
 
 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN 

KEUANGAN DAERAH DALAM MENUNJANG SISTEM OTONOMI 

DAERAH DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2006 – 2020 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi 

pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

 

 

WANDAH TRIANA ASTUR 

NIM: 90300116008 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

ALAUDDIN MAKASSAR 

2 0 2 2 

 



 
 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Wandah Triana Astur 

NIM   : 90300116008 

Tempat/Tgl. Lahir : Sungguminasa, 24 Mei 1998 

Jurusan  : Ilmu Ekonomi 

Fakultas/Program : Ekonomi Dan Bisnis Islam 

Alamat   : Jl. Syamsuddin Tunru 

Judul Skripsi  : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan 

Keuangan Daerah Dalam Menunjang Sistem Otonomi 

Daerah Di Kota Makassar Tahun 2006-2020 

 Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia 

merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau 

seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi 

hukum. 

Samata, November 2022 

                                                                 Penyusun, 

 

Wandah Triana Astur 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu Alaikum Warhmatullahi Wabarakatuh. 

Puji dan syukur penyusun penjatkan kehadirat Allah swt, karena rahmat, 

keinginan dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Salawat dan salam tak lupa penyusun curahkan kepada junjungan Nabi Besar 

Muhammad swa yang telah membawa umatnya dari alam yang berliku-liku 

menuju jalan lurus yang aman dan sejahtera minadzulumati ilannur. Dengan izin 

dan kehendak Allah swt skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk 

menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Skripsi ini berjudul 

“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Keuangan Daerah Dalam 

Menunjang Sistem Otonomi Daerah di Kota Makassar Tahun 2006-2020” telah 

diselesaikan dengan waktu yang direncakan. 

Penulis memanjatkan syukur kepada Allah SWT atas penyelesaian dan 

perampungan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan adanya 

Kerjasama, bantuan, arahan, bimbingan dan petunjuk-petunjuk dari berbagai 

pihak terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Terutama kepada kedua 

orang tua penulis yaitu: Ayahanda tercinta Irwan Astur dan Ibunda tercinta 

Nurhaedah yang paling berjasa atas apa yang sampai saat ini saya capai telah 

mendidik saya, membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, menyekolahkan 

saya sampai pada tingkat ini dan terus  memberikan doanya. Karena itu, pada 



 
 

 

kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih atas sumbangsih 

pemikiran, waktu, dan tenaga serta bantuan moril dan materil khususnya kepada : 

1. Prof. H Hamdan, M.A., ph.D sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar dan 

para wakil Rektor serta seluruh staf dan jajarannya. 

2. Prof. Dr. H Abustani Ilyas, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. 

3. Dr. Hasbiullah SE., M.Si dan Dr. Baso Iwang, SE., M.Si selaku Ketua dan 

Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas 

segala bantuan, kontribusi dan bimbingannya. 

4. Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bahrul 

Ulum Rusydi, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan 

waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan 

arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Dr. Abd Wahab, SE., M.Si selaku penguji I dan Dr. Sudirman, SE., M.Si 

selaku penguji II yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya 

untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Seluruh staf bagian Akademik, Tata Usaha, Jurusan dan Perpustakaan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penyusun mengucapkan terimakasih 

atas bantuannya dalam pelayanan akademik dan administrasi. 

7. Seluruh tenaga pengajar dan pendidik khususnya di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu dengan 

ikhlas kepada penyusun selama proses perkuliahan, dan praktikum 



 
 

 

8. Seluruh pegawai di Dinas Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan, 

Badan Pusat Statistik Kota Makassar, Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Derah Kota Makassar dan Kementrian Keuangan Daerah Kota 

Makassar yang telah membantu memberikan kemudahan izin dalam 

penelitian. 

9. Untuk saudaraku tercinta kakak indah dan suami, kakak intan dan suami, 

dan adik undu beserta ponakan saya yang tersayang terimakasih untuk 

semuanya, terimakasih untuk dukungan dan motivasi kalian hingga skripsi 

ini dapat diselesaikan.  

10. Terimakasih kepada keluarga besar Cacoe Dg Tutu dan Abd Aziz Tunru 

yang sudah memberikan motivasi penyusunan skripsi, menemani dan 

menyemangati hingga skripsi ini selesai. 

11. Terimakasih juga kepada yang terkasih Budiawan danial yang telah 

banyak membantu serta memberikan motivasi penyusunan skripsi, 

mendengar keluh kesahku, menemani saya berjuang dan menyemangati 

saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

12. Terimakasih saya ucapkan kepada Rusli dan Kak Imam yang telah banyak 

membantu dan meluangkan waktunya, dari penyusunan judul hingga 

skripsi ini rampung.  

13.  Terimakasih untuk Nursahida Sam, Ninda Rizky, Sukma Nurindayani, Sri 

Yuliana, Isramia, Fitriani, Nurfailah, Nurfadila B, Husnul Hatimah, telah 

memberi warna dimasa perkuliahan yang sangat berkesan, memberikan 



 
 

 

dukungan dan motivasi. Terimakasih atas pertemanan yang luar biasa ini 

sejak Maba hingga sarjana. 

14. Terimakasih untuk teman-teman Angkatan 2016 terkhusus untuk jurusan 

Ilmu Ekonomi semoga tetap menjadi keluarga yang solid meskipun 

nantinya kita berpisah untuk mencapai kesuksesan masing-masing. 

15. Tak lupa juga saya berterimakasih kepada teman KKN Angkatan 62 

khususnya di Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai 

yang telah memberikan dukungan dan motivasi agar bisa menyelesaikan 

skripsi ini tepat waktu. KKN rasanya akan biasa saja tanpa kalian 

walaupun versi Pandemi Covid 19 tetapi sangat luar biasa. 

16. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu namun telah memberikan sumbangsi berupa dukungan dan 

semangat kepada penulis. 

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan 

referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun juga menyadari bahwa 

penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan. 

Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca. Aamiin. 

Gowa,     Agustus 2022 

                                                            Penulis, 

 

 

Wandah Triana Astur 

                                                                                       NIM: 90300116008



 
 

i 
 

DAFTAR ISI 

 
DAFTAR ISI .............................................................................................................................. i 

ABSTRAK ................................................................................................................................ 0 

BAB I ........................................................................................................................................ 1 

PENDAHULUAN .................................................................................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah ............................................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ....................................................................................................... 11 

C. Tujuan Penelitian ........................................................................................................ 12 

D. Manfaat Penelitian ...................................................................................................... 12 

BAB II ..................................................................................................................................... 14 

TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................................................... 14 

A. Landasan Teori ............................................................................................................ 14 

1. Otonomi Daerah ...................................................................................................... 14 

2. Dasar Hukum Otonomi Daerah ............................................................................... 17 

3. Keuangan Daerah .................................................................................................... 17 

B. Peneliti Terdahulu ....................................................................................................... 26 

C. Kerangka Fikir ............................................................................................................ 30 

D. Hipotesis ..................................................................................................................... 30 

BAB III ................................................................................................................................... 31 

METODE PENELITIAN ........................................................................................................ 31 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian ......................................................................................... 31 

B. Sumber Data ................................................................................................................ 31 

C. Metode Pengumpulan Data ......................................................................................... 32 

D. Metode Analisis Data .................................................................................................. 32 

E. Definisi Operasional ................................................................................................... 37 

BAB IV ................................................................................................................................... 40 

HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................................................... 40 



 
 

ii 
 

A. Gambaran Umum Objek yang Diteliti ........................................................................ 40 

B. Deskripsi Variabel Penelitian...................................................................................... 43 

C. Analisis Data ............................................................................................................... 49 

D. Pembahasan ................................................................................................................. 59 

BAB V .................................................................................................................................... 63 

PENUTUP .............................................................................................................................. 63 

A. Kesimpulan ................................................................................................................. 63 

B. Saran ........................................................................................................................... 63 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

DAFTAR TABEL  

 

No.      Teks     Halaman 

1.1 Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2006-2020       5 

1.2 PDRB Kota Makassar Tahun 2006-2020         7 

1.3 Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2006-2020        8 

1.4 Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2006-2020        10 

2.1 Maping Hasil Penelitian yang Relevan         26 

4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar       39 

4.2 Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2006-2020        42 

4.3 PDRB Kota Makassar Tahun 2006-2020         43 

4.4 Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2006-2020                  44 

4.5 Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2006-2020        45 

4.6 Rasio Kemndirian Kota Makassar Tahun 2006-2020        46 

4.7 Uji Multikolinearitas            49 

4.8 Hasil Uji Autokorelasi           50 

4.9 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R Square)        53 

4.10 Hasil Perhitungan Uji F (Secara Simultan)         54 

4.11 Hasil Uji T             55 

 

 

 



 
 

iv 
 

 

DAFTAR GAMBAR 

No.     Teks     Halaman 

2.1 Kerangka Fikir Penelitian            30 

4.1 Grafik Normal P-Plot             48 

4.2 Uji Heterokedastisitas             51 

  

 

 

 

 

 



0 
 

 

ABSTRAK 

  

Nama            : Wandah Triana Astur 

Nim            : 90300116008 

Judul Skripsi  : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan 

Keuangan Daerah Dalam Menunjang Sistem Otonomi 

Daerah di Kota Makassar Tahun 2006-2020 

 

 

Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh jumlah penduduk, PDRB, 

Pendapatan Daerah, dan belanja daerah  terhadap kemampuan keuangan daerah. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriftif. Alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu Analisis Regresi Linear Berganda 

dengan data yang diolah yaitu data sekunder.  

Hasil penelitian ini dipeoleh bahwa; (1) Jumlah penduduk tidak berpengaruh 

signifikan dengan arah positif terhadap kemampuan keuangan daerah, artinya 

semakin banyak penduduk tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kemandirian 

keuangan daerah (2) PDRB berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap 

kemampuan keuangan daerah, artinya semakin tinggi PDRB maka akan 

meningkatkan tingkat kemampuan keuangan daerah (3) Pendapatan daerah 

berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kemampuan keuangan daerah, 

artinya setiap peningkatan pendapatan daerah akan meningkatkan tingkat kemampuan 

keuangan daerah kota makassar (4) Belanja daerah berpengaruh signifikan dengan 

arah positif terhadap kemampuan keuangan daerah. 

 
Kata kunci: Kemampuan keuangan daerah, Jumlah penduduk, PDRB, pendapatan daerah 

Belanja daerah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan undang-undang 

Nomor 32 tahun 2004 undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintah 

daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Daerah, serta peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang 

pengelolaan Keuangan Daerah. Dituntut  kemandirian pemerintah daerah dalam 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Anggaran belanja rutin 

maupun pembangunan tidak lagi berasal dari pusat, tetapi lebih banyak berasal dari 

sumber-sumber daerah itu sendiri. Hal ini berarti pemerintah daerah memiliki 

tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah.  

Penyelenggaraan fungsi pemerintah akan terlaksana secara optimal apabila 

penyelenggaraan urusan pemerintah pusat diikuti dengan pemberian sumber 

penerimaan yang cukup kepada Daerah, dengan mengacu pada Undang-undang 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

dimana semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang 

diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Oleh karena itu, 

Pemerintah Daerah harus lebih jeli dan tanggap mengoptimalkan potensi daerah 

sebagai pendapatan daerah. 
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Kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam 

mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan selfsupporting bidang 

keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor yang esensial dalam mengukur tingkat 

kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dimana daerah mampu 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan 

kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil. 

Keuangan daerah merupakan sumber daya yang dominan dalam menopang 

kemampuan otonomi daerah. Hampir tidak ada satupun kegiatan pemerintah di daerah 

yang tidak memerlukan biaya. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan daerah 

merupakan satu variable yang penting dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah 

dan pemerintahan di daerah pada umumnya. 

Menurut S. Pamudji dalam Kaho, bahwa Pemerintah Daerah tidak akan dapat 

melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk 

memberikan pelayanan dan pembangunan. Kemampuan keuangan daerah dalam era 

otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja PAD. Besar-kecilnya 

penerimaan PAD seringkali dihubungkan dengan keberhasilan daerah dalam 

menjalani otonomi daerah. Pajak dan Retribusi daerah (yang merupakan komponen 

penyumbang PAD terbesar) seyogyanya mampu membiayai belanja pemerintah 

daerah (Kuncoro, 2007). 

Hal ini pula yang menjadi penyebab munculnya permasalahan di daerah, 

seperti: masih adanya arogansi pemerintah pusat yang hingga kini belum 

menyerahkan kewenangan pengelolaan sumber daya alam kepada daerah. Sikap 
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pemerintah pusat yang demikian ini sangat menyulitkan departemen keuangan untuk 

menghitung secara pasti berapa penghasilan yang didapati dalam pengelolaan sumber 

daya alam di daerah 

Selain itu, berkaitan dengan pajak, salah satunya yaitu Pajak Penghasilan 

(PPh), dimana selama ini daerah telah memberikan fasilitas yang ikut mendukung 

kelancaran usaha penyediaan sarana, perizinan dan situasi usaha yang kondusif, 

namun selama ini daerah tidak memperoleh “bagi hasil pajak” dari hasil 

penerimaannya. Berdasarkan UU No. 17 tahun 2000 daerah akan memperoleh bagian 

20%, hanya sebagai objek pajak perorangan, namun sebagai objek badan usaha, 

daerah tidak memperolehnya. Perusahaan besar belum memberikan konstribusi apa-

apa kecuali ekses keberadaannya di daerah dan resiko sosial yang dialami masyarakat 

setempat. 

Dampak dari munculnya permasalahan diatas adalah daerah akan tetap selalu 

menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat yang tentunya tidak 

menguntungkan bagi pemerintah pusat karena daerah dianggap sebagai beban, dan 

bagi pemerintah daerah sendiri hal ini merupakan faktor yang menghambat 

kemandirian dearah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah akan kesulitan 

dalam mengelola PAD. 

Pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah yang banyak dilakukan saat 

ini antara lain dengan melihat rasio antara PAD dengan APBD. Prinsipnya, semakin 

besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil 

ketergantunggan daerah kepada pemerintah pusat. Satu hal yang perlu dicatat bahwa 
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penigkatan PAD bukan berate daerah harus berlomba-lomba membuat pajak baru, 

tetapi diharapkan daerah memiliki tingkat kejelian yang tinggi dan kemampuan dalam 

melihat dan memanfaatkan sumber-sumber potensial yang dimilki. Sebaliknya 

ketidak mampuan pemerintah daerah dalam melihat dan memanfaatkan sumber-

sumber pendaptan potensial yang ada dapat mengakibatkan rendahnya kemampuan 

keuangan daerah yang pada akhirnya akan menghambat kelancaran pelaksanaan 

otonomi daerah. 

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di 

Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sebagai salah satu daerah otonom yang terdiri dari 

14 kecamatan dan 143 kelurahan, Makassar juga memiliki sumber pendapatan yang 

potensial untuk dioptimalkan pemberdayaannya. Sebagai kota, Makassar memiliki 

beberapa potensi yang dapat dijadikan sumber penerimaan Pendapatan Daerah, yaitu: 

(1) PAD yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik 

Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. (2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi 

Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, 

dan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi. (3) lain -lain 

pendapatan yang sah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 59: 

ٰٓايَُّهاَ الَّذِيْنَ  وْ ي  سُىْلَ وَاوُلىِ الْْمَْرِ مِنْكُمْْۚ فاَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِْ شَيْءٍ فرَُدُّ َ وَاطَِيْعُىا الرَّ
ا اطَِيْعُىا اّللّ  مَنىُْٰٓ هُ الِىَ ا 

احَْسَنُ تأَوِْيْلًا  لكَِ خَيْرٌ وَّ خِرِِۗ ذ  ِ وَالْيىَْمِ الْْ 
سُىْلِ انِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنىُْنَ باِلّلّ  ِ وَالرَّ  (٩٥: 4) النساۤء/ ٩٥ ࣖاّللّ 

 

Terjemahnya: 
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“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika 

kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-

Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk taat kepadaNya 

dan RasulNya dengan melaksanakan perintah keduaNya. Allah juga memerintahkan 

untuk taat kepada para pemimpin, mereka itulah yang memegang kekuasaan atas 

manusia, yaitu para penguasa, para hakim, dan para ahli fatwa. Dimana manusia 

diperintahkan untuk taat kepada pemimpin kerena sesungguhnya tidaklah akan 

berjalan baik urusan agama dan dunia manusia kecuali dengan taat dan tunduk 

kepada pemimpinnya. 

Tabel 1.1 

Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2006-2020 

Tahun Pendapatan Daerah 

2006 829.108.497.280 

2007 941.668.824.309 

2008 1.141.051.558.673 

2009 1.215.460.818.849 

2010 1.451.537.120.407 

2011 1.883.077.957.274 

2012 2.049.444.637.093 

2013 2.601.356.102.560 

2014 2.166.929.800.000 

2015 2.952.609.910.737 

2016 3.546.650.155.445 

2017 3.416.355.171.726 

2018 3.898.108.616.000 

2019 4.099.952.984.000 

2020 4.138.870.000.000 

    Sumber :  djpk.kemenkeu.go.id  Tahun 2006-2020. 
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Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah Kota Makassar 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya, pada tahun 2006 jumlah PD sebesar 

829.108.497.280 dan pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 

941.668.824.309 kemudian tahun 2008 sebesar 1.141.051.558.673 tahun 2009 jumlah 

Pendapatan daerah sebesar 1.215.460.818.849 kemudian tahun 2010 meningkat 

kembali sebesar 1.451.537.120.407 tahun 2011 sebesar 1.883.077.957.274 meningkat 

ditahun 2012 sebesar 2.049.444.637.093 tahun 2013 sebesar 2.601.356.102.560 

namun  tahun 2014 mengalami penurunan sebesar  2.166.929.800.000 dan meningkat 

ditahun 2015 sebesar 2.952.609.910.737 tahun 2016 sebesar 3.546.650.155.445 tahun 

2017 sebesar  3.416.355.171.726 tahun 2018 sebesar 3.898.108.616.000 tahun 2019 

sebesar 4.099.952.984.000 dan Pendapatan Daerah tahun 2020 sebesar 

4.138.870.000.000.  

PDRB sangat berkaitan dengan Pendapatan Daerah, PDRB merupakan 

penerimaan pendapatan pemerintah yang dihasilkan dari jumlah nilai barang dan 

jassa seluruh unit ekonomi. Pemberian otonomi kepada daerah akan menjadi salah 

satu alternatif untuk meningkatkan peran nyata dan kemandirian daerah dalam upaya 

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sevara adil dan merata. PDRB 

merupakan gambaran perekonomian secara menyeluruh di daerah, PDRB 

memberikan dampak langsung pada perolehan pendapatan daerah. PDRB merupakan 

fungsi dari Pendapatan Daerah. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah 

penerimaan pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk membiayai program-

program pemerintah atau pembangunan sarana dan prasarana, sehingga dapat 
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meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat 

meningkatkan produktivitasnya. 

Tabel 1.2 

PDRB Kota Makassar Tahun 2006-2020 

Tahun  PDRB 

2006 11.341.848 

2007 12.261.539 

2008 13.551.827 

2009 14.798.187 

2010 16.252.451 

2011 17.820.697 

2012 19.582.060 

2013 21.327.227 

2014 82.596.786 

2015 114.309.180 

2016 95.957.638 

2017 103.826.155 

2018 112.568.414 

2019 122.465.829 

2020 120.905.750 

Sumber :  BPS Kota Makassar Dalam Angka, Tahun 2006-2020. 

Data pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa PDRB Kota Makassar mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahunnya, pada tahun 2006 jumlah PDRB sebesar 

11.341.848 dan pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 12.261.539  

kemudian tahun 2008 sebesar 13.551.827 pada tahun 2009 sebesar 14.798.187  

kemudian tahun 2010 sebesar 16.252.451  tahun 2011 sebesar 17.820.697 meningkat 

ditahun 2012 sebesar 19.582.060 tahun 2013 21.327.227 tahun 2014 sebesar 

82.596.786 tahun 2015 PDRB meningkat sebesar 114.309.180 kemudian di tahun 

2016 menurun sebesar 95.957.638 tahun 2017 sebesar 103.826.155 tahun 2018 
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sebesar 112.568.414  tahun 2019 sebesar 122.465.829 dan PDRB tahun 2020 

menurun sebesar 120.905.750. 

Bertambahnya jumlah penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan 

bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu 

pertumbuhan ekonomi. Pertambahan penduduk yang diiringi dengan perubahan 

teknologi akan menambah skala produksi yang mana banyak penduduk akan semakin 

mendorong naiknya tabungan karena bertambahnya pendapatan. Jumlah penduduk 

yang semakin banyak dan didukung dengan daerah yang berpotensi maka penduduk 

yang akan bekerja secara tidak langsung akan berpengaruh pada Pendapatan D. 

Sehingga dapat disimpulkan semakin banyak jumlah penduduk, maka pendapatan asli 

daerahnya semakin meningkat dan diiringi dengan naiknya pembangunan ekonomi 

daerahnya. 

Tabel 1.3 

Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2006-2020 

Tahun  Jumlah Penduduk 

2006 1.223.540 

2007 1.235.239 

2008 1.253.656 

2009 1.272.349 

2010 1.339.374 

2011 1.352.136 

2012 1.369.606 

2013 1.408.072 

2014 1.429.242 

2015 1.449.401 

2016 1.469.601 

2017 1.489.011 

2018 1.508.154 

2019 1.526.667 
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2020 1.423.877 

Sumber : BPS Kota Makassar Dalam Angka, Tahun 2006-2020 

Data pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk Kota Makassar 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya, pada tahun 2006 jumlah Jumlah 

Penduduk sebanyak 1.223.540 jiwa dan pada tahun 2007 mengalami peningkatan 

sebanyak 1.235.239 jiwa kemudian tahun 2008 sebanyak 1.253.656 jiwa pada tahun 

2009 sebanyak 1.272.349 jiwa tahun 2010 sebanyak 1.339.374 jiwa tahun 2011 

sebanyak  1.352.136 jiwa meningkat ditahun 2012 sebanyak 1.369.606 jiwa tahun 

2013 sebanyak 1.408.072 jiwa tahun 2014 sebanyak 1.429.242 jiwa tahun 2015 

sebanyak 1.449.401  jiwa tahun 2016 sebanyak 1.469.601 jiwa tahun 2017 sebanyak 

1.489.011  jiwa tahun 2018 sebanyak 1.508.154 jiwa tahun 2019 sebesar 1.526.667 

jiwa dan Jumlah Penduduk tahun 2020 1.423.877 sebanyak  jiwa.  

Selain PDRB dan jumlah penduduk, belanja daerah juga merupakan salah satu 

bentuk dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah yang berpengaruh 

terhadap pendapatan daerah. Dengan naiknya perekonomian maka PDRB akan 

meningkat dan secara otomatis akan menaikkan pula pendapatan masyarakat. Belanja 

daerah yang dikontrol baik akan mendatangkan penerimaan berupa pajak dan 

retribusi daerah. Besaran pajak dan retribusi daerah dipungut pemerintah tergantung 

dari kondisi wilayah tersebut yaitu tentang bagaimana potensi yang dimiliki dan juga 

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Pajak dan retribusi dijadikan sebagai 

sumber pemasukan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk pengeluaran 
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pemerintah. Oleh karena itu, adanya pajak dan retribusi sangat penting untuk 

pembangunan daerah. 

Tabel 1.4 

Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2006-2020 

Tahun  Belanja Daerah 

2006 808.742.417.440 

2007 871.020.245.077 

2008 1.139.993.442.505 

2009 1.239.084.281.517 

2010 1.217.795.378.191 

2011 1.708.953.047.766 

2012 1.960.970.441.159 

2013 2.072.637.895.000 

2014 2.381.719.454.000 

2015 3.061.176.650.637 

2016 3.277.243.223.082 

2017 3.313.620.605.000 

2018 3.526.080.000.000 

2019 3.549.120.000.000 

2020 1.121.957.880.000 

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id Tahun 2006-2020 

Data pada tabel 1.4 menunjukkan bahwa Belanja Daerah Kota Makassar 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya, pada tahun 2006 jumlah Belanja 

Daerah sebesar 808.742.417.440 dan pada tahun 2007 mengalami peningkatan 

sebesar 871.020.245.077 kemudian tahun 2008 sebesar 1.139.993.442.505 pada tahun 

2009 sebesar 1.239.084.281.517 kemudian tahun 2010 sebesar 1.217.795.378.191 

tahun 2011 sebesar 1.708.953.047.766 meningkat ditahun 2012 sebesar 

1.960.970.441.159 tahun 2013 2.072.637.895.000 tahun 2014 sebesar 

2.381.719.454.000 tahun 2015 sebesar 3.061.176.650.637 tahun 2016 sebesar 

3.277.243.223.082 tahun 2017 sebesar 3.313.620.605.000 tahun 2018 sebesar 
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3.526.080.000.000 tahun 2019 sebesar 3.549.120.000.000 dan tahun 2020 Belanja 

Daerah mengalami penurunan sebesar 1.121.957.880.000. 

Untuk itu penulis ingin analisis mengenai kemampuan keuangan daerah Kota 

Makassar dalam pelaksanaan otonomi daerah, apakah masih tergolong dalam kategori 

rendah dan mempunyai pola hubungan Konsultatif ataukah terdapat peningkatan atau 

bahkan penurunan. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka studi ini akan 

mengkaji “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuampuan Keuangan Daerah 

Dalam Menunjang Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah di Kota Makassar Tahun 

2006-2020”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Apakah Jumlah Penduduk dapat mempengaruhi Kemampuan Keuangan 

daerah di Kota Makassar Tahun 2006-2020? 

2. Apakah PDRB dapat mempengaruhi Kemampuan Keuangan Daerah di 

Kota Makassar Tahun 2006-2020? 

3. Apakah Pendapatan Daerah dapat mempengaruhi Kemampuan Keuangan 

Daerah di Kota Makassar Tahun 2006-2020? 

4. Apakah Belanja Daerah dapat mempengaruhi Kemampuan Keuangan 

Daerah di Kota Makassar Tahun 2006-2020? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemampuan 

Keuangan Daerah di Kota Makasssar 

2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap Kemampuan Keuangan 

Daerah di Kota Makassar. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Kemampuan 

Keuangan Daerah di Kota Makassar. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Daerah dapat mempengaruhi 

Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Makassar. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun manfaat praktis. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain: 

1. Bagi peneliti, dapat menambah khasana pengetahuan tentang kemampuan 

keuangan daerah dan seberapa besar tingkat kemandirian daerah 

khususnya di Kota Makassar. 

2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Makassar, dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan 

terkait dengan pengelolaan keuangan dalam upaya peningkatan 

kemandirian daerah. 
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3. Bagi akedemisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang 

bermanfaat untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan subjek yang 

sama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Otonomi Daerah 

Secara etimologis, kata otonomi berasal dari bahasa latin: auto berarti sendiri 

dan nomein berarti peraturan, atau undang-undang. Maka autonom berarti mengatur 

sendiri, atau memerintah sendiri, atau dalam arti luas adalah hak untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangga daerah sendiri (Winarna Surya Adi Subrata, 2003). Menurut 

pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Kaho (1998) dalam Safi’i (2007) mengemukakan bahwa yang dimaksud 

dengan Otonomi Daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri. Urusan rumah tangga sendiri ialah urusan yang lahir atas 

adanya prakarsa daerah dan dibiayai dengan pendapatan daerah yang bersangkutan. 

Sedangkan menurut Ateng Safrudin dalam Winarna Surya Adi Subrata (2003), istilah 

otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian tetapi bukan kemerdekaan, 
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artinya kebebasan yang terbatas, kebebasan yang harus dipertanggung jawabkan 

kepada pemerintah pusat. 

Mardiasmo, 2002, Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah 

strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan 

jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi 

bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup 

masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi 

daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk 

menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian 

daerah. 

Adapun tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk 

meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian 

daerah. Pada dasarnya terkandung tiga visi utama pelaksanaan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik 

dan kesejahteraan masyarakat. (2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan 

sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi 

masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. (Mardiasmo, 

2002).  

Smith (1985) dalam Analisa CSIS yang ditemukan oleh Syarif Hidayat 

(Abdul Halim, 2004) membedakan tujuan otonomi daerah berdasarkan dari dua sisi 

kepentingan, yaitu kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari 

kepentingan Pemerintah Pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan 
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kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi sistem 

pemerintah di daerah. Sementara bila dilihat dari sisi kepentingan Pemerintah Daerah 

ada tiga tujuan yaitu: 

a. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai political equality, artinya 

melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat 

lokal atau daerah. 

b. Untuk menciptakan local accountability, artinya dengan otonomi akan 

meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-

hak masyarakat. 

c. Untuk mewujudkan local responsiveness, artinya dengan otonomi daerah 

diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang 

muncul sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan 

ekonomi daerah. 

Selanjutnya jika dilihat dari tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang 

No. 32 Tahun 2004, pada dasarnya pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan 

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui 

otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan 

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 
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Sony Yuwono, dkk, (2008) Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan 

dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah pusat wajib melakukan pembinaan 

berupa pemberian pedoman, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, 

koordinasi, pemantauan, serta evaluasi dalam penelitian, pengembangan, 

perencanaan, dan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah. Bersama itu, pemerintah 

wajib memberikan fasilitas, seperti pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan 

dorongan kepada daerah agar otonomi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian fasilitas tersebut salah 

satunya adalah melalui penataan kembali keuangan daerah. 

2. Dasar Hukum Otonomi Daerah  

Semakin kuatnya tuntutan desentralisasi, pemerintah mengeluarkan Undang-

Undang Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang telah diubah 

menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan 

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang- Undang 

No.25 Tahun 1999 yang telah menjadi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

3. Keuangan Daerah 

a. Pengertian Keuangan Daerah 

Pasal 1 ayat 5 PP No. 58 Tahun 2005 dalam Abdul Halim, (2007) Keuangan 

Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala 
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bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, 

dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Mamesa (1995) dalam Abdul Halim (2007) Keuangan Daerah dapat juga 

diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga 

dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan 

kekayaan daerah sepanjang belum di miliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang 

lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang 

berlaku. 

b. Asas Umum Keuangan Daerah 

Berdasarkan pasal 66 UU No. 33 Tahun 2004, asas umum pengelolaan 

keuangan daerah adalah sebagai berikut: 

1) Keuangan daerah dikelolah secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab 

dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk 

masyarakat. 

2) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

3) APBD mempunyai fungsi otoritas perencanaan, pengawasan, alokasi, dan 

distribusi. 

4) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang 

bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. 
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5) Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah 

tahun anggaran berikutnya. 

6) Penggunaan surplus APBD dimaksudkan untuk membentuk dana 

cadangan atau penyertaan dalam perusahaan daerah harus memperoleh 

persetujuan terlebih dahulu dari DPRD. 

c. Kinerja Keuangan Daerah 

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengeloln dan 

pertanggungjawaban keuangan daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan 

daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 

asas keadilan dan kepatuhan. Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya 

menekankan pada pertanggung jawaban apakah sumber yang diperoleh sudah 

digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan 

demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan 

dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi 

pemerintah saat itu. Alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam 

mengelola keuangan daerahnya dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD 

yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio keuangan ini 

selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam: 

1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan 

otonomi daerah. 
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2) Mengukur efektifitas dan efesiensi dalam merealisasikan pendapatan 

daerah. 

3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan 

pendapatan daerah. 

4) Mengukur kontribusi masing-masing pendapatan dalam pembentukan 

pendapatan daerah. 

5) Melihat perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang 

dilakukan selama priode tertentu. 

d. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

Menurut pasal 16 Permendagri No. 13 Tahun 2006 dalam Sonny Yuwono 

(2008), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana 

keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang 

APBD yang disetujui oleh DPRD. APBD memiliki fungsi sebagai berikut: 

1) Otoritasi; anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan 

dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 

2) Perencanaan; anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam 

merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 

3) Pengawasan; anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah 

kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 



21 
 

 

4) Alokasi; anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan 

kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. 

5) Distribusi; kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan 

dan kepatutan. 

6) Stabilisasi; anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara 

dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. 

Sonny Yuwono (2008) mengemukakan, jika keuangan daerah (APBD) dapat 

dikatakan sebagai jantung pengelolaan lembaga pemerintahan daerah, maka 

pengelolaan APBD merupakan denyut nadi yang merefleksikan dinamika keuangan 

daerah sekaligus merupakan bagian integral dari sistem keuangan Negara 

sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 

juga disebutkan bahwa pengelolaan APBD merupakan bagian tak terpisahkan dari 

sistem pengelolaan pemerintah daerah. Mengingat bahwa salah satu sumber 

pendanaan APBD berasal dari APBN, maka proses penyusunan APBD diatur dalam 

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah yang penjabarannya diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan PP terkait lainnya. 

Berdasarkan peremendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, disebutkan bahwa struktur APBD terdiri atas pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan. 
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1) Pendapatan Daerah  

UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1, Pendapatan daerah adalah hak pemerintah 

daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

bersangkutan. Pendapatan daerah dalam struktur APBD dikelompokkan atas 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang 

sah. 

2) Belanja Daerah 

UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 Belanja daerah adalah semua kewajiban 

daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai 

pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi/ kabupaten/ kota 

yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam 

bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah dengan ketentuan perundang-undangan.  

3) Pembiayaan Daerah. 

UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1, Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan 

yang perlu dibiayai kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali,  baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran berikutnya. 

Pembiayaan daerah bersumber dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, 

transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

pinjaman daerah. 
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e. Sumber Pendapatan Daerah  

Pendapatan daerah, sebagaimana yang telah didefinisikan sebelumnya, 

mempunyai makna sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sumber pendapatan daerah 

diperokeh dari :  

1) Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. PAD terdiri dari: 

a) Pajak Daerah 

Ketentuan mengenai pajak daerah ditetapkan dengan Undang-undang. 

Sedangkan penetuan tarif dan tata cara pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

b) Retribusi Daerah 

Sebagaimana pajak daerah, ketentuan mengenai retribusi daerah juga 

ditetapkan dengan Undang-Undang. Sementara penentuan tarif dan tata cara 

pemungutan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek 

pendapatan yang mencakup: bagian laba atas penyertaan modal baik pada perusahaan 

milik daerah /BUMD, maupun pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha 
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masyarakat. Ketentuan mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

d) Lain-lain PAD yang Saah 

Lain-lain PAD yang sah meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak 

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

terhadap mata uang asing; serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat 

dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 

2) Dana Perimbangan 

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Sumber dana yang berasal dari pos dana perimbangan 

terdiri dari: 

a) Dana Bagi Hasil 

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari : 

Pajak, yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bagunan (PBB), Bea perolehan hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH); serta bersmber dari 

Sumber Daya Alam (bukan pajak) yang bersal dari hasil kehutanan, bertambangan 

umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan 

petambangan panas bumi. 
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b) Dana Alokasi Umum (DAU) 

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Ketentuan mengenai DAU dapat dijabarkan sebagai berikut : 

i. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang- kurangnya 26% (dua 

puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang 

ditetapkan dalam APBN. Pendapatan Dalam Negeri Neto adalah 

penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah 

dikurangi dengan penerimaan Negara yang dibagihasilkan kepada 

daerah. 

ii. DAU untuk suatu daerah propinsi dihitung berdasarkan perkalian 

bobot daerah propinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU untuk 

seluruh daerah propinsi. Bobot daerah propinsi merupakan 

perbandingan antara celah fiskal daerah propinsi yang bersangkutan 

dan total celah fiskal seluruh daerah propinsi 

c) Dana Alokasi Khusus (DAK) 

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

APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 

nasional. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria 

khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan 
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kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan 

memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. 

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah 

selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain 

pendapatan yang ditetapkan pemerintah. 

a) Hibah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara 

asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, 

badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, 

rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan 

yang tidak perlu dibayar dibayar kembali. 

b) Dana Darurat adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan 

kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, 

dan/atau krisis solvabilitas. 

Penelitian ini menggunakan 3 rasio untuk mengukur kemampuuan keuangan 

daerah dalam pelakasaan otonomi daerah, yaitu: rasio kemandirian, rasio 

desentralisasi fiskal dan rasio pertumbuhan. 

B. Peneliti Terdahulu 

Adapun yang mendukung penelitian mengenai Pengaruh Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam menunjang sistem otonomi 

daerah di kota makassar, maka ada beberapa peneliti terdahulu yang bertujuan untuk 
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membandingkan dan memperkuat serta kontribusi dalam melengkapi penelitian 

selanjutnya. Adapun ringkasan tentang penelitian terdahulu dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 

Mapping Hasil Penelitan yang Relevan 

 

No.  Nama Judul Hasil Penelitian 

1 2 3 4 

1. Royani (2012) Analisis Kemampuan 

Keuangan Daerah 

Dalam Mendukung 

Pelaksanaan Otonomi 

Daerah di Kabupaten 

Ponorogo dan Madiun 

Hasil dari penelitian yang dilakukan 

yaitu perkembangan keuangan di 

Kabupaten Ponorogo dan Madiun 

masih kurang. Terdapat persamaan 

dan perbedaan dengan penelitian 

yang dilakukan penulis. 

Persamaannya yaitu menggunakan 

data yang bersumber dari APBD, 

metode penelitian yang digunakan 

dan menggunakan rasio 

kemandirian, rasio efektifitas dan 

efisiensi untuk mengukur 

kemampuan keuangan daerah. 

Perbedaannya, terdapat pada objek 

penelitian dan beberapa rasio 

keuangan yang digunakan. 

2. Laedy 

Tamboto 

(2014) 

Analisis Kemampuan 

keuangan daerah 

dalam masa otonomi 

daerah pada kabupaten 

minahasa tenggara  

Hasil penelitian ini menunjukkan 

ketidakmampuan Kabupaten 

minahasa tenggara dalam mengelola 

pendapatan asli daerah yang 

menyebabkan masih kurangnya 

tingkat kemandirian serta kurangnya 

efisiensi dalam merealisasikan 

pengeluarannya. 

3. Donny 

Oktavianus, 

Sri Murni, 

Ivonne S. 

Saerang 

(2015) 

Analisis Perbandingan 

Kemampuan 

Keuangan Daerah 

pada Kota Bitung dan 

Kota Tomohon 

Periode Anggaran 

2010-2014 

Hasil penelitian menunjukkan kota 

bitung dalam tingkat kemampuan 

keuangan mengelola rumah 

tangganya lebih unggul 

dibandingkan kota tomohon. Akan 

tetapi kedua kota tersebut masih 

dikategorikan tidak mampu dalam 
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melaksanakan otonomi daerah. 

4. Joko Tri 

Haryanto 

(2017) 

Analisis Perbandingan 

Peta Kemampuan 

Keuangan Daerah 

Penghasil SDA dan 

Non-SDA di Era 

Desentralisasi Fiskal 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemerintah wajib memfokuskan 

kebijakan transfer daerah kepada 

daerah-daerah yang berada di 

kuadran IV sehingga kedepannya 

mereka dapat melakukan berbagai 

perbaikan menuju konsidi yang lebih 

baik. 

5. Sanny 

Wurangian, 

Daisy S.M, 

Engka, Krest 

D. Tolosang 

(2017) 

Analisis Kemampuan 

Keuangan Daerah 

dalam Pelaksanaan 

Otonomi Daerah di 

Kota Tomohon 

Hasil penelitian menunjukkan 

ketidakmampuan kota tomohon 

dalam mengelola pendapatan asli 

daerah (PAD) yang menyebabkan 

masih kurangnya tingkat 

kemandirian serta kurangnya 

efisiensi dalam merealisasikan 

pengeluarannya.  

6.  Ni Nyoman 

Pande Ariasih, 

I Made Suyana 

Utama (2011) 

Pengaruh Jumlah 

Penduduk dan PDRB 

per Kapita Terhadap 

Penerimaan PKB dan 

BBNKB serta 

Kemandirian 

Keuangan Daerah 

Provinsi Bali 

Hasil analisis bahwa jumlah 

penduduk dan PDRB per kapita 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap PKB dan BBNKB. Jumlah 

penduduk dan PDRB berpengaruh 

secara tidak langsung terhadap 

kemandirian keuangan daerah 

melalui penerimaan PKB dan 

BBKNB 

7. Tri Utari 

Handayani, 

Erinos (2019) 

Pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah dan 

Belanja Modal 

Terhadap Tingkat 

Kemandirian 

Keuangan Daerah 

dengan Pertumbuhan 

Ekonomi Sebagai 

Variabel Moderating 

Hasil penelitian  menunjukkan 

bahwa PAD dan belanja modal 

berpengaruh terhadap kemandirian 

daerah di sumatera barat tahun 2015 

hingga 2018. Variable moderasi 

yaitu pertumbuhan ekonomi yang 

bertujuan memeoderasi pendapatan 

asli daerah dan belanja modal 

terhadap kemandirian keuangan 

daerah . 

8. Gustra 

Arianda, 

Nurazlina 

(2014) 

Analisis 

Perkembangan 

Kemampuan 

Keuangan Daerah 

dalam Mendukung 

Pelaksanaan Otonomi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rasio kemandirian keuangan daerah 

menunjukkan tingkat kemampuan 

suatu daerah dalam membiayai 

sendiri kegiatan pemerintah, 

pembangunan dan pelayanan kepada 
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Daerah di Kabupaten 

Natuna  

masyarakat yang telah membayar 

pajak dan retribusi sebagai sumber 

pendapatan yang diperlukan daerah. 

9. R. Agoes 

Kamaroellah 

(2017) 

Analisis Tingkat 

Kemampuan 

Keuangan Daerah 

dalam Mendukung 

Pelaksanaan Otonomi 

Daerah 

Hasil analisis yang diperoleh 

berdasarkan rasio kemandirian 

keuangan daerah yang ditunjukkan 

dengan angka rata-rata masih 

tergolong mempunyai pola hubungan 

instruktif yang berarti kemampuan 

pemerintah dalam memenuhi 

kebutuhan dana untuk 

penyelenggaraan tugas pemerintah 

pembangunan masih relative rendah 

meskipun mengalami kenaikan. 

10. Nurjanna 

Ladjin (2010) 

Analisis Kemandirian 

Fiscal di Era Otonomi 

Daerah 

Hasil analisis OLS menunjukkan 

bahwa variable investasi 

berpengaruh signifikan terhadap 

kemandirian fiscal sedangkan PDRB 

tidak berpengaruh terhadap 

kemandirian fiscal di provinsi 

Sulawesi Tenggara 

11. Riri 

Septyaningrum 

Putri (2018) 

Analisis Tingkat 

Efektifitas 

Kemandirian dan 

Desentralisasi 

Keuangan Daerah 

menurut Prespektif 

Ekonomi Islam 

Hasil penelitian menunjukkan rasio 

efektifitas keuangan daerah secara 

rata-rata berada pada 90,49% dengan 

kategori efektif dan rasio 

kemandirian keuangan daerah juga 

dikategorikan rendah. 

12. Ririn Dwi 

Anggraini 

(2015) 

Analisis Kemampuan 

Daerah, Tingkat 

Kemandirian dan 

Efektifitas Realisasi 

Anggaran Pemerintah 

Kota Tanggerang 

Ditinjau dari kemampuan keuangan 

daerah yang diukur menggunakan  

rasio kemandirian belum 

menunjukkan hasil yang baik secara 

rata-rata selama 5 tahun tingkat 

kemandirian masih berada pada 

angkah dibawah 50% artinya tingkat 

ketergantungan terhadap pemerintah 

pusat melalui dana perimbangan dan 

lain-lain pendapatan daerah yang sah 

masih cukup tinggi. 
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C. Kerangka Fikir 

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat digambarkan kerangka fikir 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Kerangka Fikir Penelitian. 

D. Hipotesis 

H1: Diduga variabel Jumlah Penduduk (X1) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kemampuan Keuangan Daerah (Y) di Kota Makassar. 

H2: Diduga variabel PDRB (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap   

Kemampuan Keuangan Daerah (Y) di Kota Makassar . 

H3: Diduga variabel Pendapatan Daerah (X3) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kemampuan Keuangan Daerah (Y) di Kota Makassar. 

H4: Diduga variabel Belanja Daerah (X4) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kemampuan Keuangan Daerah (Y) di Kota Makassar. 

 

Jumlah Penduduk (X1)  

PDRB (X2)  

Pendapatan Daerah  (X3)  

Belanja Daerah (X4)  

 

Kemampuan Keuangan 

Daerah (Y)  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kuantitatif.  Penelitian ini kemudian mencari dan mengumpulkan data yang ada untuk 

mengetahui kemampuan keuangan daerah di kota Makassar. Data yang berupa angka-

angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi 

ilmiah dibalik angka-angka tersebut. (Marwoto, 2014: 20).   

Menurut Sugiyono (2015: 7) Penelitian kuantitatif adalah penelitian berupa 

angka dan analisis menggunakan statistik. Pendekatan yang digunakan peneliti pada 

penulisan ini adalah pendekatan kuantitatif, artinya penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah kota 

Makassar. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Loksi penelitian ini dipilih 

karena lebih dekat dengan tempat tinggal, kemudahan akses untuk ke lokasi 

penelitian, dan dalam melakukan penelitian lebih efisien serta ekonomis. 

B. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder Data primer 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara lansung dari sumber asli 
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(tidak melalui perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Data sekunder merupakan sumber data penelitian 

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh 

dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian ini data diperoleh dari BPS. (Sugiyono, 

2015: 137).   

C. Metode Pengumpulan Data 

Untuk melengkapi data dan referensi yang diperlukan dalam penyusunan 

penelitian ini, maka ditempuh cara sebagai berikut: 1) Studi kepustakaan (Library 

Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dari 

berbagai dokumen, buletin, artikel-artikel dan karya ilmiah (skripsi) yang 

berhubungan dengan penulisan ini untuk mendapatkan data sekunder, 2) Studi 

lapangan objek (field research) yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang 

diteliti dengan menempuh cara observasi untuk mengetahui kondisi real lokasi 

penelitian. 

D. Metode Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi dalam 

analisis regresi. Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan persamaan yang 

diperoleh akan valid jika digunakan untuk memprediksi, Pada uji asumsi klasik 

terbagi menjadi 4 asumsi-asumsi yaitu: 
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a) Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji asumsi klasik, 

sebelum peneliti melakukan penganalisaan data penelitian sesungguhnya data 

tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Model regresi yang baik itu 

memiliki distribusi normal atau mendekati normal, uji normalitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen atau 

independen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi normal 

akan membentuk suatu garis lurus diagonal, jika demikian maka data tersebut 

memenuhi asumsi normalitas. (Imam Ghozali, 2005: 149). Normalitas bisa 

dideteksi dengan cara melihat penyebaran titik pada sumbu diagonal dari 

grafik, adapun tolak ukur yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam 

uji normalitas yaitu pertama, jika nilai signifikan > 0,05 maka data tersebut 

dinyatakan distribusi yang normal. Kedua, sebaliknya jika nilai signifikannya 

< 0,05 maka data tersebut dinyatakan tidak normal. 

b) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan salah satu metode analisis yang bertujuan 

menguji apakah variabel dependen berkorelasi dengan dirinya. Maksudnya 

berkorelasi dengan dirinya bahwa nilai variabel dependen tidak memiliki 

hubungan dengan variabel itu sendiri. Untuk melihat ada tidaknya 

autokorelasi dengan melakukan pengujian nilai durbin watson (DW test). Ada 

beberapa dasar pengambilan keputusan yaitu: Pertama, jika du < DW < 4-du, 

maka tidak ada autokorelasi. Kedua, jika du < DW <   du, maka tidak ada 
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kesimpulan. Ketiga, DW > dl, maka autokorelasi positig. Keempat, jika DW > 

4-dl, maka autokorelasi negatif. 

c) Uji Multikolinearitas  

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi 

antara variabel independen, karena variabel bebas harus terbebas dari gejala 

multikolinearitas. Karena apabila terjadi gejala multikolinearitas maka 

variabel tidak akan ontogonal. Variabel ontogonal adalah suatu keadaan 

dimana variabel bebas yang nilai korelasinya sesama varibel bebas sama 

dengan 0. Uji multikolinearitas ini merupakan bentuk pengujian untuk asumsi 

dalam analisis regresi berganda. pada penelitian ini, untuk melihat ada 

tidaknya multikolinearitas dengan ketentuan seperti berikut: Nilai tolerance 

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai 

Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.  (Imam Ghozali, 2005: 

96). 

d) Uji HeteroKedastisitas  

Uji ini bertujuan menilai apakah pada model regresi linear ada 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan. Apabila asumsi 

heterokedastisitas tidak terpenuhi maka dinyatakan bahwa model regresi tidak 

valid sebagai alat peramalan. Priyanto (2009: 67) mengatakan bahwa dasar 

analisis untuk uji heterokedastisitas sebagai berukut: Pertama, jika ada pola 

tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit) ini mengindikasikan telah 
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terjadi heterokedastisitas. Kedua, jika ada pola yang jelas, serta titik-titk 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. Cara untuk melihat ada tidaknya heterokedastisitas dengan 

cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dan 

residualnya SRESID. 

2. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda adalah suatu teknik ketergantungan. Regresi linier 

berganda biasanya digunakan untuk memprediksi hubungan antara dua variabel, 

variabel yang dimaksud disini adalah variabel (X) sebagai variabel bebas dan variabel 

(Y) sebagai variabel terikat. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu kesuksesan usaha (Y), model 

yang digunakan dapat diformulasikan pada persamaan regresi berganda sebagai 

berikut: 

         
               

       
   

µ 

Keterangan :  

Y   = Kemampuan Keuangan Daerah 

ɑ
   =  Konstanta / intersept 

              = Parameter 

X1  =    Jumlah penduduk 

X2  =  PDRB 

X3  = Pendapatan daerah 
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X4  = Belanja daerah  

µ  = Error Term (Standar Ketidaktelitian) 

Untuk dapat mengambil keputusan sebagai hasil dari pengujian hipotesis, 

maka hal ini dapat dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi dari koefisien 

regresi antara variabel terikat dengan variabel bebas melalui Analisis Regresi Linear 

Berganda / Ordinary Least Square (OLS). 

3. Pengujian Goodnes of Fit (Uji Hipotesis) 

Uji hipotesis adalah dugaan sementara dari rumusan masalah dalam penelitian 

yang digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan. Dalam penelitian ini 

menggunakan hipotesis asosiatif untuk melihat analisis kemampuan keuangan daerah 

di kota makassar. Uji hipotesis terbagi menjadi tiga yaitu: 

a) Uji Parsial (Uji t) 

Uji t atau biasa disebut dengan uji parsial yang digunakan untuk menguji 

variabel bebas apakah memiliki pengaruh terpisah atau tidak terhadap variabel 

terikat. Untuk mengetahui signifikan atau tidak, dapat dilihat pada tabel dengan 

ketentuan, apabila nilai signifikan < 0,05 maka variabel independen berlengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen, namun jika nilai signifikan > 0,05 maka 

dapat dikatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Untuk uji parsialnya dapat diketahui melalui ketentuan bahwa 

jika nilai T hitung > T tabel maka variabel berpengaruh secara parsial. 
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b) Uji Simultan (Uji F) 

Digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh bersama dari variabel 

bebas terhadap variable terikat, yaitu apakah variabel X1, X2, X3, X4 secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk pengunaan tingkat signifikansi 

itu berbeda-beda, mulai dari 0,01 (1%) sampai dengan 0,10 (10%). Hasil uji F 

dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig. semisalnya digunakan taraf 

signifikasi 10% (0,10) maka jika nilai probabilitas < 0,10 maka terdapat pengaruh 

secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat, begitu pula 

sebalinya. Kriteria pengujian hipotesis yaitu: 

1) Jika F hitung > F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

2) Jika F hitung < F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

c) Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi berfungsi sebagai pengukuran kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen ataukah besaran yang 

menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh 

variabel independennya. Disini nilai untuk koefisien determinasinya antara 0 dan 

1, semakin mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabel Y. 

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun 
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memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau 

variabel tersebut. (Nazir, 1983: 152). 

1. Jumlah penduduk (X1) adalah semua orang yang berdomisili disuatu daerah 

selama 6 bulan/lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan 

tetapi bertujuan untuk menetap. 

2. PDRB (X2) adalah nilai barang-barang dan jasa yang diproduksikan di suatu 

daerah dalam satu tahun tertentu. Dalam hal ini digunakan PDRB menurut 

lapangan usaha atas dasar harga konstan. PDRB menurut lapangan usaha atas 

dasar harga konstan adalah harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang 

seterusnya digunkan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada 

tahun-tahun yang lain. 

3. Pendapatan Daerah (X3) dalam Undang-undang No 33 tahun 2004 pasal 1 

ayat 13 tentang Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 2015-2019. 

4. Belanja Daerah (X4) Undang-undang No.33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14 

tentang Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun 2016-2020. 

5. Kemampuan Keuangan Daerah (Y) ialah Rasio Kemandirian ditunjukkan oleh 

besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah 

yang berasal dari sumber lain antara lain: bagi hasil pajak, dana alokasi umum 

dan alokasi khusus. Rasio ini dihitung mengggunakan rumus: 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek yang Diteliti 

1. Letak Geografis  

Kota Makassar berada pada 119.2417,38° Bujur Timur dan 5.8619° Lintang 

selatan. Makassar merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di 

bagian selatan pulau Sulawesi, disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros. 

Disebelah Timur Kabupaten Maros. Disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Gowa dan Kabupaten Takalar sedangkan dibagian Barat adalah selat Makassar. 

Wilayah administrasi Kota Makassar terdiri dari 15 Kecamatan dan 153 

Kelurahan dengan luas sekitar 175,77kilometer persegi. Kota ini berada pada 

ketinggian antara 1-25meter dari permukaan laut dan Makassar merupakan daerah 

pantai yang datar dengan kemiringan 0-5 derajat kea rah Barat. Ada 7 wilayah 

kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, 

Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.Kota Makassar diapit dua muara 

sungai yakni sungai Tallo dan sungai Je’neberang. 

2. Luas Wilayah 

Kota Makassar memiliki wilayah seluas 175,77kilometer persegi. Kota 

Makassar memiliki 15 Kecamatan, yaitu: 
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Tabel 4.1 

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar 

No Kecamatan  Luas (km
2
) Presentase (%) 

1 Mariso  1,82 1,04 

2 Mamajang  2,25 1,28 

3 Tamalate  20,21 11,50 

4 Rappocini  9,23 5,25 

5 Makassar  2,52 1,43 

6 Ujung Pandang  2,63 1,50 

7 Wajo  1,99 1,13 

8 Bontoala 2,10 1,19 

9 Ujung Tanah 4,40 2,50 

10 Kep. Sangkarrang  1,54 0,88 

11 Tallo 5,83 3,32 

12 Panakkukang 17,05 9,70 

13 Manggala 24,14 13,73 

14 Biringkanaya 48,22 27,43 

15 Tamalanrea 31,84 18,11 

Kota Makassar 175,77 100,00 

   Sumber: BPS Kota Makassar Dalam Angka, 2021. 

Pada tabel 4.1 terlihat bahwa luas Kecamatan di Kota Makassar sangat 

beragam. Kecamatan yang terluas adalah Biringkanaya dengan luas wilayah 48,22 

atau 27,43% dari luas Kota Makassar, kemudian disusul Kecamatan Tamalanrea, 

Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan 

Rappocini, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Pandang, 

Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Bontoala, Kecamatan 

Wajo, Kecamatan Mariso, Kecamatan Kep. Sangkarrang dengan luas wilayah 1,54 

atau 0,88% dari luas Kota Makassar. 
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3. Keadaan Penduduk  

Penduduk merupakan berhubungan dengan pembangunan nasional. Didalam 

pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan karena 

tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan tetapi menjadi sasaran 

pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan, pembangunnan penduduk 

diarahkan pada pengendalian kuantitas dan kuliatas sehingga mempunyai ciri dan 

karakteristik yang menguntungkan pembangunan. Dri BPS, jumlah penduduk kota 

Makassar terus mengalami kenaikan tiap tahun diseluruh kecamatan. Setiap 

kecamatan mengalami kenaikan jumlah penduduk dari tahun 2006 hingga 2020, dan 

jumlah penduduk Kota Makassar mengalami kenaikan dari tahun 2006 sebesar 

1.223.540 menjadi 1.423.877 jiwa pada tahun 2020. 

4. Kondisi Ketenagakerjaan  

Sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki banyak penduduk 

di, Kota Makassar menjadi tempat banyak orang mencari pekerjaan. Dari sekian 

banyak permasalahan yang muncul di Kota Makassar, persoalan ketenagakerjaan 

menjadi sesuatu yang harus dicarikan solusi. Pembangunan ketenagakerjaan 

bertujuan untuk meningkatkan dan menciptakan lapangan kerja mengurangi 

penngangguran serta pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada 

pembentukan tenaga professional yang mandiri dan beretos kerja produktif. 

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh yang ditujukan pada 

peningkatan, pembentukan dan pengembangan tenaa kerja yang berkualitass dan 

dapat memperluas lepangan pekerjaan. 
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Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan nilai tambah PDB dibagi 

dengan jumlah penduduk yang bekerja untuk menghasilkan nilai tambah tersebut. 

Menurut Badan Pusat Statistik penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk 

yang berusia 15 tahun ke atas yang dibedakan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan 

bukan angkatan kerja. Jika dilihat kondisi ketenagakerjaan Kota Makassar, jumlah 

angkatan kerja dan jumlah kelompok bukan angkatan kerja bersifat fluktuatif. 

B. Deskripsi Variabel Penelitian  

1. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Makassar 

Pertumbuhan penduduk yang sangat besar setiap tahun tentu berdampak pada 

bertambahnya jumlah angkatan kerja dan tentunya akan memberikan makna bahwa 

jumlah orang yang mencari pekerjaan akan meningkat, seiring dengan itu tenaga 

kerja juga akan bertambah. Masalah yang dihadapi ketenagakerjaan adalah jumlah 

penduduk yang terus bertambah setiap tahun. Jumlah penduduk usia produktif yang 

besar mempu meningkatkan jumlah angkatan kerja dan pendapatan di suatu daerah. 

Berikut data yang menunjukkan jumlah keseluruhan penduduk di Kota Makassar 

tahun 2006–2020. 
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Tabel 4.2  

Jumlah Penduduk  di Kota Makassar Tahun 2006 – 2020 

Tahun Jumlah penduduk (jiwa) Laju Pertumbuhan (%) 

2006 1.223.540 1.02 

2007 1.235.239 0.96 

2008 1.253.656 1.49 

2009 1.272.349 1.49 

2010 1.339.374 5.27 

2011 1.352.136 0.95 

2012 1.369.606 1.29 

2013 1.408.072 2.81 

2014 1.429.242 1.50 

2015 1.449.401 1.41 

2016 1.469.601 1.39 

2017 1.489.011 1.32 

2018 1.508.154 1.29 

2019 1.526.667 1.23 

2020 1.423.877 6.73 

    Sumber : BPS Kota Makassar Dalam Angka, Tahun 2006-2020. 

Jumlah penduduk pada tahun 2006 sebesar 1.223.540 jiwa, kemudian tahun 

selanjutnya sebesar 1.235.239 jiwa. Jumlah ini terus meningkat hingga tahun 2020 

sebesar 1.423.877 jiwa. 

2. Perkembangan PDRB di Kota Makassar 

Produk Domestik Regional Bruto digunakan sebagai indikator untuk 

mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto 

adalah semua hasil penjumlahan nilai yang dapat diciptakan oleh seluruh aktivitas 

dari sektor ekonomi. Dimana disajikan dalam dua bentuk yakni atas dasar harga 

berlaku dan atas dasar harga konstan. 
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Untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi, maka digunakan PDRB 

berdasarkan atas dasar harga konstan. Berikut data Produk Domestik Bruto atas dasar 

harga konstan di Kota Makassar Tahun 2006 – 2020 

Tabel 4.3 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2006– 2020 

Tahun  PDRB Laju Pertumbuhan (%) 

2006 11.341.848 7.50 

2007 12.261.539 8,11 

2008 13.551.827 10,52 

2009 14.798.187 9,20 

2010 16.252.451 9,83 

2011 17.820.697 9,65 

2012 19.582.060 9,88 

2013 21.327.227 8,91 

2014 82.596.786 87,28 

2015 114.309.180 38,39 

2016 95.957.638 16.05 

2017 103.826.155 8.20 

2018 112.568.414 8.42 

2019 122.465.829 8.79 

2020 120.905.750 1.27 

Sumber: BPS Kota Makassar Dalam Angka, Tahun 2006-2020. 

 

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa besarnya nilai Produk Domestik Bruto 

setiap tahun mengalami kenaikan mulai tahun 2006 sampai 2020. Hal ini 

menggambarkan bahwa sektor–sektor ekonomi yang berada di Kota Makassar 

mengalami perkembangan pesat dalam menyumbangkan pendapatannya pada 

pertumbuhan ekonomi sehingga akan menambah pendapatan bagi pemerintah daerah.  

3. Perkembangan Pendapatan Daerah di Kota Makassar 

Pendapatan Daerah menjadi salah satu bagian dari sumber penerimaan 

pendapatan daerah. Pendapatan Daerah merupakan pendapatan yang diterima 
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pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi daerahnya sendiri. Pendapatan 

daerah ini dijadikan sebagai cermin kemandirian daerah dalam pembangunan daerah. 

Daerah yang dapat menghasilkan jumlah kontribusi pendapatan daerah yang besar 

pada penerimaan daerah, maka daerah tesebut dapat dikatakan sudah mampu dan 

mandiri dalam memanfaatkan potensi daerahnya secara optimal. Berikut data 

Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2006 –2020. 

Tabel 4.4 

 Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2006– 2020 

Tahun  Pendapatan Daerah Laju Pertumbuhan (%) 

2006 829.108.497.280 12.59 

2007 941.668.824.309 13.58 

2008 1.141.051.558.673 21.17 

2009 1.215.460.818.849 6,52 

2010 1.451.537.120.407 19.42 

2011 1.883.077.957.274 29.73 

2012 2.049.444.637.093 8.83 

2013 2.601.356.102.560 26.93 

2014 2.166.929.800.000 16.70 

2015 2.952.609.910.737 36.26 

2016 3.546.650.155.445 20.12 

2017 3.416.355.171.726 3.67 

2018 3.898.108.616.000 14.10 

2019 4.099.952.984.000 5.18 

2020 4.138.870.000.000 0.95 

   Sumber: djpk.kemenkeu.go.id Tahun 2006-2020. 

 

Berdasarkan tabel diatas, menggambarkan bahwa setiap tahunnya mulai tahun 

2006 sampai 2020 mengalami peningkatan kenaikan Pendapatan Daerah. 

4. Perkembangan Belanja Daerah di Kota Makassar 

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah 

yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu 
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tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.  

Berikut data belanja Daerah Kota Makassar tahun 2006–2020. 

Tabel 4.5 

Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2006 – 2020 

Tahun Belanja Daerah Laju Pertumbuhan (%) 

2006 808.742.417.440 7.50 

2007 871.020.245.077 7.70 

2008 1.139.993.442.505 30.88 

2009 1.239.084.281.517 8.69 

2010 1.217.795.378.191 1.72 

2011 1.708.953.047.766 40.33 

2012 1.960.970.441.159 14.75 

2013 2.072.637.895.000 5.69 

2014 2.381.719.454.000 14.91 

2015 3.061.176.650.637 28.53 

2016 3.277.243.223.082 7.06 

2017 3.313.620.605.000 1.11 

2018 3.526.080.000.000 6.41 

2019 3.549.120.000.000 0.65 

2020 1.121.957.880.000 68.39 

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id Tahun 2006-2020. 

 

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa belanja daerah setiap tahunnya 

meningkat Pengeluaran pemerintah atau belanja daerah terdiri dari tiga jenis 

perbelanjaan, yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. 

5. Perkembangan Kemampuan Keuangan daerah di Kota Makassar 

Kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan / kemandirian 

daerah dalam mengatur dan menurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah 

dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor 

yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan 
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otonomi daerah. Berikut data Pendapatan dari Sumber lain kota Makassar. Berikut 

rumus untuk mengetahui besarnya kemampuan keuangan daerah di Kota Makassar: 

                   
                            

                            
      

Tabel 4.6 

Rasio Kemandirian Kota Makassar Tahun 2006 – 2020 
Tahun PAD Dana Bagi hasil  Dana Alokasi 

Umum 

Dana Alokasi 

Khusus 

Rasio 

Kemandirian  

2006 130.537.475.412 90.320.052.533 513.004.000.000 14.680.000.000 21,12243033 

2007 173.145.595.939 104.874.361.567 583.842.000.000 8.535.000.000 24,83259345 

2008 158.131.371.957 123.593.538.166 643.328.395.000 19.993.000.000 20,09510371 

2009 169.314.711.607 142.662.186.490 647.299.704.000 43.151.000.000 20,3231415 

2010 210.068.212.207 171.260.420.227 644.266.427.000 45.753.700.000 24,39021906 

2011 349.388.864.351 124.310.083.518 718.481.320.000 60.898.000.000 38,66249433 

2012 487.390.342.749 160.543.558.310 911.122.797.000 32.644.320.000 44,13525592 

2013 525.847.897.000 73.567.946.000 1.033.583.903.000 40.886.000.000 45,8040558 

2014 608.955.576.000 69.894.707.000 1.114.853.212.000 64.792.920.000 48,73434761 

2015 828.871.892.852 65.213.907.250 1.198.886.380.000 136.847.060.000 59,16509956 

2016 971.859.753.606 109.645.984.333 1.324.023.135.000 551.575.386.038 48,9541591 

2017 1.337.237.019.000 114.951.453.962 1.300.764.000.000 435.490.000.000 72,23601336 

2018 1.185.450.000.000 107.500.000.000 1.300.764.306.000 401.430.000.000 65,50553848 

2019 1.303.320.000.000 80.030.000.000 1.379.150.000.000 367.740.000.000 71,3397412 

2020 264.065.970.000.000 119.180.000.000 1.249.650.000.000 311.970.000.000 15710,7312 

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id Tahun 2006-2020 

 

Pada tabel diatas, menjelaskan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah 

dapat diliat dari besarnya pendapatan assli daerah dibagi dengan pendapatan dari 

sumber lain, yang dimaksud dari pendapatan dari sumber lain yaitu: bagi hasil pajak, 

dana alokasi umum dan alokasi khusus. 
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C. Analisis Data 

Analisis statistik dilakukan beberapa uji statistik untuk mengetahui signifikan 

variable persamaan, yaitu uji koefisien determinasi (R
2
), Uji F, dan Uji t. analisis data 

yang dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda. 

1. Uji Asumsi Klasik  

Sebelum dilakukan pengujian regresi linear berganda terhadap hipotesis 

penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian untuk mengetahui 

ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik. Hasil pengujian hipotesis 

yang terbaik adalah pengujian yang tidak melanggar asumsi-asumsi klasik yang 

mendasari model regresi linear berganda. Asumsi-asumsi klasik dalam penelitian ini 

meliputi uji normalitas, uji multikolonealitas, uji autokorelasi, dan uji 

heteroskedastsitas. 

a) Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah memiliki regresi distribusi data normal atau 

mendekati normal. Salah satu metode untuk mengetahui normal adalah 

menggunakan metode analisis grafik. Baik dengan melihat grafik secara 

histogram ataupun dengan melihat Probability Plot. Normalitas data dapat dilihat 

dari penyebaran (titik) pada sumber diagonal pada grafik normal P-Plot atau 

dengan melihat histogram dari residualnya. Uji normalitas dengan grafik normal 

P-Plot akan membentuk satu garis lurus diagonal, kemudian plotting data akan 
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dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi normal garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.  

Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat bahwa ploting data penelitian mengikuti 

garis diagonal dan tidak terlalu jauh, hal ini mengindikasikan bahwa data penelitian 

terdistribusi secara normal. 

Gambar 4.1 Grafik Normal P-Plot 

 
Sumber: Ouput SPSS 25, data diolah 2022 

 

b) Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel independen. Model yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi antara yang tinggi diantara variabel bebas. Toleransi mengukur 

variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel 

bebas lainnya. Jadi nilai toleransi rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 
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VIF = 1/toleransi) dan menunjukkan adanya kolenearitas yang tinggi. Nilai cotuf 

yang umum dipakai adalah tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10. 

Berdasarkan antara variance inflation factor (VIF) dan tolerance, maka 

apabila VIF melebihi angka 10 atau tolerance kurang dari 0,10 maka dinyatakan 

terjadi gejala multikolinearitas. Sebaliknya apabila nilai VIF kurang dari 10 atau 

tolerance lebih dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi gajala multikolinearitas.  

Tabel 4.7 

Uji Multikolinearitas 

Model 
Colinearity Statistic 

Tolerance  VIF 

1 

(Constant)     

Jumlah Penduduk -0.058 45,118 

PDRB 0.166 6,019 

Belanja Daerah 0,047 21,475 

Pendapatan Daerah 0,112 8,948 

Sumber: output spss 25, data diolah 2022 

 

Berdasarkan tabel 4.7 maka dapat diketahui nilai VIF untuk masing-masing 

variabel bebas lebih kecil dari (<) 10 dan nilai tolerance lebih besar dari (>) 0,1 maka 

dapat dinyatakan bahwa distribusi data penelitian tidak terjadi gejala 

multikolinearitas. 

c) Uji Autokorelasi 

  Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear 

dan korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya). Dalam penelitian uji autokoreklasi dilakukan dengan 

menggunakan pengujian statistic Durbin Watson (DW). Apabila nilai DW berada 
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diantara nilai Durbin Lower (DL) dan Durbin Upper (DU) maka dapat 

dijustifikasikasi bahwa distrirbusi data penelitian tidak terjadi gejala autokorelasi. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Durbin Watson 

 1 2.215 
 

Sumber: output SPSS 25 (data primer diolah2022) 

 Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai DW yaitu sebesar 2,215 

berada diantara nilai DL (0,5620) dan DU (2,2198) yang diperoleh dari table durbin 

Watson (k = 5, n = 15), maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data penelitian 

tidak terjadi gejala autokorelasi. 

d) Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas merupakan dimana varian dari setiap gangguan tidak 

konstan. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke 

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

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika varian 

berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Hasil pengujian ditunjukkan dalam grafik scatterplot, terlihat 

titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola yang jelas serta 

tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini berarti tidak 
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terjadi heteroskedastissitas pada model regresi, sehingga model regresi layak 

dipakai seperti yang tertera pada gambar 4.2. 

 Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa titik-titik pada grafik Scatterplot tidak 

membentuk sebuah pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian 

tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak 

dipakai. 

Gambar 4.2 

Uji Heteroskedakitisitas 

 
Sumber: output SPSS 25 (data pimer diolah, 2022) 

 

2. Analisis regresi berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen. Persamaan regresi dapat dilihat 

dari tabel hasil uji coefficient berdasarkan output. SPSS versi 25 terhadap empat 

variabel independen yaitu jumlah penduduk, PDRB, pendapatan daerah dan belanja 
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daerah terhadap variabel dependen yaitu kemampuan keuangan daerah. Nilai konstan 

α dan koefisien regresi (β1,β2,β3,β4), ini dimasukkan kedalam persamaan regresi linear 

berganda berikut ini: 

Y = 91,574 -8,572X1 + 0,743X2 + 4,500X3 – 3,790X4 + µ 

Dari persamaan regresi berganda di atas dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Nilai koefisien (β0) sebesar 91,574, artinya bahwa jika semua variabel bebas 

konstan maka kemampuan keuangan meningkat sebesar 91,574 persen. 

b. Nilai koefisien regresi untuk variabel jumlah penduduk (β1) sebesar -8,572, 

artinya setiap kenaikan jumlah penduduk akan mengakibatkan penurunan 

kemampuan keuangan daerah sebesar 8,572 persen apabila variabel PDRB, 

Pendapatan Daerah, dan Belanja Daerah konstan. 

c. Nilai koefisien regresi untuk variabel PDRB (β2) sebesar 0,743, artinya setiap 

persentase kenaikan PDRB akan mengakibatkan peningkatan kemampuan 

keuangan daerah sebesar 0,743 persen apabila variabel Jumlah Penduduk, 

Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah konstan. 

d. Nilai koefisien regresi untuk variabel Pendapatan Daerah (β3) sebesar 4,500, 

artinya setiap kenaikan pendapatan daerah akan mengakibatkan peningkatan 

kemapuan keuangan daerah sebesar 4,500 persen apabila variabel Jumlah 

Penduduk, PDRB dan Belanja Daerah konstan. 

e. Nilai koefisien regresi untuk variabel jumlah penduduk (β4) sebesar -3,790, 

artinya setiap kenaikan belanja daerah akan mengakibatkan penurunan 
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kemampuan keuangan daerah sebesar 3,790 persen apabila variabel Jumlah 

Penduduk, PDRB dan Pendapatan Daerah konstan. 

1. Koefisien Determinasi (R square) 

Koefisien Determinan (R square) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Apabila nilai 

koefisien determinasi semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa model yang di 

gunakan semakin kuat.  

Tabel 4.9 

Hasil Perhitungaan Koefisien Determinasi (R Square) 

Model Summary
b 

Model R R Square 

1 .985
a
 .970 

Sumber : output SPSS 25 (data primer diolah, 2022)  

  

 Berdasarkan output SPSS bahwa hasil dari perhitungan diperoleh nilai 

koefisien determinasi (r Square) sebesar 0,970, hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan variabel bebas (jumlah penduduk, PDRB, pendapatan daerah dan belanja 

daerah) menjelaskan variabel terikat (kemampuan keuangan daerah) yaitu sebesar 

97,0 persen sedangkan sisanya sebesar 3,0 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar 

penelitian. 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji F (Uji Simultan) 

 Uji F statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 
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variabel dependennya. Kriteria pengujian adalah H0 ditolak atau H1 diterima, jika 

nilai taraf signifikansi Fhitung dibawah α = 0.05 juga dibuktikan dengan jka nilai 

Fhitung> Ftabel. Jika nilai signifikan Fhitung dibawah α = 0.05 dan jika Fhitung> Ftabel maka 

variabel independen dalam penelitian secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Hasil perhitungan Uji F ini dalam tabel 4.10 sebagai berikut : 

Tabel 4.10 

Hasil Perhitungan Uji F 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 35.458 4 8.865 81.112 .000
b
 

Residual 1.093 10 .112   

Total 36.552 14    

a. Dependent Variable: Kemampuan Keungan Daerah 

b. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, PDRB, Pendapatan daerah, Jumlah Penduduk 

Sumber : output SPSS 25 data diolah 2022. 

 

 Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.10 diatas menunjukkan nilai F hitung 

(81,112) lebih besar dari (>) nilai f tabel (3,340) (k = 4, N = 15) dengan nilai 

signifikasi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

bebas (jumlah penduduk, PDRB, Pendapatan Daerah, dan belanja daerah) 

berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat 

(kemampuan daerah). 

b. Uji t  

  Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing atau secara parsial 

variabel independen (Jumlah Penduduk, PDRB, Pendapatan Daerah, dan Belanja 
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Daerah) terhadap variabel dependen (Kemampuan Daerah). Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai t tabel dengan t hitung, apabila nilai t hitung lebih besar dari t 

tabel maka dapat di simpulkan bahwa hipotesis di terima. Uji ini juga dapat dilakukan 

dengan melihat nilai signifikasinya, apabila nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis di terima. Dasar pengambilan keputusan 

yaitu: 

1) Jika nilai signifikasi > 0.05 dan thitung< ttabel, maka H0 (ketidakmungkinan) 

ditolak H1 (jumlah penduduk, pdrb, pendapatan daerah, belanja daerah) 

dterima. 

2) Jika nilai signifikasi < 0.05 dan thitung> ttabel, maka H0 (ketidakmungkinan) 

diterima H1 (jumlah penduduk, pdrb, pendapatan daerah, belanja daerah) 

ditolak.  

 Sementara hasil perhitungan uji t ditunjukkan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji T 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error 

1 

(Constant) 91,574 83,628 1.095 ,299 

Jumlah 

Penduduk 
-8,572 8,013 -1,070 ,310 

PDRB ,743 0.214 3,469 ,006 

Pendapatan 

Daerah 
4,500 0.740 6,084 ,000 

Belanja Daerah -3,790 ,500 -7,587 ,000 

Sumber : Output SPSS 25 (data primer diolah, 2022) 
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1. Pengaruh Jumlah Penduduk (X1) Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah 

Nilai koefisien variabel Jumlah penduduk (β1) sebesar -8572 dengan nilai t 

hitung (-1,070) lebih kecil dari (<) nilai t tabel (1,943), artinya variabel jumlah 

penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah yang 

diperkuat dengan nilai signifikasi sebesar 0,310 yang lebih besar dari (<) 0,05. 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan bahwa “jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemampuan deaerah” 

ditolak. H1 ditolak H0 diterima. 

2. Pengaruh PDRB (X2) Terhadap Kemampuan Keuanagn Daerah 

Nilai koefisien variabel PDRB (β2) sebesar 0,743 dengan nilai t hitung (3,469) 

lebih besar dari (>) nilai t tabel (1,943), artinya variabel PDRB berpengaruh 

signifikan dengan arah positif terhadap kemampuan keuangan daerah yang diperkuat 

dengan nilai signifikasi sebesar 0,006 yang lebih kecil dari (<) 0,05. Berdasarkan 

hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa 

“PDRB berpengaruh terhadap kemampuan deaerah” diterima. H2 diterima H0 ditolak. 

3. Pengaruh Pendapatan Daerah (X3) Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah 

Nilai koefisien variabel Pendapatan Daerah (β3) sebesar 4,500 dengan nilai t 

hitung (6,084) lebih besar dari (>) nilai t tabel (1,943), artinya variabel PAD 

berpengaruh signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah dengan arah positif 

yang diperkuat dengan nilai signifikasi sebesar 0,00 yang lebih kecil dari (<) 0,05. 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 
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menyatakan bahwa “PAD berpengaruh terhadap kemampuan deaerah” diterima. H3 

diterima H0 ditolak. 

4. Pengaruh Belanja Daerah (X4) Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah 

Nilai koefisien variabel belanja daerah (β4) sebesar -3,790 dengan nilai t 

hitung (-7,587) lebih besar dari (>) nilai t tabel, artinya variabel belanja daerah 

berpengaruh signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah dengan arah negatif 

yang diperkuat dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari (<) 0,05. 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan bahwa “belanja daerah berpengaruh terhadap kemampuan deaerah” 

diterima. H4 diterima H0 ditolak. 

D. Pembahasan 

1. Jumlah Penduduk 

Berdasarkan hasil penelitian dipeoleh bahwa variabel jumlah penduduk tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah artinya semakin 

banyak penduduk tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kemandirian 

keuangan daerah. Semakin banyak jumlah penduduk maka akan meningkatkan 

penerimaan pajak daerah yang secara langsung akan meningkatkan tingkat 

kemampuan daerah. Semakin banyak penduduk membuat bertambahnya jumlah 

konsumsi penduduk yang kemudian berdampak terhadap peningkatan penerimaan 

dari retribusi dan pajak, Waluyo (2012). Namun kondisi di makassar tidak demikian, 

jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya tidak berbanding lurus dengan 
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tingkat kemandirian daerah. Hal dikarenakan sistem penarikan pajak yang masih 

belum efektif dan juga penduduk di Kota Makassar di dominasi oleh penduduk yang 

tidak produktif atau belum termasuk kedalam wajib pajak. 

Penelitian yang sama dilakukan oleh Ni Nyoman Pande Ariasih dkk (2011) 

dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita terhadap 

Penerimaan PKB dan BBNKB serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali 

Tahun 1991-2010”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk 

berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Syntia Okky Pratiwi (2016) dengan 

judul “Pengaruh Penduduk dan PDRB per Kapita terhadap Kemandirian Keuangan 

Melalui PKB dan BBNKB”. Hasil Penelitian diperoleh bahwa jumlah penduduk 

berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. 

2. PDRB 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap 

kemampuan keuangan daerah, artinya semakin tinggi PDRB maka akan 

meningkatkan tingkat kemampuan keuangan daerah. Peningkatan PDRB yang 

diiringi oleh daya beli masyarakat yang tinggi secara tidak langsung akan 

meningkatkan tingkat kemampuan keuangan daerah, hal ini dkarenakan apabila 

terjadi peningkatan PDRB yg diringi dengan peningkatan daya beli masyarakat akan 

mengakibatkan peningkatan penerimaan retribusi dan pajak daerah yang kemudian 

akan digunakan untuk membiayai keperluan daerah. 
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman 

Pande dkk (2011) dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB per Kapita 

terhadap Penerimaan PKB dan BBKNB serta Kemandirian Keuangan Daerah 

Provinsi Bali”. Hasil penelitian menunjukkan bajwa PDRB berpengaruh signifikan 

terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. 

3. Pendapatan Daerah. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pendapatan daerah  berpengaruh 

signifikan dengan arah positif terhadap kemampuan keuangan daerah, artinya setiap 

peningktan pendapatan daerah akan meningkatkan tingkat kemampuan keuangan 

daerah Kota Makassar. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam memperoleh 

pendapatanasli daerah maka akan semakin tinggi pula tingkat kontribusi pendapatan 

asli daerah terhadap tingkat kemampuan keungan daerah, hal ini dibuktikan 

denganproporsi pendapatan daerah kota Makassar pada tahun 2006-2020 yang terus 

mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,47 persen.  

Hasil Penlitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryanto 

(2010) dan Aprian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja 

Modal terhadap Kemampuan Keuangan daerah pada Kabupaten/Kota se Jawa-Bali” 

dan penelitian yang dilakukan oleh Tahar dan Zakhiya (2011) yang meneliti pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah. 

4. Belanja Daerah 
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Berdasarkan hasil penelitian di peroleh bahwa belanja daerah berpengaruh 

signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah, artinya semakin tinggi belanja 

daerah yang dikelola oleh penerintah daerah maka kemampuan keuangan daerah  

semakin mandiri. Hal ini sesuai dengan definisi belanja daerah menurut UU no. 33 

tahun 2004 pasal 1, yaitu Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang yang 

diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

tertentu. Tingginya belanja daerah mengindikasikan tingkat kemandirian daerah 

dalam mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

baik itu bersifat wajib maupun pilihan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siska Yulia 

Defitri dengan judul “Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap 

Kemandirian Keuangan Daerah”.Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal 

berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah. 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Tri Utari Handayani dan Erinos 

(2019) dengan judul “Pengaruh pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal 

Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-1018)”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan dengan arah positif 

terhadap kenmandirian keuangan daerah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap 

Kemampuan Keuangan Daerah. 

2. PDRB berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kemampuan 

Keuangan Daerah. 

3. Pendapatan daerah berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap 

Kemampuan Keuangan Daerah. 

4. Belanja daerah berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap 

Kemampuan Keuangan Daerah. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan peneliti mengemukakan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah agar dapat mengembangkan kebijakan-kebijakan yang dapat 

meningkatkan PDRB, Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah guna 

menopang peningkatan kinerja keuangan daerah. 

2. Bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan pengajian secara mendalam terkait 

variabel-vaeriabel yang ada dalam penelitian. 
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LAMPIRAN 1 

REGRESSION 

  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL ZPP 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Y 

  /METHOD=ENTER X1 X2 X3 X4 

  /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*SDRESID) 

  /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID). 

 
Regression 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Kemandirian Daerah 4,0656426 1,61581155 15 

Jumlah Penduduk 14,1374658 ,07406121 15 

PDRB 17,4571840 1,01185780 15 

Pendapatan Daerah 28,3844323 ,55355279 15 

Belanja Daerah 28,2406106 ,52907638 15 

 

 

Correlations 

 

Kemandi

rian 

Daerah 

Jumlah 

Penduduk PDRB 

Pendap

atan 

Daerah Belanja Daerah 

Pearson Correlation Kemandirian Daerah 1,000 ,383 ,543 ,574 ,014 

Jumlah Penduduk ,383 1,000 ,903 ,963 ,910 

PDRB ,543 ,903 1,000 ,903 ,773 

Pendapatan Daerah ,574 ,963 ,903 1,000 ,813 

Belanja Daerah ,014 ,910 ,773 ,813 1,000 

Sig. (1-tailed) Kemandirian Daerah . ,079 ,018 ,013 ,480 

Jumlah Penduduk ,079 . ,000 ,000 ,000 

PDRB ,018 ,000 . ,000 ,000 

Pendapatan Daerah ,013 ,000 ,000 . ,000 

Belanja Daerah ,480 ,000 ,000 ,000 . 

N Kemandirian Daerah 15 15 15 15 15 
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Jumlah Penduduk 15 15 15 15 15 

PDRB 15 15 15 15 15 

Pendapatan Daerah 15 15 15 15 15 

Belanja Daerah 15 15 15 15 15 

 

 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Belanja Daerah, 

PDRB, 

Pendapatan 

Daerah, Jumlah 

Penduduk
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: Kemandirian Daerah 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,985
a
 ,970 ,958 ,33059008 2,215 

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, PDRB, Pendapatan Daerah, Jumlah Penduduk 

b. Dependent Variable: Kemandirian Daerah 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 35,459 4 8,865 81,112 ,000
b
 

Residual 1,093 10 ,109   

Total 36,552 14    

a. Dependent Variable: Kemandirian Daerah 

b. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, PDRB, Pendapatan Daerah, Jumlah Penduduk 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta 

Zero-

order 

Parti

al Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 91,574 83,628  1,095 ,299      

Jumlah Penduduk -8,572 8,013 -,393 -1,070 ,310 ,383 -,320 -,058 ,022 45,118 

PDRB ,743 ,214 ,465 3,469 ,006 ,543 ,739 ,190 ,166 6,019 

Pendapatan Daerah 4,500 ,740 1,542 6,084 ,000 ,574 ,887 ,333 ,047 21,475 

Belanja Daerah -3,790 ,500 -1,241 -7,587 ,000 ,014 -,923 -,415 ,112 8,948 

a. Dependent Variable: Kemandirian Daerah 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) 

Jumlah 

Penduduk PDRB 

Pendapatan 

Daerah Belanja Daerah 

1 1 4,998 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 

2 ,002 50,456 ,00 ,00 ,19 ,00 ,00 

3 8,833E-5 237,876 ,00 ,00 ,20 ,00 ,30 

4 4,050E-5 351,270 ,00 ,00 ,52 ,32 ,04 

5 3,604E-7 3723,899 ,99 1,00 ,09 ,68 ,65 

a. Dependent Variable: Kemandirian Daerah 

 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 3,0424120 9,5292225 4,0656426 1,59147191 15 

Std. Predicted Value -,643 3,433 ,000 1,000 15 

Standard Error of Predicted 

Value 

,136 ,327 ,185 ,050 15 

Adjusted Predicted Value 3,0505815 4,6114435 3,6757924 ,55645782 15 

Residual -,43803295 ,55687505 ,00000000 ,27939962 15 

Std. Residual -1,325 1,684 ,000 ,845 15 

Stud. Residual -1,550 2,755 ,136 1,249 15 
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Deleted Residual -,76665890 6,24180222 ,38985026 1,67195999 15 

Stud. Deleted Residual -1,686 5,322 ,334 1,780 15 

Mahal. Distance 1,434 12,769 3,733 2,899 15 

Cook's Distance ,001 69,779 4,758 17,989 15 

Centered Leverage Value ,102 ,912 ,267 ,207 15 

a. Dependent Variable: Kemandirian Daerah 

 
Charts 
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