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ABSTRAK 

 

Nama : Irma Julianti 

NIM : 90300118075 

Jurusan : Ilmu Ekonomi 

Judul Skripsi : Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indek 

Pembangunan Di Kota Makassar 

Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh Belanja pendidikan terhadap indeks pembangunan kota Makassar, untuk 

mengetahui pengaruh belanja kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di 

kota Makassar dan belanja ekonomi terhadap indeks pembangunan kota makassar 

pada tahun 2007-2020. 

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dengan menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Makassar. Periode penelitian 

ini adalah 14 tahun dari tahun 2007 hingga tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif dengan metode regresi linear berganda mengguna-kan 

bantuan software eviews. Agar penelitian ini lebih spesifik dalam cakupannya, 

maka dalam penelitian ini menggunakan sistem rentang waktu (time series). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Belanja pendidikan secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM; 2) Belanja kesehatan 

secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM; dan 3) 

belanja ekonomi secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

IPM. 

 

Kata Kunci: Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Ekonomi, dan 

Indeks Pembangunan Manusia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup 

manusia adalah indeks pembangunan manusia yang diukur melalui kualitas 

tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Melalui peningkatan ketiga indikator 

tersebut diharapkan dapat terjadi peingkatan kualitas hidup manusia. 

Pembangunan manusia merupakan salah satu masalah perekonomian di Kota 

Makassar. Jika dilihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota 

Makassar semakin meningkat akan tetapi peningkatan yang terbilang lambat 

sebab kondisi IPM Kota Makassar lima tahun terakhir masih masuk dalam 

kelomok IPM sedang, sementara jika dilihat pengeluaran pemerintah diketiga 

sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi tiap tahunnya meningkat sangat besar. 

Jika dilihat peningkatan pengeluaran dibandingkan dengan kondisi IPM maka 

perlu dikaji lebih dalam mengapa IPM kota Makassar tidak dapat mencapai angka 

IPM tinggi dengan kondisi pengeluaran pemerintah yang terus meningkat dan 

sangat besar tiap tahunnya. 

Pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan yang lebih 

banyak kepada penduduk melalui upaya pemberdayaan yang mengutamakan 

peningkatan kemampuan dasar agar dapat sepenuhnya berpartisipasi disegala 

bidang pembangunan. Diantara berbagai pilihan tersebut, pilihan yang terpenting 

adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk 

mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara 
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layak (Todaro, 2011).  

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan dari pembangunan yang 

mendasar. Kesehatan merupakan kesejahteraan sedangkan pendidikan merupakan 

hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, 

keduanya merupakan hal yang penting untuk membentuk kapabilitas manusia 

yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan (Todaro, 2011). 

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan 

manusia, UNDP telah menetapkan sebuah tolak ukur yaitu Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). IPM adalah indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya 

membangun kualitas hidup manusia dan dapat menentukan peringkat 

pembangunan suatu wilayah. IPM digunakan sebagai alat untuk mengukur angka 

harapan hidup pada waktu lahir (Life Expectancy At Birth), angka melek huruf 

penduduk dewasa (Adult Literacy Rate), rata-rata lama sekolah (Mean Years of 

Schooling), dan kemampuan daya beli (Purchasing Power  Parity). Indikator 

angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk 

dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan. 

Salah satu bagian penting dari pembangunan nasional negara Indonesia 

adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini bertujuan untuk 

meningkatkan taraf  hidup masyarakat mengusahakan agar hasil pembangunan 

dapat dinikmati oleh seluruh lapisan negara yang sedang berkembang terus 

berusaha untuk meningkatkan pembangunan disegala bidang (Jhingan,2014). 

Negara maju maupun berkembang senantiasa memperhatikan 

pembangunan dalam negaranya. Unsur pembangunan tersebut yang mendukung 
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kemajuan dari sebuah negara di antaranya adalah sumber daya manusia. Jika suatu 

negara yang kaya akan sumber daya alam tetapi minim sumber daya manusia, 

maka akan sulit untuk memajukan negaranya tetapi sumber daya manusia yang 

baik tentunya akan dapat mengelolah kekayaan yang dimiliki suatu negara dengan 

baik pula. Sebagaimana tujuan pembangunan manusia adalah menciptakan suatu 

lingkungan yang kondusif dan mendukung manusia agar dapat menikmati hidup 

yang lama, sehat dan kreatif (Sukirno, 2015). 

Mengenai kewajiban daerah dalam APBD yang merupakan dasar 

pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 

Januari sampai dengan 31 Desember. Pendanaan terhadap fasilitas-fasilitas umum 

yang digunakan oleh masyarakat berhubungan langsung dengan berapa besar 

jumlah belanja pemerintah yang dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas umum 

yang diperlukan. Semakin besar jumlah belanja pemerintah untuk bidang 

pendidikan, kesehatan dan ekonomi maka semakin besar pula dana pembangunan 

maka akan semakin baik pula kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik 

(BPS, 2017). 

Dalam perencanaan pembangunan manusia yang dilakukan suatu daerah 

pastinya memerlukan dukungan terutama dari pemerintah. Dukungan tersebut 

dapat diwujudkan melalui alokasi anggaran di sektor-sektor yang menunjang 

pembangunan manusia, diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 

Saat ini pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur keuangannya 

sendiri salah satunya adalah kewenangan dalam mengatur APBD (Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah). 
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APBD merupakan salah satu instrument kebijakan pemerintah daerah yang 

di dalamnya selain mencakup sumber-sumber pendapatan daerah tetapi juga 

berbagai belanja pemerintah termasuk belanja bidang pendidikan, bidang 

kesehatan dan bidang ekonomi. Belanja pemerintah memiliki beberapa fungsi 

yaitu fungsi alokasi dan fungsi redistribusi yang salah satu fungsinya yaitu alokasi 

untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap tersedianya kebutuhan sarana 

dan prasarana pelayanan publik yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. 

APBD disusun oleh suatu daerah untuk meningkatkan daerah dan 

kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya APBD, maka suatu daerah dapat 

memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, lalu membelanjakan dana 

tersebut sesuai program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan 

daerah setempat. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli 

daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sedangkan 

belanja dilakukan oleh daerah dalam bentuk belanja daerah (BPS, 2015). 

Belanja pemerintah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang 

diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan 

fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta 

mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar 

belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (UU Nomor 32 Tahun 2004). 

Jika diingat pada masa pemerintahan orde baru, kepengurusan menyangkut 

pemerintahan dan keuangan masih terpusat.  
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Sejak otonomi daerah itulah desentralisasi kepengurusan daerah terjadi. 

Desentralisasi adalah bagaimana setiap daerah mampu mengelola anggaran 

pembangunan serta seluruh aspek ekonomi secara mandiri. Desentralisasi akan 

menghasilkan dua manfaat nyata, antara lain: 

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat 

dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan 

(keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi 

yang tersedia di masing-masing daerah. 

2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran 

pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang 

memiliki informasi yang paling lengkap (Awari, 2015). 

Sektor pendukung dimensi IPM yang terkandung dalam anggaran belanja 

pembangunan seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tentunya juga 

memegang peranan. Kebutuhan yang berbeda pada tiap kabupaten/kota juga 

membuat perbedaan pengalokasian anggaran dan tentunya juga berimbas pada 

pencapaian IPM. Walaupun angka IPM tersebut mengalami peningkatan, namun 

pencapaian tersebut masih jauh dan belum mampu mencapai hasil yang 

diharapkan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Sulawesi Selatan Tahun 2013-2016 yang menargetkan Sulawesi Selatan 

masuk 10 besar provinsi dengan nilai IPM tertinggi secara nasional. 

Dalam prioritas belanja, peningkatan pembangunan manusia akan 

meningkatkan pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan 

manusia dapat dicermati dari besar kecilnya IPM. Apabila IPM mengalami 
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peningkatan, maka dapat diduga bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga 

akan mengalami peningkatan. Jika tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, 

pada gilirannya penduduk miskin menjadi semakin berkurang baik dari segi 

jumlah maupun kualitasnya (Widodo dkk, 2011). 

Penelitian yang dilakukan oleh Irawan yang meneliti mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi IPM di Indonesia menemukan adanya hubungan 

positif antara PDB, anggaran belanja pemerintah dan penanaman modal asing 

terhadap IPM sedangkan penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh 

signifikan tetapi memberikan pengaruh yang positif terhadap IPM di Indonesia 

(Irawan, 2014). 

Salah satu indikator kemajuan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi 

yang dapat dilihat dari besarnya PDRB yang dihasilkan pada satu tahun tertentu 

dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. Indikator ini biasanya mengukur 

kemampuan suatu negara untuk memperbesar outputnya dalam laju yang lebih 

cepat daripada tingkat pertumbuhan penduduknya. 

Struktur lapangan sebagian masyarakat Makassar tidak mengalami 

pergeseran dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan ke lapangan 

usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing- masing 

lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB di Kota makassar. (Produk 

Domestik Regional Bruto Kota Makassar Tahun 2015). Adapun tabel data laju 

produk domestik regional bruto adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Kota Makassar  

Tahun 2016-2021 (%). 

 Tahun PDRB (Jutaan Rupiah)  
Persentase 

(%)  

2016 95.957.638,04 8,03 

2017 103.826.155,90 8,20 

2018 112.568.414,88 8,42 

2019 122.465.829,07 8,79 

2020 120.905.752,03 (1,27) 

2021 126.312.827,67 4,47 

 Sumber: BPS Makassar, 2022 

Dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi setiap 

tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data pada tahun 2021 

PDRB tertinggi di kota Makassar sebesar Rp.126.312.827,67 sedangkan pada 

tahun 2016 PDRB terendah di kota Makassar sebesar Rp.95.957.638,04. Namun, 

pada tahun 2017-2020 terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. 

Dengan begitu pertumbuhan ekonomi dari tahun 2017-2020 terus mengalami 

peningkatan Rp.95.957.638,04-Rp.126.312.827,67 kecuali pada tahun 2020 yang 

mengalami penurunan karena adanya pandemi Covid-19. 

Sumbangan PDRB yang meningkat dari tahun ke tahun merupakan 

sumbangan dari sektor ekonomi berbagai lapangan usaha. Sektor-sektor tersebut 

meliputi sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; sektor 

pertambangan dan galian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air; 

sektor bangunan; sektor perdagangan, restoran dan hotel; sektor angkutan dan 

komunikasi; sektor bank dan lembaga keuangan; sektor jasa-jasa. Sumbangan 

PDRB di Kota Makassar yang paling besar adalah sektor pertanian. Dari laju 
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pertumbuhan ekonomi nampak bahwa selama periode 2016-2021 laju 

pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 

Komponen-komponen Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf 

(AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Kemampuan Daya Beli digunakan 

untuk mengukur keberhasilan pembangunan sosial ekonomi suatu daerah yang 

ditunjukkan oleh besar kecilnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada 

Tabel menampilkan performance pembangunan manusia yang perlihatkan dengan 

angka IPM. 

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar  

Tahun 2016-2020 Dalam Persen 

 Tahun Indeks Pembangunan Manusia (%) 

2016 67.74 

2017  67.76 

2018 69.37 

2019 70.03 

2020 70.59 

 Sumber: BPS Makassar, 2021 

Dari Tabel 1.2 menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia di kota 

Makassar setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan.  Berdasarkan data 

pada tahun 2020 IPM tertinggi di kota Makassar sebesar 70.59% sedangkan pada 

tahun 2016 IPM terendah di kota Makassar sebesar 67.74%. Sementara, pada 

tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan hal ini disebabkan kota Makassar 

adalah pusatnya sehingga daerah ini lebih kuat dan cepat dalam 

perkembangannya.  
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Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dapat dikategorikan tinggi 

(IPM ≥ 80), kategori menengah atas (66≤IPM<80), kategori menengah bawah 

(50≤IPM<66), dan kategori rendah (IPM<50). Berdasarkan kriteria tersebut maka 

Kota makassar pada tahun 2016-2020 merupakan daerah dengan IPM kategori 

menengah atas. Dengan pencapaian tersebut maka bisa dikatakan bahwa Kota 

Makassar memiliki sarana dan prasana pada bidang kesehatan, pendidikan dan 

ekonomi cukup memadai. 

Pemerintah Sulawesi Selatan telah menempatkan sektor pendidikan 

sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Di dalam Rencana Pembangunan 

Daerah (RPJMPD) Sulawesi Selatan tahun 2011-2020, sektor pendidikan bersama 

dengan sektor kesehatan menempati agenda pertama dari tujuh agenda 

pembangunan daerah. Untuk memastikan bahwa semua anak yang berada pada 

usia sekolah benar-benar duduk di bangku sekolah, pemerintah Sulawesi Selatan 

sejak tahun 2011 telah mengimplementasikan kebijakan pendidikan gratis di 

seluruh kabupaten/kota.  

Bersamaan dengan itu, juga telah dikembangkan berbagai kebijakan 

lainnya seperti peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, promosi pendidikan, 

pemberantasan buta aksara, dan pengembangan budaya baca. Hal tersebut yang 

kemudian jadi fokus pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan perhatian 

dalam peningkatan kualitas Pendidikan, yang mana bisa dilihat dari peningkatan 

belanja pendidkan yang terus meningkat setiap tahunnya. 
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Tabel 1.3 Perkembangan Belanja Pendidikan Kota Makassar  

Pada Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah) 

 Tahun 
Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan 

(Juta Rupiah) 

2016 198.598 

2017 217.857 

2018 225.898 

2019 245.786 

2020 270.966 

    Sumber: BPS Makassar, 2021 

Pada tabel 1.3 dapat melihat bahwa belanja bidang pendidikan Kota 

Makassar, meskipun relatif namun menunjukkan kecenderungan yang semakin 

meningkat. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2016-2020 angka pada belanja 

pendidikan mengalami peningkatann yang sangat signifikan yakni dari angka 

sebesar Rp.198.598 – Rp.270.966. Meskipun pada tahun 2016 mengalami 

penurunan menjadi angka sebesar Rp.198.598 tapi pada tahun 2017-2020 terus 

mengalami peningkatan yg sangat signifikan.  

 Kesehatan merupakan kebutuhan penting dan sekaligus merupakan 

investasi bagi pembangunan sumber daya manusia agar mereka dapat sehat dan 

hidup secara produktif. Sektor kesehatan bersama dengan sektor pendidikan 

merupakan salah satu sektor prioritas utama pembangunan di Kota Makassar dan 

di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

tahun 2011-2020, kedua sektor ini menempati agenda pertama dari tujuh agenda 

pembangunan daerah.  

Untuk menunjang program utama ini oleh pemerintah kota Makassar sejak 

tahun 2011 telah merencanangkan suatu program kesehatan gratis dengan harapan 
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bahwa dengan program tersebut paling tidak telah membawa dampak pada 

berkurangnya belanja masyarakat untuk kepentingan pembayaran kesehatan yang 

selama ini sangat memberatkan masyarakat terutama masyarakat golongan 

ekonomi lemah.  

Hal inilah yang kemudian jadi perhatian pemerintah Kota Makassar untuk 

lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat agar program kesehatan tersebut 

bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat terutama yang berpendapatan 

lemah kebawah. Untuk melihat seberapa besar perkembangan belanja pemerintah 

Kota Makassar dapat di lihat pada table berikut: 

Tabel 1.4 Perkembangan Belanja Kesehatan Kota Makassar  

Tahun 2016-2020 

 Tahun 
Belanja Pemerintah di Bidang 

Kesehatan (Juta rupiah) 

2016 57.817 

2017 77.724 

2018 85.200 

2019 98.588 

2020 104.778 

Sumber: BPS Makassar, 2021 

Pada tabel 1.4 menunjukkan belanja pemerintah pada bidang kesehatan di 

Kota Makassar cenderung mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada 

tahun 2016-2020 yakni dengan angka sebesar Rp.57.817 – Rp.104.778. pada 

tahun 2020 bidang kesehatan tertinggi di kota makassar sebesar 104.778 hal ini 

disebabkan adanya beban tambahan terhadap defisit BPJS kesehatan dan situasi 

pandemi belum tentu berakhir sehingga anggaran untuk stimulus kesehatan 

idealnya terus ditingkatkan dan mendominasi pos belanja. 
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Untuk mengakselerasi pembangunan perekonomian daerah, peranan 

pemerintah dapat dikaji melalui pengalokasian dana yang telah dihimpun 

pemerintah daerah untuk berbagai belanja pemerintah daerah yang tertuang dalam 

dokumen Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan 

instrumen kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah untuk menentukan arah 

dan tujuan pembangunan. Instrumen ini diharapkan berfungsi sebagai salah satu 

komponen pemicu tumbuhnya perekonomian daerah yang salah satunya adalah 

belanja ekonomi. 

Tabel 1.5 Perkembangan Belanja Ekonomi Kota Makassar  

Tahun 2016- 2020 (Juta Rupiah) 

 Tahun 
Belanja Pemerintah di Bidang 

Ekonomi (Juta Rupiah) 

2016 46.800 

2017 51.270 

2018 65.877 

2019 75.339 

2020 85.889 

Sumber: BPS Makassar, 2021 

Pada tabel 1.5 menunjukkan belanja pemerintah pada bidang ekonomi di 

Kota Makassar cenderung mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada 

tahun 2016-2020 yakni dengan angka sebesar Rp.46.800 – Rp.85.889. Pada tahun 

2020 bidang ekonomi tertinggi di kota Makassar sebesar Rp.85.889 hal ini 

disebabkan untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah 

daerah. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini akan dilihat sejauh 

mana pengaruh belanja pemerintah daerah dalam urusan belanja sektor 
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pendidikan, belanja sektor kesehatan, belanja sektor ekonomi dan pertumbuhan 

ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Makassar  Provinsi 

Sulawesi Selatan periode 2011-2020, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian ilmiah dengan judul “Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Makassar” 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah belanja pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap IPM di 

Kota Makassar 2011-2020? 

2. Apakah belanja pemerintah sektor  Kesehatan  berpengaruh terhadap IPM di 

Kota Makassar periode 2011-2020? 

3. Apakah belanja pemerintah sektor ekonomi berpengaruh terhadap IPM di 

Kota Makassar 2011-2020? 

C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan judul penelitian serta bertolak pada rumusan masalah 

yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.  Menganalisis pengaruh belanja pemerintah pada sektor pendidikan terhadap 

IPM di Kota Makassar. 

2. Menganalisis pengaruh belanja pemerintah pada sektor ekonomi terhadap 

IPM di Kota Makassar. 

3. Menganalisis pengaruh belanja pemerintah pada sektor Kesehatan terhadap 

IPM di Kota Makassar. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis: 

a. Sebagai bahan referensi dan pembanding bagi para peneliti lain yang 

ingin meneliti masalah ini dengan memasukkan determinan atau 

variabel-variabel lain yang turut mempengaruhi IPM. 

b. Penelitian ini memberikan pengetahuan baru serta menambah informasi 

mengenai belanja pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia. 

2. Manfaat praktis. 

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan 

yang menyangkut belanja pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Human Development Theory (HDI) 

 Menurut United Nations Development Programme  (UNDP, 1990)  

Human development atau pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk 

memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Teori ini dicetuskan oleh UNDP untuk 

memperbaiki konsep analisis sumber daya manusia sebelumnya yang 

berlandaskan produk domestik bruto atau rata-rata pendapatan perkapita. Menurut 

UNDP, pendapatan rata-rata tidak secara detail menggambarkan kondisi sumber 

daya manusia di suatu wilayah (Shiddiki 2021).  

 Pembangunan manusia muncul pada tahun 1990 untuk memperbaiki 

pengukuran tersebut. Sejumlah premis dasar konsep ini adalah : 

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian 

2. Pembangunnan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi 

penduduk tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena 

itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara 

keseluruhan dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja. 

3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya 

meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-

upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal. 

4. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, produktifitas, 

pemerataan, kesinambingan, dan peberdayaan. 

5. Pembanguan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan 
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dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya. 

B. Human Capital 

 Human capital (modal manusia) merupakan segala sifat yang tersedia di 

dalam manusia, mencakup kebiasaan, pengetahuan, atribut sosial dan kepribadian 

yang diwujudkan dalam kemampuan melakukan kerja sehingga menghasilkan 

nilai ekonomi (Rahayu, 2019). Manusia juga memiliki peran atau tanggung jawab 

dalam segala aktifitas ekonomi. Teori human capital  dapat didefinisikan menjadi 

tiga yaitu Pertama adalah human capital sebagai aspek individual, teori ini 

menyatakan bahwa modal manusia merupakan suatu kemampuan yang ada pada 

diri manusia, seperti pengetahuan dan keterampilan. Kedua menyatakan bahwa 

human capital merupakan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui 

berbagai aktifitas pendidikan seperti sekolah, kursus dan pelatihan. Ketiga 

memandang human capital melalui perspektif orientasi produksi (Imron, 2018).  

Human capital merupakan sumber mendasar dari produktifitas ekonomi. 

human capital juga merupakan sebuah investasi yang dilakukan manusia untuk 

meningkatkan produktifitasnya. Dimana  human capital adalah perpaduan antara 

pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan energy 

dan insiatif yang memengaruhi produktifitas manusia. 

C.  Pembangunan Manusia 

Pada dasarnya konsep pembangunan manusia adalah meletakkan manusia 

sebagai pusat pembangunan dengan upaya dilakukan perbaikan riil dalam hidup 

manusia di samping materi yang mengukur pendapatan atau kesejahteraan. Di 

bawah paradigma ini maka pertumbuhan  ekonomi adalah perlu tetapi bukan 
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kondisi yang cukup untuk Pembangunan Manusia. Hampir dua dekade yang lalu 

human development report memberikan pesan yang jelas bahwa pertumbuhan 

ekonomi merupakan ukuran pembangunan yang penting namun terbatas dalam 

menangkap  arti  pendapatan  ke  dalam  defenisi  pembangunan  manusia   yang 

luas (Shiddiki, 2021). 

Definisi Pembangunan Manusia menurut UNDP (United Nation 

Development Program) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan 

bagi penduduk. Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka penduduk menjadi 

tujuan akhir dari pembangunan, sedangkan upaya pembangunan merupakan 

sarana (principal means) untuk tujuan tersebut. Proses yang memperhatikan 

penciptaan lingkungan yang mendukung dimana manusia dapat mengembangkan 

potensi dan berperan produktif secara penuh serta hidup kreatif berkaitan dengan 

kebutuhan dan kepentingan.  

Konsep luas dengan banyak dimensi merupakan cara memperluas pilihan 

manusia. Di antara dimensi kritis dan paling dasar adalah hidup sehat dan 

panjang, mempunyai akses ke ilmu pengetahuan, dan standar hidup layak. Tanpa 

dimensi dasar ini, maka dimensi yang lain seperti kebebasan politik, kemampuan 

untuk berpartisipasi dalam komunitas, penghargaan diri dan lain-lain tidak dapat 

dicapai. Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan 

lebih komprehensif  yang  mencakup  semua  pilihan  yang  dimiliki  oleh  

manusia pada semua golongan masyarakat dan semua tahap pembangunan 

(Prasetio, 2018).  
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Pembangunan manusia merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari 

suatu masyarakat dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan 

manusia di sekeliling pembangunan. Pembangunan manusia memiliki dua sisi: 

pertama, fungsi dari keberdayaan manusia dan kedua, pemakaian keberdayaan itu 

untuk keseimbangan kehidupan dan tujuan produksi (National Human 

Development for Balize, 1997). 

Sebagaimana laporan UNDP (2003), dasar pemikiran konsep 

pembangunan manusia meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian. 

2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi 

penduduk bukan hanya  untuk  meningkatkan  pendapatan  mereka. 

3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya 

meningkatkan kemampuan/kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya- upaya 

memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal. 

4. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, 

pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. 

5. Pembangunan    manusia    menjadi    dasar    dalam     penentuan   tujuan 

pembangunan    dan menganalisis    pilihan-pilihan untuk mencapainya. 

Aspek pembangunan manusia ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia ini merupakan salah satu alternatif 

pengukuran pembangunan selain menggunakan Gross Domestic Bruto. Nilai IPM 

suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu 

telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup, pendidikan 
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dasar bagi semua lapisan masyarakat, tingkat pengeluaran dan konsumsi yang 

telah mencapai standar hidup yang layak. 

D. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit 

yang juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan 

pembangunan manusia secara terukur dan representative. Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia 

dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang 

merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah 

peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge) dan hidup layak (living 

standards). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir, 

pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf 

penduduk berusia 15 tahun ke atas dan hidup layak diukur dengan pengeluaran 

perkapita yang didasarkan pada paritas daya beli (purchasing power parity). 

Pembangunan dalam Islam adalah upaya sadar menyeluruh dan 

berkelanjutan meningkatkan kualitas kehidupan manusia seutuhnya sesuai dengan 

kehendak Allah. Dalam Islam, faktor manusia lebih berperan dalam sebuah 

pembangunan. Manusia yang berperilaku dengan akhlak Islam, manusia yang 

bebas dan merdeka, manusia dengan tauhid yang bersih, semua hal ini dapat 

dicapai dengan tarbiyah insaniyah itu sendiri, pendidikan yang menyeluruh dan 

bukan sebagian.  sebagaimana firman Allah SWT sebagaimana Firman Allah pada 

QS Al-Hud Ayat 61: 

ۖۥ هُوى  يُۡۡهُ هٍٰ غى ا لىكُم نِّوۡ إلِى ى نى ْ ٱللَّه وۡمِ ٱعۡبُدُوا قٰى ۚ قىالى يى لٰحِٗا اهُمۡ صى خى
ى
ٰ ثىهُودى أ ۞وَإِلَى
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ِيبٞ  بِّّ قىرِيبٞ مُّج ۡهِِۚ إنِه رى ا فىٱسۡتىغۡفِرُوهُ ثُمه توُبُوٓاْ إلَِى كُمۡ ػيِهى رى رۡضِ وىٱسۡتىعۡهى
ى
كُم نِّوى ٱلۡۡ

ى
أ نشى

ى
 أ

٦١ 

Terjemahannya: 

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: 

"Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain 

Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 

pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah 

kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi 

memperkenankan (doa hamba-Nya)".” 

 

Dalam surat Al-Hud Ayat 61 diatas dinyatakan bahwa manusia dijadikan 

Allah sebagai Khalifah di muka bumi yang mengemban tugas untuk 

memakmurkannya. Dalam konteks kehidupan manusia yang sesungguhnya, ayat 

tersebut dapat dipahami dengan melaksanakan pembangunan. Pada tahun 1990, 

ekonom Pakistan Bernama Mahbubul Haq dan pemenang hadiah Nobel India 

yaitu Amartya Sen menyatakan bahwa mengukur pembangunan tidak hanya 

dilihat dari pendapatannya saja tapia da indicator lain yaitu pembangunan 

manusianya. Sen menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh 

dipandang sebagai tujuan utama tetapi pembangunan harus dapat meningkatkan 

kualitas kehidupan dan kebebasan yang dinikmati oleh manusia. Dalam 

menentukan kualitas manusia, UNDP menggunakan human development atau 

IPM. 

Karena hanya mencakup tiga komponen, maka IPM harus dilihat sebagai 

penyederhanaan dari realitas yang kompleks dari luasnya dimensi pembangunan 

manusia. Oleh karena itu, pesan dasar IPM perlu dilengkapi dengan kajian dan 

analisis yang dapat mengungkapkan dimensi-dimensi pembangunan manusia yang 

penting lainnya yang tidak seluruhnya dapat diukur seperti kebebasan politik, 
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kesinambungan lingkungan, dan kemerataan antar generasi. 

IPM kemudian disempurnakan oleh united nation development programme 

(1990). Alasan penyempurnaan tidak lain karena manusia adalah ukuran 

keberhasilan dari pembangunan. Sehingga ukuran bobot manusia saja tidaklah 

cukup dan karenanya diperlukan penggabungan antara pencapaian penghasilan 

dengan kondisi fisik dan non fisik manusia. Alasannya pembangunan manusia 

adalah pembentukan kemampuan manusia yang berasal dari peningkatan 

kesehatan, keahlian dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian formulasi IPM 

diukur dari indeks kematian bayi dari 1000 kelahiran hidup, rata- rata panjangnya 

usia penduduk dan kemampuan penduduk untuk baca tulis (melek huruf) serta 

penghasilan per kepala. 

Tingkat pendidikan dan kesehatan individu penduduk merupakan faktor 

dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam peningkatan kualitas sumber 

daya manusia. Dengan tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk yang tinggi 

menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber- sumber 

pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai 

kelembagaan yang penting dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan 

penduduk itu sendiri yang semuanya bermuara pada aktivitas perekonomian yang 

maju. 

Metode Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan 

Komponennya. Penyusunan indeks untuk setiap komponen Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: 

1. Tahapan pertama penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing 
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masing komponen IPM (kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak) 

dengan hubungan matematis sebagai berikut: 

Indeks (Xi) = (Xi - Xmin)/ (Xmaks - Xmin) 

Xi  = indikator komponen IPM ke-i (i = 1,2,3) 

Xmaks = nilai maksimum Xi 

Xmin = nilai minimum Xi 

Persamaan di atas akan menghasilkan nilai 0 ≤ Xi ≤ 1, untuk 

mempermudah cara membaca skala dinyatakan dalam 100 persen sehingga 

interval nilai menjadi 0 ≤ Xi ≤ 100. 

2. Tahapan kedua penghitungan IPM adalah menghitung rata-rata 

sederhana dari masing-masing indeks Xi dengan hubungan matematis: 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) = 1/3 Xi 

                                                                 = 1/3 (X1 + X2 + X3) 

Dimana: 

X1= indeks angka harapan hidup 

X2= 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lama sekolah)  

X3= indeks konsumsi per kapita yang disesuaikan 

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu : 

1. Indeks Harapan Hidup 

Indeks Harapan Hidup merupakan salah satu indikator pembangunan 

manusia. Dalam berbagai publikasi Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan 

bagian dari pembangunan di bidang kesehatan yang menunjukkan jumlah tahun 

hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan 
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memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun 

variabel diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup 

sehat masyarakat. 

Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang 

meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan 

hidup digunakan metode tidak langsung (metode Brass Varian Trussel). Data 

dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan 

rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Untuk mendapatkan Indeks 

Harapan Hidup dengan cara menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai 

maksimum dan minimumnya.  

Faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada angka harapan hidup adalah 

faktor lingkungan, status sosial ekonomi penduduk, keberadaan fasilitas dan 

tenaga kesehatan serta keadaan status gizi penduduk. Dalam konsep perencanaan 

pembangunan faktor-faktor ini selalu dibahas kaitannya dengan sektor kesehatan. 

Dengan demikian angka harapan hidup mewakili indikator kesehatan dalam 

menilai kesejahteraan penduduk. 

2. Indeks Pendidikan 

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka 

melek huruf/ Adult Literacy Rate Index (Lit) dan rata-rata lama sekolah/ Mean 

Years Of Schooling Index (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk 

berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah 

ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih 

mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 
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15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas 

untuk rata-rata lama sekolahnya. 

Angka melek huruf diolah dari variabel kemampuan membaca dan 

menulis, sedangkan rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan tiga variabel 

secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah 

dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. 

Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat 

mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan 

proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok 

penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan 

gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk. 

3. Indeks Daya Beli 

Berbeda dengan UNDP yang menggunakan indikator GDP per kapita riil 

yang telah disesuaikan sebagai indikator standar hidup layak. Di Indonesia 

menggunakan ―rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan‖ atau daya 

beli yang disesuaikan (purchasing power parity). 

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

memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi 

suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan 

konsen IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, 

BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial 

Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh 

masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah 
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dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (Purchasing Power Parity). 

E. Belanja Pemerintah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang 

dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang 

merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Banyak pertimbangan yang 

mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. 

Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan 

pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan 

menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan 

semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas 

kesempatan kerja ada pendapatannya. Pemerintah juga perlu menghindari agar 

peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak 

swasta. 

Penyusunan belanja pembangunan selalu didasarkan pada kebutuhan nyata 

dari masyarakat tingkat bawah, untuk menentukan alokasi belanja pembangunan 

terhadap proyek-proyek yang dibangun, inisiatif harus datang dari masyarakat itu 

sendiri melalui lembaga pemerintahan yang berada ditingkat bawah. Adapun 

belanja investasi/pembangunan terdiri dari: 

1. Belanja publik adalah belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara 

langsung oleh masyarakat. Belanja publik merupakan belanja modal (capital 

expenditure) yang berupa investasi fisik pembangunan infrastruktur yang 
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mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan 

terjadinya penambahan aset daerah. 

2. Belanja aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung 

dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. 

Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan aktiva 

tidak lancar lainnya. Belanja aparatur diperkirakan akan memberikan manfaat 

pada periode berjalan dan periode yang akan dating. 

3. Pengeluaran transfer adalah pengalihan uang dari pemerintah daerah dengan 

kriteria: 

a. Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti 

layaknya terjadi transaksi pembelian dan penjualan. 

b. Tidak mengharapkan dibayar kembali dimasa yang akan datang, seperti 

yang diharapkan pada suatu pinjaman. 

c. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan, seperti layaknya yang 

diharapkan pada suatu investasi. 

1. Belanja Pemerintah di Sektor Pendidikan 

Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari kepada 

kapasitas produksi tenaga manusia didalam proses pembangunan atau disebut juga 

investment in human capital. Hal ini berarti peningkatan kemampuan masyarakat 

menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan pembangunan 

disuatu wilayah. 

Namun demikian masalah yang harus diperhatikan lebih lanjut oleh 

pemerintah adalah distribusi pendidikan yang tidak merata. Di sisi lain hubungan 
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investasi sumber daya manusia (pendidikan) dengan pertumbuhan ekonomi 

merupakan dua mata rantai. Namun demikian, pertumbuhan tidak akan bisa 

tumbuh dengan baik walaupun peningkatan mutu pendidikan atau mutu sumber 

daya manusia dilakukan, jika tidak ada program yang jelas tentang peningkatan 

mutu pendidikan dan program ekonomi yang jelas. 

Menurut Todaro pendidikan memang memiliki pengaruh yang positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi melalui 6 cara yaitu; Meningkatnya secara umum 

kualitas angkatan kerja melalui penanaman pengetahuan kerja dan keterampilan. 

Meningkatnya mobilitas tenaga kerja dan mempromosikan pembagian kerja. 

Memungkinkannya penyerapan Infomasi baru secara lebih cepat dan penerapan 

proses baru dan input yang kurang dikenal menjadi lebih efisien. Menghilangkan 

hambatan hambatan sosial dan kelembagaan bagi pertumbuhan ekonomi. 

Beraninya wirausahawan untuk mempromosikan tanggung jawab individual, 

kemampuan organisasional, mengambil resiko yang moderat dan merencanakan 

dalam jangka panjang. Meningkatnya kemampuan manajemen menjadi lebih 

sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih efisien. 

Dari berbagai studi tersebut sangat jelas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan ekonomi melalui 

berkembangnya kesempatan untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, dan 

keterampilan, keahlian, serta wawasan mereka agar mampu lebih bekerja secara 

produktif, baik secara perorangan maupun kelompok. Implikasinya, semakin 

tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas. 

Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum, semakin tinggi 
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kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan 

kesejahteraan bangsa tersebut. Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan 

maka  pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan 

yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan 

merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas 

masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat 

dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan 

pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. 

Anggaran pendidikan sebesar 20 persen merupakan wujud realisasi pemerintah 

untuk meningkatkan pendidikan. 

a. Jenjang Pendidikan  

Menurut Pasal 14 Undang-Undang No.20 tahun 2003, jenjang pendidikan 

formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

Adapun tiga (3) jenjang pendidikan tersebut sebagai berikut :  

1) Pendidikan Dasar Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang 

melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk 

Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang 

sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah 

(MTS), atau bentuk lain yang sederajat.  

2) Pendidikan Menengah Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan 

dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan 

pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah 

Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah 
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Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain 

yang sederajat.  

3) Pendidikan Tinggi Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah 

pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, 

magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

Perguruan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Perguruan tinggi 

dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institute, atau 

universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggrakan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat 

menyelenggarakan akademik, profesi, dan/atau vokasi. 

2. Belanja Pemerintah di Sektor Kesehatan 

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa 

kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. 

Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi 

setiap penduduknya. Terkait dengan teori human capital bahwa modal manusia 

berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam 

memacu pertumbuhan ekonomi. 

Membicarakan kesehatan tidak hanya mempersoalkan pelayanan 

kesehatan saja, melainkan akan berkaitan dengan kesejahteraan seluruh 

masyarakat. Secara umum sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah 

swasta, lembaga kementrian dan pengeluaran langsung oleh rumah tangga 

terbesar dari segi kualitas pembiayaan kesehatan secara nasional berasal dari 

pengeluaran rumah tangga. Program-program dibidang kesehatan dan pendidikan 
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lebih berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Pembangunan kesehatan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. jadi 

tingkat kesehatan berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena 

dengan terjaganya kesehatan dengan baik, maka produktivitas kerja akan tinggi 

sehingga mampu mendapatkan upah atau bayaran yang lebih tinggi pula sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang 

cepat. 

Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Oleh 

karena itu, kesehatan juga dapat dilihat dari sebagai komponen pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan ekonomi yang vital sebagai input produksi agregat, 

peran gandanya sebagai input produksi agregat, peran gandanya sebagai input 

maupun output menyebabkan kesehatan sangat penting dalam pertumbuhan 

ekonomi. 

Implikasi dari penerapan teori human capital dibidang perbaikan gizi dan 

kesehatan adalah perlunya usaha memerangi kemiskinan. Secara umum kesehatan 

akan berkorelasi dengan tingkat produktivitas penduduk maupun pekerja. 

Meningkatnya derajat pada kesehatan akan memperpanjang masa kerja dan daya 

tubuh yang selanjutnya akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan 

ekonomi. 

a. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan 

Di dalam beberapa literatur tentang ekonomi kesehatan pembahasan 

tentang pembiayaan sektor kesehatan selalu diawali dengan pendefinisian sektor 

kesehatan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena yang terjadi pada kenyataannya 
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terdapat perbedaan definisi sektor kesehatan antara satu negara dengan negara 52 

lainnya. Sektor kesehatan memiliki definisi yang lebih luas di negara sedang 

berkembang dari pada negara-negara maju. Perbedaan definisi ini sudah pasti 

akan mempengaruhi proses pengambilan kebijakan di sektor kesehatan, terutama 

dalam hal pembiayaannya. Mills dan Gilson (1990) dalam literaturnya mencoba 

membatasi ruang lingkup sektor kesehatan ke dalam lima aspek, yaitu:  

1) Pelayanan kesehatan, jasa-jasa sanitasi lingkungan (misalnya: air, sanitasi, 

pengawasan polusi lingkungan, keselamatan kerja, dan lain-lain). 

2) Rumah sakti, institusi kesejahteraan sosial.  

3) Pendidikan, pelatihan-pelatihan, penelitian medis murni. 

4) Pekerjaan medis-sosial, kerja sosial. 

5) Praktisi medis yang mendapat pendidikan formal, penyedia pelayanan 

kesehatan tradisional.  

Dalam rangka mencapai tujuan dan sarana pembangunan kesehatan maka 

diperlukan dana, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat. 

Wasisto dan Ascobat (1986) menyebutkan bahwa secara garis besar sumber 

pembiayaan untuk upaya kesehatan dapat digolongkan sebagai sumber pemerintah 

dan sumber non pemerintah (masyarakat, dan swasta). Selanjutnya sumber 

pemerintah dapat berasal dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten / kota, dan 

bantuan luar negeri. Adapun sumber biaya masyarakat atau swasta dapat berasal 

dari pengeluaran rumah tangga atau perorangan (out of pocket), perusahaan 

swasta/BUMN untuk membiayai karyawannya, badan penyelenggara beberapa 

jenis jaminan pembiayaan kesehatan termasuk asuransi kesehatan. 
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b. Ruang Lingkup Aspek Kesehatan dalam Kajian Ilmu Ekonomi  

Esensi dari ilmu ekonomi pada dasarnya adalah mengkaji tentang alternatif 

penggunaan sumberdaya yang langka secara efisien. Seiring dengan 

perkembangannya, penerapan ilmu ekonomi saat ini dapat digunakan dalam 

berbagai sektor, salah satunya adalah sektor kesehatan. Mils dan Gilson (1990) 

mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep dan teknik 

ilmu ekonomi pada sektor kesehatan, sehingga dengan demikian ekonomi 

kesehatan berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut:  

1) Alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan 

2)  Jumlah sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan 

3) Pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan  

4) Efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sember daya. 

5) Dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan pada 

individu dan masyarakat.  

Beberapa ekonomi menganggap bahwa kesehatan merupakan fenomena 

ekonomi baik jika dinilai dari stok maupun sebagai investasi. Sehingga fenomena 

kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai faktor produksi 

untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari 

tujuan-tujuan yang ingin dicapai baikk oleh indinvidu, rumah tangga maupun 

masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan welfare objective´. 

c. Belanja Pemerintah di Sektor Ekonomi 

Salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat 

dari pertumbuhan ekonomi secara agregat dapat dihitung melalui Produk 
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Domestik Bruto (PDRB) yang rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan 

sektoralnya, artinya apabila suatu sektor mempunyai kontribusi besar dan 

pertumbuhannya sangat lambat maka hal ini dapat menghambat tingkat 

pertumbuhan ekonomi secara agregatif. Sebaliknya apabila suatu sector 

mempunyai kontribusi yang relatif besar terhadap totalitas perekonomian maka 

sektor tersebut mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan sekaligus akan 

dapat lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Pengeluaran pemerintah memegang peranan penting terutama dalam 

menyediakan barang dan jasa publik, ketersediaan barang dan jasa publik ini akan 

menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat/swasta, sehingga akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pengumpulan modal atau investasi 

akan mendorong sektor produksi meningkat dan pada akhirnya akan mendorong 

laju pertumbuhan perekonomian (Setyawan, 2020). 

F. Hubungan Belanja Pemerintah (Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi) 

Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. 

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (1988) yang 

menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap 

pembangunan ekonomi. Musgrave (1988) berpendapat suatu proses pembangunan 

investasi dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan persentase investasi 

pemerintah dalam persentase terhadap GNP semakin menurun. Rostow (1988) 

mengatakan dalam tingkat lanjut dari pembangunan ekonomi, aktivitas 

pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk pendidikan, 
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kesehatan, dan sebagainya. Rostow dan Musgrave (1988) yang menghubungkan 

perkembangan belanja pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi 

yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal 

perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi 

besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti 

pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya (Shiddiki, 2021). 

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap 

diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, 

namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan 

pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta semakin 

besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan 

pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih 

banyak. 

Selain itu pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya 

hubungan antar sektor yang makin kompleks. Misalnya pertumbuhan ekonomi 

yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri akan menimbulkan semakin 

tingginya pencemaran atau polusi. Pemerintah harus turun tangan mengatur dan 

mengurangi dampak negatif dari polusi. Pemerintah juga harus melindungi buruh 

yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan 

mereka (Setyawan, 2020). 

Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap 

perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak 

sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. 
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Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh 

pemerintah melalui pengeluaran pemerintah. 

2. Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah. 

Dalam suatu perekonomian apabila perkapita meningkat secara relatif 

pengeluaran pemerintah akan meningkat. Teori Adolf Wagner menyatakan bahwa 

pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin 

meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya 

peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah 

dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. 

Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per 

kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat 

terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul 

dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. 

Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan 

untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam 

kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan 

ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi 

teknologi menjadi mungkin untuk terjadi. Seperti diungkapkan oleh Meier dan 

Rauch (2000), pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat 

memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada 

dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia 

dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam 

fungsi produksi agregat (Ginting, 2021). 
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Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 ada disebutkan bahwa 

pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengalokasikan 20 persen anggaran 

untuk bidang pendidikan di luar gaji dan biaya kedinasan. Jadi, anggaran 

pendidikan yang dimaksud di sini adalah termasuk kategori anggaran 

pembangunan karena tidak termasuk di dalamnya anggaran rutin yang berupa gaji 

dan lain-lain. Sedangkan untuk masalah kesehatan merupakan kebutuhan 

mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat 

menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. 

Investasi publik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi akan 

memberikan kesempatan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga sumber 

daya manusia handal yang sehat dan mempunyai daya beli yang baik menjadi 

semakin bertambah. Meningkatnya kesehatan dan pendidikan akan mendorong 

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas tenaga 

kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan 

demikian kondisi ini akan memajukan perekonomian masyarakat dengan 

bertambahnya kesempatan kerja serta berkurangnya kemiskinan (Reguna, 2020). 

Belanja pemerintah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang 

diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan 

fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta 

mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar 

belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang 

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004). 
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Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, total penerimaan daerah yang 

didapatkan dari pengelolaan sumber daya dan juga bantuan dari pemerintah, 

diharapkan akan mendorong peningkatan alokasi dana untuk mensejahterakan 

masyarakat. Pengalokasian dana belanja pemerintah untuk kesejahteraan, 

diharapkan lebih besar untuk kemajuan daerah dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 

Berbagai pemaparan ini menunjukkan bahwa realisasi belanja pemerintah 

akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan kualitas pembangunan manusia yang tercermin dari meningkatnya 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

G. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dapat dijadikan acuan dalam 

penyusunan penelitian ini, yaitu: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Metode Hasil 

1. Maryozi et al, 

2022 

Pengaruh pengeluaran 

bidang pendidikan, 

kesehatan dan 

infrastruktur jalan 

terhadap IPM di 

provinsi Riau 

Analisis kuadrat 

terkecil sederhana 

(ordinary least 

Square) 

Belanja 

pendidikan 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap IPM 

dan belanja 

kesehatan 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

2. Munte, 2021 Pengaruh pengeluaran 

pemerintah daerah 

pada pendidikan, 

kesehatan, dan 

ekonomi terhadap IPM 

di Indonesia 

Analisis regresi 

data panel 

menggunakan 

model random 

effect model 

Pendidikan dan 

kesehatan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap IPM 

sedangkan 

ekonomi 



38 

 

 

memiliki 

pengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap IPM 

3. Shiddiki,2021 Pengaruh pertumbuhan 

ekonomi, 

pengangguran, 

kemiskinan dan 

pendidikan terhadap 

IPM di provinsi Jambi 

Analisis statistik 

regresi berganda 

Pertumbuhan 

ekonomi tidak 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap IPM 

dan pendidikan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap IPM 

4. Ginting, 2021 Pengaruh pengeluaran 

pemerintah sektor 

pendidikan, kesehatan 

dan infrastruktur 

terhadap IPM di kota 

Binjai 

Analisis regresi 

linear berganda 

Sektor 

pendidikan 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap IPM 

sedangkan 

sektor kesehatan 

berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

5. Reguna, 2020 Pengaruh pengeluaran 

pemerintah pada 

sektor pendidikan dan 

sektor kesehatan 

terhadap IPM provinsi 

Sulawesi Selatan 

Analisis regresi 

linear berganda 

Sektor 

pendidikan dan 

sektor kesehatan 

berpengaruh 

tidak signifikan 

terhadap IPM 

6. Setyawan, 

2020 

Pengaruh pengeluaran 

pemerintah sektor 

pendidikan dan sektor 

kesehatan terhadap 

IPM di Jawa Timur 

Analisis regresi 

data panel 

Sektor 

pendidikan dan 

sektor kesehatan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap IPM 

7. Rahayu, 2019 Pengaru kemiskinan 

dan pertumbuhan 

ekonomi terhadap IPM 

dalam perspektif 

ekonomi islam di 

kabupaten Lampung 

Tengah 

Analisis regresi 

linear berganda 

Pertumbuhan 

ekonomi 

berpengaruh 

negatif terhadap 

IPM 

8. Prasetio, 2018 Pengaruh pengeluaran 

pemerintah sektor 

Analisis regresi 

linear berganda 

Sektor 

pendidikan dan 
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pendidikan dan 

kesehatan terhadap 

IPM provinsi 

Lampung dalam 

perspektif ekonomi 

islam 

kesehatan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap IPM 

9. Imron, 2018 Analisis pengaruh 

pertumbuhan ekonomi, 

pengeluaran 

pemerintah sektor 

pendidikan, kesehatan 

dan infstruktur 

terhadap IPM di 

provinsi Jawa Timur 

Analisis regresi 

data panel 

Pertumbuhan 

ekonomi, sektor 

pendidikan, dan 

sektor kesehatan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap IPM 

10. Palenewen, 

2018 

Pengaruh pengeluaran 

pemerintah sektor 

pendidikan dan sektor 

kesehatan terhadap 

IPM dan dampaknya 

terhadap kemiskinan 

di Sulawesi Selatan 

Analisis regresi 

linear berganda 

Sektor 

pendidikan 

berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan 

terhadap IPM 

sedangkan 

sektor kesehatan 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap IPM 

 

H. Kerangka Fikir 

Dengan memperhatikan uraian yang telah dipaparkan terdahulu, maka 

pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang dijadikan penulis sebagai 

landasan berpikir untuk kedepannya. Untuk itu maka penulis menguraikan 

landasan berpikir dalam gambar yang dijadikan pegangan dalam penelitian. 

Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih 

komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia pada 

semua golongan masyarakat dan semua tahap pembangunan. Pembangunan 

manusia merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat dan 

meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling 
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pembangunan. 

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila 

pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, 

pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 

pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Banyak pertimbangan yang 

mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur  pengeluarannya. 

Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan 

pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan 

menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan 

semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas 

kesempatan kerja adalah tidak memadai. Melainkan harus diperhitungkan siapa 

yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. 

Variabel-variabel yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di 

Kota Makassar adalah besarnya belanja pemerintah dalam hal ini belanja 

pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja ekonomi karena faktor-faktor ini 

merupakan faktor yang diyakini berpengaruh terhadap indeks pembangunan 

manusia di Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya hubungan antara variabel-

variabel dengan pembangunan manusia, dapat dilihat pada skema berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

  

 

 

 

 

 

I. Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka dapat dibuat 

dugaan sementara yaitu : 

1. Diduga belanja pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Makassar. 

2. Diduga belanja pemerintah pada sektor kesehatan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kota Makassar. 

3. Diduga belanja pemerintah pada sektor ekonomi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Makassar 
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Belanja Kesehatan 

(X2) 

Belanja Ekonomi 

(X3) 

Indeks Pembangunan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi pada penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia di kota 

Makassar yang merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan 

menggunakan data di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) kota Makassar dan 

instansi terkait. Pilihan objek ini mewakili pembangunan manusia di kota 

Makassar dari kategori tinggi hingga kategori rendah sehingga diharapkan 

memperlihatkan kondisi IPM yang sebenarnya di kota Makassar. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder, dalam 

bentuk data time series periode 2007-2020. Data-data yang dimaksud yaitu 

belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja ekonomi yang diperoleh dari 

APBD Kota Makassar, serta data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

C. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap yakni pengumpulan data dan 

analisis hasil pengolahn data. Untuk pengumpulan data dilakukan dalam jangka 

waktu satu bulan yakni Februari hingga Maret 2022. Sedangkan untuk analisis 

hasil pengolahan data akan dilaksanakan sejak proposal penelitian ini disetujui 

dalam kurung waktu kurang lebih dua bulan yang akan disajikan dalam bentuk 

skripsi dan proses bimbingan berlangsung. 
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D. Metode Analisis Data 

Untuk mengetahui pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan 

belanja ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar, 

digunakan metode regresi berganda. Metode regresi berganda adalah metode 

regresi yang melibatkan satu variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. 

Sedangkan pengolahan data- data dari persamaan regresi dapat diketahui dengan 

metode Ordinary Least Square (metode kuadrat kecil). Metode ini bertujuan 

untuk menguji hipotesis tentang adanya hubungan sebab akibat antara berbagai 

variabel yang diteliti berdasarkan data-data yang diperoleh guna mendapatkan 

makna dan implikasi permasalahan yang ingin dipecahkan secara sistematis, 

aktual dan akurat. 

Secara ekonometrika model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Y = α + β1X1+ β2X2 + β3X3 +μ 

Dimana: 

Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  

X1 = Belanja Pendidikan 

X2 = Belanja Kesehatan  

X3 = Belanja Ekonomi 

α  = intercept/konstanta β1, β2, β3= koefisien regresi μ = error term 

E. Uji Hipotesis 

1. Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yaitu belanja 
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pendidikan (X1), belanja kesehatan (X2), dan belanja ekonomi (X3) terhadap 

variabel dependen yaitu indeks pembangunan manusia (Y) maka digunakan 

analisis koefisien determinasi (R
2
). 

Koefisien Determinasi (R
2
) yang kecil atau mendekati nol berarti 

kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai R
2
 yang mendekati satu berarti variabel– variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel–variabel dependen. Akan tetapi ada kalanya dalam 

penggunaan koefisisen determinasi terjadi bias terhadap satu variabel indipenden 

yang dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen akan 

menyebabkan peningkatan R
2
, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh 

secara siginifikan terhadap varibel dependen (memiliki nilai t yang signifikan). 

Nilai R
2
 berkisar antara 0 sampai 1, suatu R

2
 sebesar 1 berarti ada kecocokan 

sempurna, sedangkan yang bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel 

tak bebas dengan variabel yang menjelaskan. 

2. Uji Simultan (Uji-F) 

Uji signifikansi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara 

statistik bahwa seluruh variabel independen yaitu belanja pendidikan (X1), 

belanja kesehatan (X2), dan belanja ekonomi (X3) berpengaruh terhadap variabel 

dependen yaitu indeks pembangunan manusia (Y). 

Uji-F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan Level 

of significance 5 persen, Kriteria pengujiannya apabila nilai F-statistik< F- tabel 
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maka hipotesis ditolak yang artinya seluruh variabel independen yang digunakan 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Apabila F-

statistik> F-tabel maka hipotesis diterima yang berarti seluruh variabel 

independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan 

taraf signifikan tertentu. 

3. Uji Parsial (Uji-t) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel 

dependen secara nyata. 

Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara 

individu dapat dilihat pada hipotesis berikut: H0: β1=0 tidak berpengaruh. H1: 

β1>0 berpengaruh positif, H1: β1<0 berpengaruh negatif. Dimana β1 adalah 

koefisien variabel independen ke-1 yaitu nilai parameter hipotesis. Biasanya nilai 

β dianggap nol, artinya tidak ada pengaruh variabel X1 terhadap Y. bila tstatistik 

> ttabel maka H0 diterima (signifikan) dan jika Fstatistik < Ftabel maka H0 

ditolak (tidak signifikan). Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah 

hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%. 

F. Uji Asumsi Klasik  

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data yang digunakan 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang baik memiliki distribusi 
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normal atau mendekati normal. Uji asumsi klasik normalitas mengasumsikan 

bahwa distribusi probabilitas dari gangguan t memiliki rata-rata yang 

diharapkansama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varian yang 

konstan. Dengan asumsi ini penaksir akan memenuhi sifat-sifat statistik yang 

diinginkan seperti unbiased dan memiliki varian yang minimum. Normalitas dapat 

dideteksi dengan menggunakan uji Jarque-Berra (JB), dengan melihat nilai 

probability J-B. Jika probability J-B > α (0,05) maka nilai residual terdistribusi 

normal. 

2. Uji Multikolineritas 

Multikolineritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 

korelasi antar variabel bebas (independent). Adanya multikolinearitas dapat dilihat 

dari Tolerance Value atau nilai Variance Inflation factor (VIF). Dasar 

pengambilan keputusan pada Uji Mutikolinearitas : 

a. Nilai VIF < dari 10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas terhadap data 

yang di uji. 

b. Nilai VIF > dari 10, maka artinya terjadi multikolinearitas terhadap data yang 

di uji. 3.6. 

3. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada suatu 

pengamatan dalam sebuah model regresi. untuk mengetahui ada atau tidaknya 

autokorelasi maka dibutuhkan sebuah metode pengujian Breusch-Godfrey. 

Adapun langkah-langkah awal pengujian adalah mencari nilai dengan kriteria 
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sebagai berikut : 

a. Obs*R-squared > taraf nyata yang digunakan maka persamaan tersebut tidak 

mengandung autokorelasi. 

b. Obs*R-squared < taraf nyata tertentu maka persamaan tersebut mengandung 

autokorelasi. 

4. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

suatu penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas yaitu terdapatnya  37 

ketidaksamaan varian dari residual pada sebuah model regresi. Untuk melakukan 

sebuah pengujian diperlukan beberapa sebuah metode. Pada penelitian ini 

menggunakan pengujian White-test. 

Adapun langkah-langkah yang diperkenankan untuk pengujian White-test 

oleh Halbert White dalam sebagai berikut : 

a. Menghitung nilai residual (et). 

b. Menghitung regresi untuk mencari nilai R2 

c. Cari nilai (nxR2) dan nilai (berdasarkan degree of fredom yangsama dengan 

variabel) d. Bandingkan nilai dan dengan kriteria :  Jika lebih besar• dari 

maka terdapat gejala heterokedastisitas  Jika lebih kecil• dari maka tidak 

terdapat gejala heterokedastisita 

G. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

batasan variabel yang ingin diteliti. Untuk itu definisi operasional varibel dalam 

penelitian ini adalah: 



48 

 

 

1. Belanja pendidikan (X1) merupakan belanja yang dialokasikan dari APBD 

Kota Makassar untuk membiayai fungsi pendidikan yang dinyatakan dalam 

satuan rupiah. 

2. Belanja kesehatan (X2) merupakan belanja yang dialokasikan dari APBD Kota 

Makassar untuk membiayai fungsi kesehatan yang dinyatakan dalam satuan 

rupiah. 

3. Belanja ekonomi (X3) merupakan belanja yang dialokasikan dari APBD Kota 

Makassar untuk membiayai fungsi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan 

rupiah. 

4. Indeks pembangunan manusia (Y) merupakan indeks komposit yang 

menggabungkan tiga indikator, yaitu pendidikan (angka melek huruf, rata- rata 

lama sekolah), kesehatan (angka harapan Hidup), dan pengeluaran perkapita 

riil yang dinyatakan dalam angka indeks (0-100). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kota Makassar 

Kota Makassar adalah sebuah wilayah yang di jadikan sebagai ibu kota 

provinsi Sulawesi selatan. Kota yang dahulu bernama Ujung Pandang kemudian 

berganti menjadi Makassar, perubahan ini terjadi pada tahun 1999. Makassar saat 

ini telah melakukan revolusi untuk menjadi kota metropolis dan juga sebagai 

daerah yang memiliki potensi besar dari kota-kota lainnya di Sulawesi Selatan 

seperti Gowa, Maros, dan sekitarnya. Kota Makassar juga merupakan suatu 

tempat bagi para pebisnis dan pengusaha untuk memperkenalkan produknya. Kota 

Makassar didiami oleh berbagai macam suku budaya seperti Bugis, Makassar, 

Mandar, Toraja, Tionghoa, Jawa, dan lainnya. 

Kota Makassar merupakan suatu pusat dari segala kegiatan di provinsi 

Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan bukan hanya karena kota Makassar sebagai 

ibu kota provinsi, melainkan juga sebagai posisi kota yang sangat potensial. 

Menurut pemerintah Kota Makassar. Kota ini adalah dikenal sebagai wilayah 

persimpangan jalur lalu lintas dari arah Utara ke Selatan dalam provinsi di 

Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan 

dari wilayah Utara ke wilayah Selatan Indonesia. 

Kota Makassar terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, contohnya 

di sektor perekonomian yang didukung dengan pembangunan yang berkelanjutan 

di bidang infrastruktur seperti adanya pelabuhan laut, bandara udara internasional, 
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jalan trans mamminasata,  perluasan jalan tol, dan berbagai industri atau 

perdagangan yang ada di Makassar, Makassar juga memiliki potensi lain seperti 

objek wisata yang cukup menarik seperti central point of Indonesia (CPI) pantai 

losari, berbagai museum-museum peninggalan Belanda, Pantai Akkarena, 

Tanjung Bayang, dan wisata bahari lainnya juga makan tradisional dan berbagai 

tarian dan busana tradisional. 

2. Visi dan Misi 

a. Visi Kota Makassar 

“Makassar adalah Kota Maritim, niaga, pendidikan, budaya dan jasa, yang 

berorientasi global, berwawasan lingkungan dan paling bersahabat”. 

b. Misi Kota Makassar 

1) Peningkatan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, 

dan semakin memantapkan persaudaran antara pemeluk agama.  

2) Perwujudan sistem hukum, yang menjamin tegaknya supermasi 

hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran. 

3) Perwujudan otonomi daerah dalam rangka demokratisasi dan 

pemberdayaan masyarakat. 

4) Perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, 

profesional, berdaya guna, produktif, transparan serta bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme. 

5) Penumbuhkembangkan sinergi pembangunUan berkelanjutan antara 

Kota Makassar dengan daerah lainnya. 
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6) Pemanfaatan sumber daya kelautan secara optimal dengan tetap 

memperhatikan kelestarian alam lingkungan hidup. 

7) Pelestarian nilai-nilai lihur budaya bangsa. 

8) Pemantapan sistem dan peningkatan kualitas pendidukan dasar, 

menengah dan tinggi. 

9) Peningkatan kompetensi dan daya saing masyarakat, dalam rangka 

mengemban misi individu atau kelompok 

10) Pemberdayaan kekuatan ekonomi masyarakat terutama pengusaha 

kecil, menengah dan koperasi. 

11) Perwujudan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara layak dan 

bermartabat, dengan perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan 

dasar.  

12) Pemanfaatan dan penggalian potensi sumber daya manusia dan 

potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dengan berwawasan 

global dan berwawasan lingkungan hidup menuju kesejahteraan 

masyarakat. 

13) Peningkatan dan pemanfaatan pelabuhan sebagai bandar niaga dan 

menjadikannya sebagai pelayanan transportasi angkutan laut yang 

berdimensi internasional dan menjadi kebutuhan angkutan laut di 

Wilayah Indonesia Timur. 

3. Kondisi Geografis 

Secara geografis Kota Makassar berada di pesisir pantai barat Sulawesi 

Selatan pada koordinat 119032’31,03 Bujur Timur dan 5000’30,18” – 5014’6,49” 
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Lintang Selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 0 – 25 meter dari 

permukaan laut, dengan suhu udara antara 200 C sampai dengan 320 C. Memilki 

areal seluas 172,64 kilometer. Kota Makassar diapit dua buah sungai yaitu : 

Sungai Tallo yang bermuara disebelah utara kota dan Sungai Jeneberang 

bermuara pada bagian selatan kota. Dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah 

barat dengan Selat Makassar, sebelah utara dengan Kabupaten Pangkajene 

kepulauan, sebelah timur dengan Kabupaten Maros dan sebelah selatan dengan 

Kabupaten Gowa. Secara administrative Kota Makassar dipimpin oleh seorang 

Walikota dan seorang Wakil Walikota dibantu seorang Sekretaris Daerah Kota 

yang membawahi 4 Asisten, 11 Bagian, 20 Dinas, 5 Badan, 7 Kantor, 14 

Kecematan, 143 Kelurahan, 885 RW dan 4.446 RT. Dari gambaran ini mengenai 

lokasi dan keadaan geografis makassar, memberi gambaran bahwa secara 

geografis kota makassar memang begitu strategis dapat dilihat dari segi 

kepentingan ekonomi maupun politik, dari segi ekonomi makassar merupakan 

pusat dari jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien dari daerah lain. Saat ini 

kota makassar di jadikan inti pengembangan wilayah terpadu mamminasata. 

B. Hasil Penelitian 

1. Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan di Kota Makassar  

Pemerintah Kota Makassar telah menempatkan sektor pendidikan sebagai 

skala prioritas utama dalam pembangunan daerah untuk memastikan bahwa semua 

generasi atau anak yang berada dalam usia sekolah benar-benar duduk di bangku 

persekolahan. Melalui dengan kebijakan itu, juga telah dilakukan pengembangan 

kebijakan lainnya seperti peningkatan kualitas mutu pelayanan pendidikan, 
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promosi pendidikan, pemberantasan buta aksara dan pengembangan budaya baca. 

Dalam mendukung kebijakan Pemerintah Kota Makassar di sektor Pendidikan 

dalam meningkatkan keberhasilan pendidikan maka diperlukan alokasi belanja 

dari pemerintah daerah.  

Meningkatnya rencana anggaran dan manajemen yang baik dan tujuan 

yang tepat maka realisasi belanja pendidikan tentunya akan mencapai hasil yang 

tinggi dan akan berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas pendidikan 

masyarakat. Belanja sector pendidikan disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD). Adapun Total Realisasi Pengeluaran Pemerintah pada 

Sektor Pendidikan di Pemerintah Kota Makassar tahun 2007 sampai dengan 2020. 

Berikut data penelitian varibel belanja pemerintah sektor pendidikan adalah : 

Tabel 4.1 Belanja Pendidikan Pemerintah Kota Makassar  

Tahun 2007-2020 

Tahun 
Belanja Pendidikan 

(Juta Rupiah) 

2007 490.300 

2008 495.565 

2009 496.795 

2010 510.450 

2011 636.654 

2012 626.552 

2013 698.240 

2014 705.090 

2015 745.132 

2016 770.123 

2017 824.683 

2018 887.903 

2019 969.490 

2020 975.174 

 Sumber: BPS Makassar, 2021 
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2. Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan di Kota Makassar  

Sektor Kesehatan adalah kebutuhan penting dan sekaligus bentuk investasi 

bagi pembangunan sumber daya manusia agar mereka dapat sehat dan hidup 

secara produktif. Sektor Kesehatan dan Sektor Pendidikan merupakan salah satu 

sektor skala prioritas yang utama dalam pembangunan di Pemerintah Kota 

Makassar. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menurut fungsi Kesehatan akan 

memiliki dampak yang positif dalam meningkatkan tingkat kesehtan masyarakat. 

Adapun Total Realisasi pengeluaran pemerintah Pemerintah Kota Makassar pada 

sektor kesehatan dari tahun 2007 sampai dengan 2020 terdapat pada tabel berikut 

ini : 

Tabel 4.2 Belanja Kesehatan Pemerintah Kota Makassar  

Tahun 2007-2020 

Tahun 
Belanja Pendidikan 

(Juta Rupiah) 

2007 96.770 

2008 98.509 

2009 106.010 

2010 109.973 

2011 148.443 

2012 190.444 

2013 209.180 

2014 228.091 

2015 230.674 

2016 240.112 

2017 574.265 

2018 578.903 

2019 578.284 

2020 876.506 

  Sumber: BPS Makassar, 2021 
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3. Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Ekonomi di Kota Makassar  

Pertumbuhan ekonomi memiliki peran yang penting dalam meningkatkan 

pembangunan manusia. Semakin tinggi tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi 

maka akan semakin baik juga pembangunan manusia di suatu wilayah. 

Untuk mengakselerasi pembangunan perekonomian suatu daerah, maka 

peran pemerintah untuk dikaji melalui pengalokasian dana yang telah dihimpun 

pemerintah daerah untuk berbagai belanja daerah yang tertuang dalam dokumen 

Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Instrumen ini penting untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat. 

Tabel 4.3 Belanja Ekonomi Pemerintah Kota Makassar  

Tahun 2007-2020 

Tahun 
Belanja Ekonomi 

(Juta Rupiah) 

2007 40.300 

2008 47.344 

2009 54.978 

2010 50.675 

2011 70.650 

2012 78.540 

2013 98.848 

2014 102.000 

2015 110.330 

2016 118.900 

2017 712.893 

2018 869.408 

2019 1.123.952 

2020 843.386 

   Sumber: BPS Makassar, 2021 

4. Indeks Pembangunan Manusia  

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan dalam 

menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan 

pembangunan, seperti terwujudnya penguasaan atas sumber daya agar dapat 
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memperoleh pendapatan untuk mencapai hidup layak, peningkatan derajat 

kesehatan agar meningkat usia hidup panjang dan sehat serta meningkatkan 

pendidikan (kemampuan baca tulis) dan keterampilan manusia Berdasarkan skala 

internasional, capaian IPM dapat dikategorikan tinggi (IPM ≥ 80), kategori 

menengah atas (66  ≤ IPM). 

Tabel 4.4 Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Kota Makassar  

Tahun 2007-2020 

Tahun Indeks Pembangunan Manusia 

2007 65.79 

2008 66.21 

2009 66.73 

2010 66.98 

2011 67.78 

2012 67.54 

2013 68.01 

2014 68.06 

2015 67.70 

2016 67.74 

2017 67.74 

2018 69.37 

2019 70.03 

2020 70.59 

 Sumber: BPS Makassar, 2021 

5. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas  

Pengujian ini dilakukan dalam mengukur apakah data yang digunakan 

dalam penelitian berdisitribusi normal atau tidak. Analisis statistik parametik yaitu 

suatu analisa statistik yang mengasumsikan bahwa distribusi data yang kita 

gunakan mengikuti suatu distribusi tertentu misalnya adalah distribusi normal.  

Berdasarkan hasil output one-sample kolmogorov-smirnov test dengan melihat 

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada kolom unstandardized residual sebesar 0,200 > 



57 

 

 

sig 0,5 maka nilai residual berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan penelitian. 

Adapun hasil output SPSS 25 uji normalitas sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Hasil output SPSS 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardize

d Residual 

N 14 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation 40,85551630 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,143 

Positive ,106 

Negative -,143 

Test Statistic ,143 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

Sumber : Data diolah SPSS 2022 

Selanjutnya uji statistik dengan melalui output grafik kurva normal P-P 

Plot sebagai berikut : 

Gambar 4.1 Output SPSS 

Grafik kurva normal P-P Plot 

 
         Sumber : Data diolah SPSS 2022 

Pada pengujian grafik kurva normal P-P Plot melalui SPSS maka dapat 

dilihat bahwa dengan titik-titik data yang menyebar disekitar garis diagonal 
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sehingga variabel normal dan dapat dilanjutkan penelitian. Maka dapat 

disimpulkan bahwa indikator membuat data penelitian ini normal yaitu memiliki 

jumlah sampel yang besar karena dengan ukuran sampel yang besar hal ini dapat 

diyakinkan. Selain sampel, penelitian ini normal karena distribusi data penelitian 

yaitu belanja pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan indeks 

pembangunan manusia terus mengalami peningkatan atau tumbuh secara positif. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas berguna untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Adapun hasil output SPSS 

25 sebagai berikut : 

Tabel 4. 6 Hasil uji multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Belanja Pendidikan (X1) ,176 5,669 

Belanja Kesehatan (X2) ,112 8,919 

Belanja Ekonomi (X3) ,161 6,226 

          Sumber : Data diolah SPSS 2022 

Melihat hasil tabel di atas, hasil perhitungan nilai Tolerance tidak ada 

variabel independen yang memiliki nilai tolerance masing-masing variabel 

inependen yaitu : 

1. Nilai output SPSS tolerance pada variabel belanja pendidikan (X1) sebesar 

0,176 > nilai batas minimal tolrance sebesar 0,10 dan nilai output SPSS VIF 

sebesar 5,669 < nilai batas VIF 10,00 maka dapat disimpulkan  bahwa pada 

variabel sektor belanja pendidikan tidak terjadi gejalah multikolinearitas. 
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2. Nilai output SPSS tolerance pada variabel belanja kesehatan (X2) sebesar 

0,112 > nilai batas minimal tolrance sebesar 0,10 dan nilai output SPSS VIF 

sebesar 8,919 < nilai batas VIF 10,00 maka dapat disimpulkan  bahwa pada 

variabel sektor belanja kesehatan tidak terjadi gejalah multikolinearitas. 

3. Nilai output SPSS tolerance pada variabel belanja ekonomi (X3) sebesar 

0,161 > nilai batas minimal tolrance sebesar 0,10 dan nilai output SPSS VIF 

sebesar 6,225 < nilai batas VIF 10,00 maka dapat disimpulkan  bahwa pada 

variabel sektor belanja ekonomi tidak terjadi gejalah multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Adapun hasil pengujian melalui SPSS 25 sebagai berikut: 

Gambar 4.2 Output grafik heterskodastisitas 

 
               Sumber : Data diolah SPSS 2022 

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara 

acak. Titik-titik data juga tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas 

dalam penelitian ini.  
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6. Analisis Data 

1. Analisis regresi linier berganda 

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil 

analisis berdasarkan SPSS 25 sebagai berikut. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffic

ients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toler

ance VIF 

1 (Constant) 7398,687 96,877  76,372 ,000   

Belanja Pendidikan 

(X1) 

,001 ,000 ,716 4,037 ,002 ,176 5,669 

Belanja Kesehatan 

(X2) 

7,0195 ,000 ,099 ,444 ,666 ,112 8,919 

Belanja Ekonomi 

(X3) 

8,2535 ,000 ,185 ,997 ,342 ,161 6,226 

a. Dependent Variable: IPM (Y) 

Sumber : Data diolah 2022 

Dari tabel diatas, dengan memperhatikan angka yang berada pada kolom 

Unstandardized Coefficients Beta, maka dapat disusun persamaan regresi 

berganda sebagai berikut :  

Y= 7398,687 + 0,001 X1 +7,0195X2 + 8,2535X3 + μ 

Dari persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan beberapa hal:  

1. Berdasarkan hasil regresi nilai konstanta sebesar 7398,687 menunjukkan 

bahwa jika tidak ada gangguan dari variabel belanja pendidikan (X1), 

kesehatan (X2) dan ekonomi  (X3) maka nilai indeks pembangunan 

manusia (Y)  naik sebesar 7398,687, dengan memperoleh nilai signifikan 
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sebesar 0,000<0,05 maka konstanta berpengaruh terhadap indeks 

pembangunan manusia. 

2. Berdasarkan hasil regresi  yang telah dilakukan sektor pendidikan 

memiliki nilai koefisien 0,001 dan nilai signifikan sebesar 0,002 lebih 

kecil dari a = 0,05. Hal ini diartikan bahwa sektor pendidikan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia sehingga 

apabila nilai sector pendidikan mengalami peningkatan maka indeks 

pembangunan manusia akan mengalami peningkatan juga, begitupun 

sebaliknya. Pengeluaran belanja pendidikan sangat signifikan karena 

pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan mampu memberikan 

kontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi guru 

dan siswa sehingga hal ini memberikan pengaruh secara lansung terhadap 

peningkatan indeks pembangunan manusia. 

3. Berdasarkan hasil regrsi yang telah dilakukan sektor kesehatan memiliki 

nilai koefisien 7,0195 dan nilai signifikan sebesar 0,666 lebih besar dari a 

= 0,05. Hal ini diartikan bahwa sektor kesehatan berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia sehingga apabila 

nilai sektor kesehatan meningkat ataupun menurun tidak memberikan 

pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Pengeluaran sekor ini 

tidak signifikan karena pemerintah kota Makassar masih lebih dominan 

mengalokasikan belanjanya yang pada jenis belanja yang secara tidak 

lansung memberikan pengaruh terhadap IPM. 
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4. Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan sektor ekonomi memiliki 

nilai koefisien 8,2535 dan nilai signifikan  sebesar 0,342 lebih besar dari a = 

0,05. Hal ini diartikan bahwa sektor ekonomi berpengaruh positif dan tidak 

signifikan  terhadap indeks pembangunan manusia sehingga apa bila nilai 

sektor ekonomi mengalami peningkatan atau penurunan maka tidak 

memberikan pengaruh terhadap IPM. Belanja ekonomi tidak mampu 

mempengaruhi secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia 

karenaka pemerintah kota makassar tidak konsisten terbukti 3 tahun terakhir 

pengeluaran belanja ekonomi mengalami fluktuatif.manusia. 

2. Analisis Koefisien Korelasi (r) 

Mengetahui hubungan antara variabel independen belanja pendidikan 

(X1), kesehatan (X2) dan ekonomi  (X3) terhadap variabel dependen indeks 

pembangunan manusia (Y), diukur dengan menggunakan koefisien korelasi 

melalui aplikasi SPSS sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Hasil outpout SPSS Uji Korelasi 

Correlations 
 X1 X2 X3 Y 

Belanja Pendidikan (X1) Pearson Correlation 1 ,904
**

 ,859
**

 ,964
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 14 14 14 14 

Belanja Kesehatan (X2) Pearson Correlation ,904
**

 1 ,913
**

 ,914
**

 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 14 14 14 14 

Belanja Ekonomi (X3) Pearson Correlation ,859
**

 ,913
**

 1 ,890
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

N 14 14 14 14 

IPM (Y) Pearson Correlation ,964
**

 ,914
**

 ,890
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 14 14 14 14 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber : Data diolah 2022 
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Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat 

hubungan variabel sebagai berikut : 

1. Hubungan korelasi sektor belanja pendidikan terhadap indeks pembangunan 

manusia sebesar  0,964. Angka ini berada di nilai interval koefisien korelasi 

sebesar 0,80-1,000 maka disimpulkan bahwa hubungannya sangat kuat. 

2. Hubungan korelasi sektor belanja kesehatan terhadap indeks pembangunan 

manusia sebesar  0,914. Angka ini berada di nilai interval koefisien korelasi 

sebesar 0,80-1,000 maka disimpulkan bahwa hubungannya sangat kuat. 

3. Hubungan korelasi sektor belanja ekonomi terhadap indeks pembangunan 

manusia sebesar korelasi 0,890. Angka ini berada di nilai interval koefisien 

sebesar 0,80-1,000 maka disimpulkan bahwa hubungannya sangat kuat. 

3. Uji Determinasi (R
2
) 

Untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen maka digunakan perhitungan koefisien determinasi sebagai berikut : 

Tabel 4.9. Hasil outpout SPSS Koefisien Determinasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,972
a
 ,945 ,928 46,582 1,366 

a. Predictors: (Constant), Belanja Ekonomi (X3), Belanja Kesehatan 

(X2), Belanja Pendidikan, (X1) 

b. Dependent Variable: IPM (Y) 

          Sumber : Data diolah 2022 

Dimana R square (R
2
) digunakan untuk mengukur pengaruh variabel 

independen terhadap dependen dalam hitungan persen. Maka diperoleh nilai 

output SPSS R square sebesar 0,945 atau 94,5%. Ini artinya bahwa sektor belanja 
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pendidikan, kesehatan dan pendidikan berpengaruh 94,5% terhadap indeks 

pembangunan manusia di Kota Makassar tahun 2007-2020. Kemudian terdapat 

sisa 5,5% dipengaruh oleh diluar faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji t (Uji Persial) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah 

masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang 

terjadi pada variabel dependen secara nyata. 

Tabel 4.10. Hasil outpout SPSS Uji t 

Coefficients
a 

Model T Sig. 

1 (Constant) 76,372 ,000 

Belanja Pendidikan 

(X1) 

4,037 ,002 

Belanja Kesehatan  

(X2) 

,444 ,666 

Belanja Ekonomi 

(X3) 

,997 ,342 

                             Sumber : Data diolah 2022 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa :  

1. Ditemukan nilai hipotesis H1 yaitu sebesar t hitung 4,037 > t tabel 2,00575 

dan nilai signifikansinya 0,02 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 
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sektor belanja pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia Kota Makassar tahun 2007 – 2020. 

2. Ditemukan nilai hipotesis H2 yaitu sebesar t hitung 0,444 < t tabel 2,00575 

dan nilai signifikansinya 0,666 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

sektor belanja kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia Kota Makassar tahun 2007 – 2020. 

3. Ditemukan nilai hipotesis H3 yaitu sebesar t hitung 0,997 < t tabel 2,00575 

dan nilai signifikansinya 0,342 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

sektor belanja ekonomi tidak berpengarh signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia Kota Makassar tahun 2007 – 2020. 

b. Uji-F (Uji Simultan) 

Uji-F dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Adapun 

hasil uji F melalui SPSS 25 sebaagi berikut : 

Tabel 4.11. Hasil outpout SPSS Uji-F 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 369953,605 3 123317,868 56,830 ,000
b
 

Residual 21699,252 10 2169,925   

Total 391652,857 13    

         Sumber : Data diolah 2022 

Berdasarkan tabel di atas, maka ditemukan nilai F hitung sebesar  56,830 > 

F tabel sebesar 4,18 dan nilai signifikansinya 0,000 < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis H4 yaitu sektor belanja pendidikan, kesehatan dan 
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ekonomi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia Kota Makassar tahun 2007-2020. 

C. Pembahasan 

1. Pengaruh Sektor Belanja Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Kota Makassar tahun 2007-2020. 

Isu yang terkait dengan pembangunan sumber daya manusia (human 

capital) sebagai input pembangunan ekonomi sebenarnya telah dimunculkan oleh 

Adam Smith pada tahun 1776, maka dijelaskan penyebab kesejahteraan suatu 

negara, dengan mengisolasi dua faktor, terdiri dari pentingnya skala ekonomi dan 

pembentukan suatu keahlian serta kualitas manusia. Faktor yang kedua inilah 

yang sampai saat ini telah menjadi isu utama tentang pentingnya pendidikan 

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, hipotesis sektor belanja pendidikan 

terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Makassar tahun 2007-2020 

terbukti diterima. Olehnya itu investasi dalam bidang pendidikan mutlak 

dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem 

pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap sektor 

Pendidikan dalam mewujudkan investasi guna meningkatkan produktivitas 

masyarakat.  

Dalam teori good governance oleh Todaro dan Smith (2011) diperlukan 

tata kelola pemerintahan yang baik dan memadai. Untuk mewujudkan cita-cita 

negara guna mensejahterakan rakyat maka pembangunan harus berorientasi pada 

rakyat. Dimana ketika pemerintah mengambil suatu kebijakan harus disesuaikan 
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dengan aspek sosial budaya, ekonomi, sosial dan politik. Dengan kata lain, 

pengeluaran  pemerintah dalam pendidikan akan mampu meningkatkan 

kesejahteraan rakyanya ketika indeks pembangunan manusia di suatu daerah dapat 

meningkat. 

Hasil riset ini sejalan yang dilakukan oleh Rumate dan Hanly Siwu (2015) 

yaitu hasil penelitiannya menyatakan bahwa hasil regresi menunjukkan variabel 

pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif. Namun berbeda 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Khaerunnisa & Sunardi Awari 

(2015) dan Vekie Rumate & Hanly Siwu (2015) dengan hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa sektor belanja pendidikan tidak berpengaruh terhadap indeks 

pembangunan manusia. 

Menurut Meier dan Rauch dalam Putri (2017) pendidikan atau lebih luas 

lagi adalah modal manusia untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan. 

Oleh karena itu, pendidikan pada dasarnya adalah bentuk investasi, menyebabkan 

akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia 

merupakan input dalam fungsi produksi agregat. 

Karena itu, investasi di bidang sektor pendidikan tidak saja berfaedah bagi 

perorangan, akan tetapi juga bagi komunitas pelaku bisnis dan masyarakat umum. 

Pencapaian sektor pendidikan dalam semua level niscaya akan dapat  

meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan 

jalan untuk kemajuan serta pencapaian tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. 

Sedangkan kegagalan membangun sector pendidikan akan melahirkan berbagai 
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problem krusial: pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan 

welfare dependency yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. 

2. Pengaruh Sektor Belanja Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Kota Makassar tahun 2007-2020 

Dalam pembahasan sebelumnya memperlihatkan dimana pengeluaran 

pemerintah disektor pendidikan memiliki kontribusi yang sangat penting  dalam 

mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Sehingga sejalan dengan 

perkembangan Kota Makassar yang memperlihatkan laju penerimaan serta 

pengeluaran pemerintah kota yang kemudian akan mendukung sistem 

perekonomian kota.  

Secara umum, sektor anggaran Kesehatan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Kota Makassar pada tahun 2007 – 2020 menunjukkan peningkatan 

pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan. Akan tetapi anggaran tersebut 

belum mampu menciptakan masyarakat Kota Masyarakat sejahtera dari segi 

pelayanan kesehatan terbukti pada hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa sektor anggaran belanja kesehatan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.  Berdasarkan pengamatan 

peneliti melalui salah satu berita online Sindonews.com memberitakan bahwa 

pemerintah Kota (Pemkot) Makassar diminta fokus melakukan pembenahan 

sejumah fasilitas kesehatan melalui penganggaran pada tahun 2022 mendatang. 

Hal itu menyusul rencana Pemkot Makassar untuk mengalokasikan senilai Rp200 

miliar untuk penanganan Covid-19 lewat skema Biaya Tidak Terduga (BTT).  

 

https://www.sindonews.com/topic/588/pemkot-makassar
https://www.sindonews.com/topic/47486/penanganan-covid19
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Teori modal manusia oleh selma J. Mushkin (1962) menjelaskan teorinya 

tentang kesehatan. Dalam teorinya ditemukan bahwa di Amerika Serikat dalam 

kurun waktu 1900-1917 terdapat penurunan angka kematian yang signifikan. 

Dalam melihat program-program di bidang kesehatan baik yang dilakukan oleh 

pemerintah maupun swasta dalam bentuk pencegahan dan pengobatan dapat 

mengurangi hal tersebut. 

Hasil riset ini sejalan dengan riset sebelumnya yang dilakukan oleh 

Septiana Sanggelorang, Vekie Rumate dan Hanly Siwu (2015)  dimana hasilnya 

menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh 

negatif, kemudian riset Septiana Sanggelorang, Vekie Rumate dan Hanly Siwu 

(2015) variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif 

dan secara statistik tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dan 

selanjutnya oleh Merang Kahang, Muhammad Saleh dan Rachmad Budi Suharto 

(2016) dengan hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemerintah menunjukkan 

sektor pengeluaran kesehatan (X2) belum cukup menyadari dengan baik sehingga 

tidak cukup kuat mendongkrak indxs pembangunan manusia.  

Sedangkan penelitian Ulfa Khaerunnisa Sunardi Awari (2015) dan Dwi 

Heriyanto (2011) tidak sejalan dengan hasil penelitian ini, karena dimana hasil 

kedua riset tersebut penelitiannya menyatakan bahwa belanja kesehatan (X2) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. 

Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan dan sarana pembangunan 

kesehatan maka diperlukan dana, baik yang bersumber dari pemerintah maupun 

dari masyarakat. Ascobat (1986) mengatakan bahwa secara umum garis besar 
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sumber pembiayaan untuk upaya kesehatan dapat digolongkan sebagai sumber 

pemerintah dan sumber non pemerintah (masyarakat, dan swasta). Selanjutnya 

sumber pemerintah dapat berasal dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten / 

kota, dan bantuan luar negeri. Adapun sumber biaya masyarakat atau swasta dapat 

berasal dari pengeluaran rumah tangga atau perorangan (out of pocket), 

perusahaan swasta/BUMN untuk membiayai karyawannya, badan penyelenggara 

beberapa jenis jaminan pembiayaan kesehatan termasuk asuransi kesehatan. 

Maka dari itu, peneliti menilai bahwa pemerintah Kota Makassar perlu 

melakukan kolaboratif dan kerja sama yang seluas-luasnya terhadap pihak swasta 

agar mampu menghadirkan layanan kesehatan di Kota Makassar secara maksimal, 

kehadiran swasta tentunya memiliki keunggulan tersendiri dengan modal yang 

tidak terbatas dimiliki para investor sehingga mampu membuat layanan kesehatan 

secara terkoneksi. Berbeda dengan jika memanfaatkan anggaran APBD Kota 

maka memiliki keterbatasan. Sebagai mana yang diungkapkan oleh Mario David  

(2022) bahwa selama 2 tahun terakhir anggaran APBD kesehatan difokuskan pada 

anggaran penanganan Covid-19 sehingga sektor pelayanan kesehatan jangka 

panjang terhambat seperti untuk pembenahan RS tipe C yang hingga kini belum 

juga rampung. Pengalaman 2 tahun terakhir APBD kita terus refocusing-

refocusing, habis waktu untuk itu yang walnya Rp50 miliar kemudian kita 

refocusing Rp380 miliar dan akhirnya refocusing dan akhirnya cuma Rp200 

miliar ji juga terpakai.  Apalagi, kasus positif Covid-19 mulai menunjukkan tren 

penurunan, sehingga anggaran untuk penanganan diprediksi tidak akan melampaui 

Rp100 miliar. Penganggaran yang berlebihan tanpa dibarengi perencanaan baik 



71 

 

 

disebut berpotensi direfocusing sehingga tidak efektif karena menghabiskan 

terlalu banyak waktu alih-alih realisasi. 

3. Pengaruh Sektor Belanja Ekonomui Terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia di Kota Makassar tahun 2007-2020 

Hasil akumulasi menunjukkan bahwa belanja pemerintah di sector 

ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di 

Kota Makassar tahun 2007-2020. Hasil riset ini sejalan dengan yang dilakukan 

oleh Ulfa Khaerunnisa Sunardi Awari (2015) dan Dwi Heriyanto (2011) 

menyatakan bahwa belanja pemerintah sektor ekonomi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, hasil kedua riset tersebut 

diperkuat dengan riset Rusmarinda Rakhmawati (2016) dengan penelitiannya 

menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 Hasil ini diperkuat dengan anggapan bahwa belanja ekonomi belum 

memberikan kontribusi yang meyakinkan terhadap kinerja perekonomian daerah 

dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, pengeluaran atau belanja 

ekonomi cenderung mendorong kinerja perekonomian melalui kegiatan fisik. 

Namun, masih sulit untuk membuktikan dampak positif terhadap kesejahteraan 

(IPM) karena hampir seluruh bidang cenderung merupakan investasi yang 

dampaknya baru akan terlihat dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan proporsi 

belanja ekonomi lebih banyak diberikan kepada belanja barang dan jasa 

dibandingkan proporsi belanja terhadap kegiatan yang akan berdampak langsung 

terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. 
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Pengeluaran fungsi ekonomi merupakan salah satu faktor yang mampu 

meningkatkan pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita akan tercermin pada 

tingkat daya beli penduduk di suatu daerah, dengan demikian besarnya 

pendapatan maka semakin besar juga pengeluarannya . hal ini sesuai dengan teori 

Keynes yang menyatakan pengeluaran pemerintah terutama sektor produktif 

mampu meningkatkan stimulus bagi perekonomian daerah. 

Pengeluaran pemerintah memegang peranan sangat penting terutama 

dalam menyiapkan barang dan jasa publik, ketersediaan barang dan jasa publik ini 

akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat/swasta, sehingga 

akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terjadinya pengumpulan modal atau 

investasi akan mendorong sektor produksi meningkat dan pada akhirnya akan 

mendorong laju pertumbuhan perekonomian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Belanja pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap 

indeks pembangunan manusia di Kota Makassar selama tahun 2007-2020 

2. Belanja pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Makassar selama tahun 

2007-2020 

3. Belanja pemerintah sektor ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

indeks pembangunan manusia di Kota Makassar selama tahun 2007-2020. 

4. Belanja pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan 

manusia di Kota Makassar selama tahun 2007-2020 

B. Saran 

Melihat dari hasil temuan pada penelitian ini, maka dipandang perlu untuk 

diberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Pada pengalokasian belanja daerah diharapkan kepada pemerintah daerah 

khususnya Kota Makassar agar memberikan alokasi lebih besar dibidang 

sektor pendidikan, mengingat kondisi sekarang kita telah masuk pada 

persaingan kualitas sumber daya manusia. Indikator menciptakan kualitas 

sumber daya manusia itu adalah pendidikan. Lewat anggaran yang besar 



74 

 

 

pada sektor dapat meningkatkan sarana belajar mengajar yang nantinya 

dapat meningkatkan indek pembangnan manusia seprti peningkatan 

partisipasi sekolah, angka melek huruf dan dapat menurunkan angka putus 

sekolah.  

2. Untuk sektor belanja kesehatan juga menjadi perhatian khsusus karena 

daerah tidak akan mampu menciptkan kualitas sumber daya manusia jika 

sektor kesehatan tidak maksimal. Oleh karena dengan kondisi Covid 19 

sudah perlahan akan hilang, maka sebaiknya pemerintah daerah fokus 

untuk pembangunan sarana dan layanan kesehatan gratis. 

3. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sejenis disarankan untuk 

melakukan kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel independen 

lainnya. Serta memperpanjang periode penelitian, dan menggunakan alat 

analisis yang lebih akurat untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih 

mendekati fenomena sesungguhnya. 
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LAMPIRAN 1 DATA PENELITIAN 

Tahun IPM (Y) 
Belanja 

Pendidikan (X1) 

Belanja 

Kesehatan (X2) 

Belanja 

Ekonomi (X3) 

2007 77.33 490.300 96.770 40.300 

2008 77.92 495.565 98.509 47.344 

2009 78.24 496.795 106.010 54.978 

2010 78.00 510.450 109.973 50.675 

2011 77.82 636.654 148.443 70.650 

2012 78.47 626.552 190.444 78.540 

2013 78.98 698.240 209.180 98.848 

2014 79.35 705.090 228.091 102.000 

2015 79.94 745.132 230.674 110.330 

2016 80.53 770.123 240.112 118.900 

2017 81.13 824.683 574.265 712.893 

2018 81.73 887.903 578.903 869.408 

2019 82.25 969.490 578.284 1.123.952 

2020 82.25 975.174 876.506 843.386 
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LAMPIRAN 2 OUTPUT SPSS 

Warning # 849 in column 23.  Text: in_ID 

The LOCALE subcommand of the SET command has an invalid parameter.  It could 

not be mapped to a valid backend locale. 

 

Your temporary usage period for IBM SPSS Statistics will expire in 4962 days. 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=x1 x2 x3 y 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Correlations 

 

Notes 
Output Created 31-MAY-2022 15:59:03 

Comments  

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

14 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each pair of variables 

are based on all the cases with valid 

data for that pair. 

Syntax CORRELATIONS 

  /VARIABLES=x1 x2 x3 y 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Resources Processor Time 00:00:00,02 

Elapsed Time 00:00:00,02 

 

[DataSet0]  

 

Correlations 

 x1 x2 x3 y 

Belanja Pendidikan (x1) Pearson Correlation 1 ,904
**

 ,859
**

 ,964
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 14 14 14 14 

Belanja Kesehatan (x2) Pearson Correlation ,904
**

 1 ,913
**

 ,914
**

 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 14 14 14 14 

Belanja Ekonomi (x3) Pearson Correlation ,859
**

 ,913
**

 1 ,890
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

N 14 14 14 14 

IPM (y) Pearson Correlation ,964
**

 ,914
**

 ,890
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 14 14 14 14 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

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

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT y 

  /METHOD=ENTER x1 x2 x3 

  /SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED) 

  /RESIDUALS DURBIN NORMPROB(ZRESID) 

  /SAVE RESID. 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 X3, X1, X2
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: Y 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,972
a
 ,945 ,928 46,582 1,366 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 369953,605 3 123317,868 56,830 ,000
b
 

Residual 21699,252 10 2169,925   

Total 391652,857 13    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) 7398,687 96,877  76,372 ,000   

Belanja 

Pendidikan 

(x1) 

,001 ,000 ,716 4,037 ,002 ,176 5,669 

Belanja 

Kesehatan 

(x2) 

7,0195 ,000 ,099 ,444 ,666 ,112 8,919 

Belanja 

Ekonomi 

(x3) 

8,2535 ,000 ,185 ,997 ,342 ,161 6,226 

a. Dependent Variable: IPM (y) 
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Charts 
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NPAR TESTS 

  /K-S(NORMAL)=RES_1 

  /MISSING ANALYSIS. 

NPar Tests 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 14 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation 40,85551630 

Most Extreme Differences Absolute ,143 

Positive ,106 

Negative -,143 

Test Statistic ,143 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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