensi dan kemampuan  
     

5.  Uang membuat saya dikagumi dan 

dihormati dalam sebuah komunitas  
     

6.  Menganggarkan uang dengan baik       
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B. Keadilan Pajak 

 

No 

 

Pernyataan 

Jawaban 

STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

1.  Beban  pajak yang dibayarkan sudah 

sebanding dengan manfaat yang 

diterima 

     

2.  Pajak penghasilan yang dibebankan 

sudah sesuai dengan kemampuan saya  
     

3.  Wajib Pajak yang berada dalam 

keadaan ekonomi yang sama akan 

dikenakan tarif pajak yang sama juga 

tanpa membedakan jenis dan sumber 

penghasilannya 

     

4.  Wajib Pajak yang memiliki jumlah 

penghasilan yang berbeda, maka 

dikenakan beban pajak yang berbeda 

juga tanpa membedakan jenis dan 

sumber penghasilannya 

     

5.  Undang-Undang Perpajakan yang 

berlaku sudah adil  
     

6.  Penerapan ketentuan perpajakan sudah 

adil tanpa membeda-bedakan wajib 

pajak 

     

7.  Penerapan ketentuan perpajakan sudah 

adil tanpa membeda-bedakan Wajib 

Pajak 

     

 

C. Tax Evasion (Penggelapan Pajak) 

 

No 

 

Pernyataan 

Jawaban 

STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

1.  Tidak menyampaikan SPT pada masa 

pajak tertentu  
     

2.  Menyampaikan SPT dengan benar      

3.  Menyampaikan SPT dengan lengkap      

4.  Tidak menyetorkan pajak yang telah 

dibebankan 
     

5.  Tidak menggunakan NPWP sesuai 

dengan ketentuan. 
     

6.  Menurut saya, ada wajib pajak yang 

berusaha untuk menyuap fiskus.  
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D. Budaya Siri’ Na Pacce  

 

No 

 

Pernyataan 

Jawaban 

STS TS N S SS 

1 2 3 4 5 

1. Kesetiaan sangat penting dalam hidup 

bernegara 

     

2. Merasa bersalah ketika tidak 

menyampaikan SPT 

     

3. Merasa malu ketika tidak menyetorkan 

pajak yang telah dibebankan 

     

4. Kejujuran perlu dijunjung tinggi 

dalam pelaporan SPT 

     

5. Menyampaikan SPT merupakan suatu 

bentuk aktualisasi diri kepada negara 
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LAMPIRAN II  

HASIL KUESIONER  
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LAMPIRAN III 

HASIL OLAH DATA PRIMER (SPSS 21) 

A. Uji Deskriptif Variabel 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

Love Of Money 107 9,00 30,00 21,6636 4,43175 

Keadilan Pajak 107 8,00 35,00 21,2804 6,06691 

Tax Evasion 107 6,00 30,00 18,5514 5,45692 

Budaya Siri' Na 

Pacce 

107 10,00 25,00 19,7664 3,92039 

Valid N (listwise) 107     

 

Statistics 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 

N 
Valid 107 107 107 107 107 107 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,8972 3,5888 3,5234 3,3364 3,2804 4,0374 

Sum 417,00 384,00 377,00 357,00 351,00 432,00 

 

Statistics 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 

N 
Valid 107 107 107 107 107 107 107 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 2,8692 2,8692 3,0935 3,3271 3,0561 2,9813 3,0841 

Sum 307,00 307,00 331,00 356,00 327,00 319,00 330,00 

 

Statistics 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 

N 
Valid 107 107 107 107 107 107 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 2,9346 3,0841 3,0467 3,0841 3,0000 3,4019 

Sum 314,00 330,00 326,00 330,00 321,00 364,00 

 

Statistics 

 M1 M2 M3 M4 M5 

N 
Valid 107 107 107 107 107 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 4,0467 3,7009 3,8411 4,0561 4,1215 

Sum 433,00 396,00 411,00 434,00 441,00 
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B. Uji Kualitas Data 

1. Validitas Data  

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 Love Of 

Money 

X1.1 

Pearson Correlation 1 ,470
**

 ,447
**

 ,334
**

 ,301
**

 ,351
**

 ,690
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 

N 107 107 107 107 107 107 107 

X1.2 

Pearson Correlation ,470
**

 1 ,616
**

 ,410
**

 ,406
**

 ,361
**

 ,760
**

 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 107 107 107 107 107 107 107 

X1.3 

Pearson Correlation ,447
**

 ,616
**

 1 ,626
**

 ,435
**

 ,335
**

 ,814
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 107 107 107 107 107 107 107 

X1.4 

Pearson Correlation ,334
**

 ,410
**

 ,626
**

 1 ,464
**

 ,290
**

 ,728
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,002 ,000 

N 107 107 107 107 107 107 107 

X1.5 

Pearson Correlation ,301
**

 ,406
**

 ,435
**

 ,464
**

 1 ,270
**

 ,681
**

 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000 ,000  ,005 ,000 

N 107 107 107 107 107 107 107 

X1.6 

Pearson Correlation ,351
**

 ,361
**

 ,335
**

 ,290
**

 ,270
**

 1 ,596
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,002 ,005  ,000 

N 107 107 107 107 107 107 107 

Love 

Of 

Money 

Pearson Correlation ,690
**

 ,760
**

 ,814
**

 ,728
**

 ,681
**

 ,596
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 107 107 107 107 107 107 107 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 Keadilan 

Pajak 

X2.1 

Pearson 

Correlation 

1 ,777
**

 ,589
**

 ,522
**

 ,602
**

 ,440
**

 ,539
**

 ,812
**

 

Sig. (2-

tailed) 

 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 
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X2.2 

Pearson 

Correlation 

,777
**

 1 ,545
**

 ,480
**

 ,560
**

 ,416
**

 ,520
**

 ,783
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 

X2.3 

Pearson 

Correlation 

,589
**

 ,545
**

 1 ,505
**

 ,614
**

 ,437
**

 ,499
**

 ,753
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 

X2.4 

Pearson 

Correlation 

,522
**

 ,480
**

 ,505
**

 1 ,588
**

 ,577
**

 ,501
**

 ,750
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 

X2.5 

Pearson 

Correlation 

,602
**

 ,560
**

 ,614
**

 ,588
**

 1 ,720
**

 ,705
**

 ,863
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 

X2.6 

Pearson 

Correlation 

,440
**

 ,416
**

 ,437
**

 ,577
**

 ,720
**

 1 ,697
**

 ,771
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 

X2.7 

Pearson 

Correlation 

,539
**

 ,520
**

 ,499
**

 ,501
**

 ,705
**

 ,697
**

 1 ,805
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 

Keadilan 

Pajak 

Pearson 

Correlation 

,812
**

 ,783
**

 ,753
**

 ,750
**

 ,863
**

 ,771
**

 ,805
**

 1 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 107 107 107 107 107 107 107 107 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Tax 

Evasion 

Y1 

Pearson 

Correlation 

1 ,734
**

 ,731
**

 ,722
**

 ,749
**

 ,544
**

 ,881
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 107 107 107 107 107 107 107 

Y2 

Pearson 

Correlation 

,734
**

 1 ,735
**

 ,681
**

 ,700
**

 ,547
**

 ,864
**

 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 107 107 107 107 107 107 107 

Y3 

Pearson 

Correlation 

,731
**

 ,735
**

 1 ,689
**

 ,732
**

 ,513
**

 ,862
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 107 107 107 107 107 107 107 

Y4 

Pearson 

Correlation 

,722
**

 ,681
**

 ,689
**

 1 ,748
**

 ,523
**

 ,858
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 107 107 107 107 107 107 107 

Y5 

Pearson 

Correlation 

,749
**

 ,700
**

 ,732
**

 ,748
**

 1 ,583
**

 ,885
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 107 107 107 107 107 107 107 

Y6 

Pearson 

Correlation 

,544
**

 ,547
**

 ,513
**

 ,523
**

 ,583
**

 1 ,736
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 107 107 107 107 107 107 107 

Tax 

Evasion 

Pearson 

Correlation 

,881
**

 ,864
**

 ,862
**

 ,858
**

 ,885
**

 ,736
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 107 107 107 107 107 107 107 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 M1 M2 M3 M4 M5 Budaya Siri' 

Na Pacce 

M1 

Pearson 

Correlation 

1 ,572
**

 ,491
**

 ,588
**

 ,628
**

 ,799
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 107 107 107 107 107 107 

M2 

Pearson 

Correlation 

,572
**

 1 ,715
**

 ,553
**

 ,596
**

 ,841
**

 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 107 107 107 107 107 107 

M3 

Pearson 

Correlation 

,491
**

 ,715
**

 1 ,567
**

 ,591
**

 ,816
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 107 107 107 107 107 107 

M4 

Pearson 

Correlation 

,588
**

 ,553
**

 ,567
**

 1 ,705
**

 ,820
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 107 107 107 107 107 107 

M5 

Pearson 

Correlation 

,628
**

 ,596
**

 ,591
**

 ,705
**

 1 ,847
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 107 107 107 107 107 107 

Budaya Siri' 

Na Pacce 

Pearson 

Correlation 

,799
**

 ,841
**

 ,816
**

 ,820
**

 ,847
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 107 107 107 107 107 107 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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2. Uji Reliabilitas 

 

X1 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,805 6 

 

X2 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,900 7 

 

Y 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,920 6 

 

M 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,881 5 

 

C. Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 107 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 
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Std. 

Deviation 

3,51105273 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,074 

Positive ,074 

Negative -,060 

Kolmogorov-Smirnov Z ,764 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,604 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 

Love Of Money ,996 1,004 

Keadilan Pajak ,920 1,087 

Budaya Siri' Na 

Pacce 

,918 1,089 

a. Dependent Variable: Tax Evasion 
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3. Uji Heteroskedastisitas 
 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,180 1,372  ,860 ,392 

Love Of Money ,005 ,043 ,010 ,106 ,916 

Keadilan Pajak ,061 ,033 ,187 1,857 ,066 

Budaya Siri' Na 

Pacce 

-,051 ,051 -,102 -1,009 ,315 

a. Dependent Variable: LnRes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Uji Hipotesis 

1. Uji Regresi Berganda 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,762
a
 ,581 ,573 3,56600 

a. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak, Love Of Money 
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Hasil Uji Regresi Secara Simultan (Uji F) 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1833,969 2 916,985 72,111 ,000
b
 

Residual 1322,498 104 12,716   

Total 3156,467 106    

a. Dependent Variable: Tax Evasion 

b. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak, Love Of Money 

 

Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji T) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 11,640 2,074  5,613 ,000 

Love Of 

Money 

,748 ,078 ,608 9,565 ,000 

Keadilan 

Pajak 

-,437 ,057 -,486 -7,646 ,000 

a. Dependent Variable: Tax Evasion 

 

2. Uji Regresi Moderasi 

Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (Uji R
2
) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,784
a
 ,615 ,596 3,46922 

a. Predictors: (Constant), X2_M, Zscore:  Keadilan Pajak, 

Zscore:  Love Of Money, Zscore:  Budaya Siri' Na Pacce, 

X1_M 
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Hasil Uji Regresi Secara Simultan (Uji F) 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1940,880 5 388,176 32,253 ,000
b
 

Residual 1215,587 101 12,036   

Total 3156,467 106    

a. Dependent Variable: Tax Evasion 

b. Predictors: (Constant), X2_M, Zscore:  Keadilan Pajak, Zscore:  Love Of 

Money, Zscore:  Budaya Siri' Na Pacce, X1_M 

 

Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji T) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta   

1 

(Constant) 19,078 ,631  30,242 ,000 

Zscore:  Love Of Money 2,949 ,360 ,540 8,181 ,000 

Zscore:  Keadilan Pajak -2,637 ,356 -,483 -7,398 ,000 

Zscore:  Budaya Siri' Na 

Pacce 

,374 ,362 ,069 1,033 ,304 

X1_M -1,052 ,396 -,179 -2,653 ,009 

X2_M ,568 ,470 ,078 1,208 ,230 

a. Dependent Variable: Tax Evasion 
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