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ABSTRAK 

Nama : Rabiatul Adawiyah 

NIM : 90300118002 

Jurusan : Ilmu Ekonomi 

Judul Skripsi : Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi 

Selatan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Belanja Modal dan 

Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada pemerintahan 

Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini 

sebanyak 21 Kabupaten dan 3 Kota di provinsi Sulawesi Selatan. Metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda. Data 

diuji dengan menggunakan SPSS 25 dengan menggunakan uji asumsi klasik dan hasil 

analisis regresi berganda. 

Dari tahun 2011 hingga 2020, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan 

mengalami fluktuasi, berkisar antara -0,70% pada tahun 2020 dan 8,87% pada tahun 

2012. Perekonomian Indonesia berada dalam kemerosotan atau krisis yang signifikan 

akibat pandemi COVID-19, yang juga menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan 

ekonomi Sulawesi Selatan dan negara secara keseluruhan pada tahun 2020. 

Akibatnya, masih ada tekanan pada ekonomi global. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal (X1) tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan Pendapatan Asli Daerah (X2) 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan secara simultan Belanja Modal dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi. 

Kata Kunci : Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan 

Ekonomi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Salah satu indeks ekonomi makro dengan hasil signifikan yang dapat 

digunakan untuk menentukan keadaan ekonomi lokal secara berkala adalah 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada dasarnya, total nilai plus paling 

penting untuk semua unit usaha pada suatu wilayah tertentu adalah Produk 

Domestik Regional Bruto. Total nilai barang produk jadi dan jasa yang 

ditawarkan dalam setiap bidang ekonomi adalah cara lain untuk menghasilkan 

jumlah PDRB. (Rahardja, Pratama dan Manurung, 2008) mendeskripsikan produk 

domestik regional bruto (PDRB) sebagai nilai lebih yang dihasilkan oleh semua 

bidang produksi di suatu wilayah atau total biaya akhir dari komoditas dan jasa 

yang dihasilkan dari semua unit produksi dalam 1 tahun. 

Istilah pembangunan ekonomi, menurut pandangan Rogers, mengacu pada 

kecenderungan sistem sosial dan ekonomi untuk dipilih sesuai dengan preferensi 

nasional. Rostow juga menekankan bahwa proses pembangunan ekonomi bersifat 

linier, bergerak dari daerah berkembang ke negara maju (Purba et al., 2021).  

 Dari tahun 2011 hingga 2020, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan 

mengalami fluktuasi, berkisar antara -0,70% pada tahun 2020 dan 8,87% pada 

tahun 2012. Perekonomian Indonesia berada dalam kemerosotan atau krisis yang 

signifikan akibat pandemi COVID-19, yang juga menjadi penyebab rendahnya 

pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dan negara secara keseluruhan pada 

tahun 2020. Akibatnya, masih ada tekanan pada ekonomi global. 
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 Dari perspektif ini, satu-satunya indikator paling signifikan dari kinerja 

ekonomi suatu negara adalah pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi 

menunjukkan sejauh mana kegiatan perekonomian dapat memperoleh peningkatan 

pendapatan masyarakat selama satu periode tertentu (Fadilah, 2017). 

 Menurut (Rofii, A. M., & Ardyan, 2017) dan (Samuelson et al., 2020), 

variabel berikut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi: menurut para 

ekonom, faktor terpenting dari pertumbuhan ekonomi adalah 1.) kualitas angkatan 

kerja, keterampilan dan etos kerja. 2). Lahan pertanian, migas, hutan, air dan 

mineral merupakan contoh SDA 3). Untuk meningkatkan modal, pembentukan 

akumulasi membutuhkan konsumsi selama beberapa tahun. 4). Peningkatan 

standar hidup yang pesat menuntut kemajuan dan inovasi teknologi modern. 

Perkembangan ekonomi Sulawesi Selatan tidak dapat dihalangi atau 

dipengaruhi oleh sebab-sebab dari luar. Masih berlanjutnya pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan ditunjukkan oleh data sekunder Badan 

Pusat Statistik (BPS).  

Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dihentikan atau dipengaruhi oleh faktor 

luar. Data sekunder dari Badan Pusat Statistik menggambarkan peningkatan 

Produk Domestik Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan (BPS). Tabel 1.1 

menampilkan rinciannya. Pertumbuhan ekonomi mengalami akselerasi pada tahun 

2017 mencapai 7,21% sebelum melambat menjadi 7,04% pada tahun 2018 dan 

6,91% tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mencatat penurunan 

tajam sebesar -0,70% tahun depan di tahun 2020.  
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Tabel 1.1  

PDRB Harga Konstan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi 

Selatan 2011-2020  

Tahun 
PDRB Atas Dasar Harga 

Konstan (Miliar Rupiah) 

Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

2011 198.289.084.829 8,13% 

2012 228.285.473.127 8,87% 

2013 258.836.416.192 7,62% 

2014 298.033.804.837 7,54% 

2015 340.390.214.274 7,19% 

2016 377.108.906.545 7,42% 

2017 415.588.200.980 7,21% 

2018 461.774.735.786 7,04% 

2019 504.320.725.102 6,91% 

2020 504.059.368.358 -0,70% 

       Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 

Berdasarkan informasi dari tabel 1.1 salah satu masalah utama 

perlambatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan adalah penerapan PPKM 

oleh pemerintah untuk menghambat variasi Delta baru dari rantai jenis Covid-19. 

Tingkat pertumbuhan ekonomi terkecil tercatat pada tahun 2020 sebesar -0,70%. 

Akibatnya, perekonomian Sulawesi Selatan turun dari 6,91% menjadi -0,70 %.  

Belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah adalah dua dari banyaknya 

komponen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tabel 1.2 

menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan Pendapatan Asli Daerah Sulawesi 

Selatan. Hal tersebut menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dimulai pada 

1.971.718.453.964 pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 2.367.750.112.292 

pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

berkembang dengan baik di Sulawesi Selatan dan pemerintah provinsi berfungsi 

dengan baik 
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Table 1.2  

Data Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah  

(PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan 2011-2020 

Tahun Belanja Modal 
Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

2011 423.879.814.258,00 1.783.531.310.152,84 

2012 364.089.499.155,00 2.348.695.402.548,94 

2013 923.791.808.144,00 2.587.845.794.829,00 

2014 754.196.781.610,00 3.107.044.871.306,00 

2015 658.608.882.626,51 3.380.993.211.957,00 

2016 868.879.018.870,00 3.511.644.271.550,00 

2017 1.059.508.067.227,65 3.724.172.762.535,00 

2018 1.090.377.403.980,00 3.917.732.579.914,00 

2019 1.363.424.287.093,03 4.133.010.824.886,00 

2020 1.711.021.437.545,80 4.496.954.868.938,00 

Sumber : BKAD dan Badan Pusat Statistika (BPS). 

Perkembangan Belanja Modal di Sulawesi Selatan juga terlihat pada Tabel 

1.2. Hal ini menunjukkan peningkatan belanja modal di Sulawesi Selatan dan 

pemerintah yang bertanggung jawab. 

 Adanya perubahan pada suatu wilayah untuk mendukung keberhasilan  

pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pertumbuhan 

ekonomi. Pemerintah daerah bebas menentukan bagaimana membagi sumber daya 

daerah, sehingga pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan melalui pajak 

daerah dan retribusi daerah. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah 

satu indikasi dan gambaran bahwa kuatnya ekspansi pertumbuhan ekonomi 

daerah. 

Pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah berhubungan secara 

signifikan, hal tersebut membuktikan adanya kaitan yang signifikan antara kedua 
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faktor tersebut. Peraturan Perundang undangan mengatakan pendapatan yang 

dipungut berdasarkan PP disebut PAD. Pendapatan Asli Daerah mencakup 

seluruh penghasilan yang diperoleh dari sumber ekonomi asli daerah,” kata 

(Grecia et al., 2019). Menurut (Mardiasmo et al., 2020), “PAD adalah pendapatan 

yang berasal dari kantor pajak daerah, hasil BUMD, retribusi daerah, hasil 

penatausahaan barang milik daerah lainnya, dan pendapatan lainnya yang sah.” 

(Palguno & Valeriani, 2020) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

berdampak kecil terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi inipun bertentangan 

dengan konsep Pertumbuhan Ekonomi, yang menyatakan bahwa akumulasi modal 

adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi. (Amal et al., 2021). 

Belanja Modal juga berefek terhadap pertumbuhan ekonomi selain 

pendapatan daerah. Pemerintah pusat tidak membayar pajak kota, sebagai 

gantinya ia membeli peralatan. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, 

membangun, atau membangun real estat, mesin, dan peralatan disebut sebagai 

belanja modal. 

 PP No.71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa belanja modal adalah 

pengeluaran pemerintah daerah yang cukup besar yang berlangsung lebih dari satu 

tahun anggaran dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, 

sehingga memungkinkan untuk pemeliharaan dan lain-lain, termasuk dalam biaya 

administrasi umum (Adyatma & Oktaviani, 2015). Penemuan penelitian 

menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi belanja 

(Wertianti, I. G. A. G., & Dwirandra, 2013). 
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 Berdasarkan konteks yang diberikan sebelumnya, peneliti memilih istilah 

Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi maka 

peneliti memutuskan mengambil judul penelitian “Pengaruh Belanja Modal dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Sulawesi Selatan”. 

2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang tercantum di bawah ini dapat disajikan dengan 

jelas berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas: 

1. Apakah Belanja. Modal berpengaruh.. terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

.di Sulawesi Selatan? 

2. Apakah Pendapatan. Asli Daerah (PAD). berpengaruh. terhadap 

Pertumbuhan.Ekonomi di..Sulawesi Selatan? 

3. Apakah Belanja.Modal. dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

berpengaruh secara simultan. terhadap Pertumbuhan Ekonomi. di 

Sulawesi Selatan? 

3. Tujuan Penelitian 

Berikut tujuan penelitian yang dicapai berdasarkan uraian rumusan 

masalah  

1. Untuk mengetahui pengaruh.belanja modal terhadap pertumbuhan. 

ekonomi Sulawesi Selatan. 

2. Untuk mengetahui. pengaruh Pendapatan. .Asli Daerah (PAD) terhadap 

pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. 



 

7 
 

3. Untuk mengetahui dampak. Simultan. pendapatan asli daerah (PAD) dan 

belanja modal. terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi .Sulawesi 

Selatan. 

4. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis : 

Kajian ini diharapkan bisa menambahkan referensi untuk mendorong 

belanja modal, PAD, dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

b. Manfaat Akademisi : 

Ini dapat memberi pembaca dan penulis lebih banyak wawasan 

tentang studi ekonomi. Selain itu, penelitian ini dapat menghasilkan 

arahan bagi pemerintah daerah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Kajian Teori 

a. Teori Pertumbuhan Klasik 

Thomas Malthus, David Ricardo, Adam Smith, dan John Stuart Mill 

mendukung teori ini. Menurut teori ini penduduk, sumber daya alam, jumlah 

barang modal, teknologi dan tanah adalah empat elemen mendasar yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Perhatian utama mereka yaitu bagaimana 

pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pandangan 

mereka sumber daya, teknologi dan luas lahan tetap tidak beralih. Teori yang 

menguraikan bagaimana populasi penduduk dan pendapatan per kapita 

berhubungan secara optimal (Fadilah, 2017). 

Teori ini memprediksi bahwa pada awalnya, pertumbuhan penduduk akan 

mengakibatkan peningkatan pendapatan perkapita. Dampak terhadap fungsi 

produksi, khususnya produksi marginal akan berkurang jika jumlah penduduk 

terus meningkat yang akan mempengaruhi fungsi produksi dan menyebabkan 

pendapatan perkapita mencapai tingkat maksimumnya. Penduduk optimal adalah 

jumlah penduduk yang ada pada saat itu. Pertumbuhan penduduk akan 

mengakibatkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi jika melampaui tingkat 

optimal. 

b. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar 

Harrod-Domar menganalisis dan menyimpulkan pasar hanya dapat 

menyerap semua peningkatan produksi untuk mencapai pertumbuhan jangka 
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panjang yang baik Jika kondisi berikut terpenuhi: 

g = K = n 

Keterangan : 

g = Growth (laju pertumbuhan produksi) 

K = Capital (laju pertumbuhan modal) 

n = Laju pertumbuhan angkatan kerja 

Harrod Domar mendasarkan gagasan pada pasar bebas dan sikap non-

intervensi pasar oleh pemerintah. Harrod Domar menganalisis bahwa pemerintah 

harus mengelola tingkat investasinya untuk menyeimbangkan penawaran dan 

permintaan komoditas (Fadilah, 2017). 

c. Teori Pertumbuhan Neo Klasik 

T.W. Swan dan Robert M. Solow mengembangkan teori pertumbuhan neo-

klasik pada 1970-an. Teori ini menggabungkan unsur-unsur yang diperlukan 

untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat yaitu pertumbuhan penduduk, akumulasi 

modal, dan kemajuan teknis. 

Model fungsi produksi yang digunakan oleh model Harrod-Domar 

memungkinkan pergantian antara tenaga kerja (L) dan modal (K), yang 

merupakan perbedaan utama antara model Solow-Swan dan Harrod-Domar. 

Tenaga kerja dan modal dapat diganti, prasyarat teori ini untuk pertumbuhan 

ekonomi yang cepat tidak terlalu ketat. Hal ini menunjukkan fleksibilitas rasio 

modal-tenaga kerja serta rasio modal-output. 

Menurut teori Solow-Swan, tingkat pertumbuhan ditentukan oleh tiga 

variabel: peningkatan penawaran angkatan kerja, akumulasi modal dan 



 

10 
 

perkembangan teknologi. Teori klasik sebagai penerus teori neoklasik, 

menegaskan bahwa segala sesuatu bergerak menuju pasar yang sempurna. 

Ekonomi dapat tumbuh pada tingkat maksimal ketika semua keadaan pasar benar. 

Khususnya yang menghambat pergerakan bebas masyarakat, produk, dan moda 

hambatan perdagangan harus dihilangkan sebagai suatu kebijakan (Fadilah, 2017). 

2. Pertumbuhan Ekonomi 

2.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Salah satu ukuran kemampuan ekonomi untuk berkembang dengan sukses 

adalah pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan yang dicerminkan oleh 

perubahan output nasional menentukan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi. 

Analisis ekonomi jangka pendek adalah kemungkinan perubahan output dalam 

perekonomian (Wihastuti, 2018). 

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah/30 :2. 

ا اتَجَْعَوُ فيِْهاَ مَهْ يُّفْسِدُ  ى نَِةِ ِاوِّيْ جَاعِوٌ فىِ الْْرَْضِ خَييِْفةًَ ۗ قاَىىُْْٓ
 فيِْهاَ وَيسَْفلُِ وَاذِْ قاَهَ رَبُّلَ ىيِْمَي ٰۤ

سُ ىلََ ۗ قاَهَ اوِِّيْْٓ اعَْيمَُ مَا لَْ تعَْيمَُىْنَ  ءََۚ وَوحَْهُ وسَُبِّحُ بحَِمْدِكَ وَوقَُدِّ مَاٰۤ  ﴾٠٣﴿اىدِّ

Terjemahnya : 

“Dan (ingatlah) ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 

sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi”. Mereka 

berkata, “Apakah engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang 

yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal 

kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan nama-

Mu?” Tuhan berfirman : “Sesungguhnya, Aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui”. 
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Dijelaskan pula dalam Q.S Nuh/10-12 : 71. 

﴾ٓٔفقَيُْتُ اسْتغَْفرُِوْا رَبَّنُمْ اوَِّهٗ مَانَ غَفَّارًاۙ ﴿   

دْرَارًاۙ ﴿ ءَ عَييَْنُمْ مِّ مَاٰۤ ﴾ٔٔيُّرْسِوِ اىسَّ  

بىَيِْهَ  يمُْدِدْمُمْ بِامَْىَاهٍ وَّ رًا﴿وَّ يَجْعَوْ ىَّنُمْ اوَْه  تٍ وَّ ﴾ٕٔوَيجَْعَوْ ىَّنُمْ جَىّ   

Terjemahnya : 

“10. Maka aku katakan kepada mereka: “Mohonlah ampun kepada 

Tuhanmu, - sesungguhnya  Dia adalah Maha Pengampun, 11. Niscaya Dia 

akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, 12. Dan membanyakkan 

harta dan anak-anakmu, dan Mengadakan untukmu kebun-kebun dan 

Mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai”. 

Jelas dari uraian ayat ini bahwa keselamatan dan kedamaian hidup 

manusia akan  capai selagi manusia rajin untuk memperbanyak istighfar 

(memohon ampun). Jika suatu kaum ingin jauh dari maksiat maka senantiasa 

berada pada nilai ketaqwaan dan keimanan. 

Definisi umum dari pertumbuhan ekonomi adalah kesanggupan ekonomi 

agar dapat memperoleh barang dan jasa yang ingin diperluas. Satu-satunya faktor 

terpenting dalam memahami bagaimana kinerja ekonomi suatu negara adalah 

kemampuan ekonomi untuk berkembang dan berkontraksi. Pertumbuhan ekonomi 

menunjukkan bagaimana inisiatif ekonomi akan menghasilkan lebih banyak uang 

yang tersedia untuk masyarakat dari hari ke hari. Karena dasar dari kegiatan 

ekonomi adalah penggunaan input untuk menghasilkan output, proses ini akan 

menghasilkan jumlah yang sama dengan input yang telah disumbangkan 

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa selama pertumbuhan ekonomi berlanjut, 

upah penduduk sebagai sumber input juga akan meningkat. Perekonomian dapat 
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berkembang jika total output elemen pada tahun berjalan melebihi tahun 

sebelumnya. Dengan kata lain perekonomian akan tumbuh lebih cepat jika 

pendapatan aktual populasi tertentu lebih tinggi dari tahun sebelumnya (Rofii, A. 

M., & Ardyan, 2017). 

2.2.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi  

a. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Ketersediaan SDM adalah salah satu dari beberapa faktor kunci kemajuan. 

Tingkat pertumbuhan suatu wilayah akan bergantung pada bagaimana sumber 

daya ini digunakan untuk menciptakan infrastruktur wilayah tersebut. 

b. Sumber Daya Alam (SDA) 

Tiap-tiap negara mempunyai SDA yg tidak selaras misalnya tanah, laut, 

pertambangan & mineral. Apabila asal daya insan nir memadai, maka asal daya 

alam daerah ini bisa mengklaim banyak keberhasilan. 

c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Banyaknya mesin canggih yang digunakan saat ini adalah bukti dari 

meningkatnya kecepatan di mana ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang lebih 

umum dikenal sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang. Kemampuan 

ini dapat mendorong percepatan kemajuan dalam suatu bidang. Dari sisi 

percepatan laju pertumbuhan, hal ini akan berdampak positif terhadap 

perekonomian. 
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d. Sumber Daya Modal 

Untuk meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan teknologi yang baik, 

pengelolaan sumber daya alam membutuhkan sumber daya modal.  

e. Budaya 

Komponen budaya ini bertindak untuk mendorong pembangunan, 

mendorong sifat-sifat seperti ketekunan, kecerdasan, keuletan, kejujuran, dan 

sebagainya. Namun, proses pembangunan daerah juga terhambat oleh komponen 

ini, yang meliputi anarkis, egoisme, pemborosan, dan sifat negatif lainnya. 

3.  Belanja Modal 

3.1.  Pengertian Belanja Modal 

Peraturan Perundang-undang No.71 Tahun 2007 menyatakan bahwa 

belanja modal adalah biaya yang diharapkan dapat memperoleh real estat, 

peralatan, dan aset lainnya yang menguntungkan selama periode akuntansi 

tertentu.. Semacam belanja langsung yang disebut belanja modal digunakan untuk 

membiayai investasi. Termasuk di dalamnya adalah belanja pemerintah atas aset 

tetap dan peralatan daerah. Pengeluaran modal adalah biaya yang dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah yang berguna untuk melampaui anggaran dan meningkatkan 

kekayaan atau kekayaan di daerah secara keseluruhan. Selain itu, mereka berusaha 

untuk melakukan perbaikan pada kompetisi yang sedang berlangsung seperti 

mempertahankan kelompok kinerja pemerintah. Biaya pelayanan publik dan 

infrastruktur daerah termasuk dalam kategori belanja ini. 
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Pengeluaran modal didefinisikan oleh (Erlina, 2013) sebagai pengeluaran 

keuangan untuk pembelian aset tetap fisik yang berpotensi menguntungkan 

selama lebih dari satu periode akuntansi. Harga pembelian atau pembuatan 

sesuatu sebelum digunakan untuk menghasilkan nilai aset tetap melalui belanja 

modal. Akuisisi aset tetap dan aset lain yang pendapatannya digunakan di 

berbagai periode akuntansi dikenal sebagai belanja modal (Hakim, 2014). 

Sudut pandang tersebut di atas mendefinisikan pengeluaran belanja modal 

sebagai penggunaan uang dari anggaran negara untuk membeli aset tetap atau aset 

lainnya untuk mendukung operasi negara serta untuk menghasilkan pendapatan 

selama satu periode akuntansi. 

3.2.  Jenis-jenis Belanja Modal 

Menurut (Wertianti, I. G. A. G., & Dwirandra, 2013) kategori belanja 

modal yakni : 

1.) Belanja. modal .tanah 

2.) Peralatan dan mesin 

3.) Bangunan dan gedung. 

4.) Irigasi, jaringan, dan jalan 

5.) Aset.tetap lainnya 

Dalam meringkas belanja modal, Prinsip Akuntansi (SAP) berdasarkan 

Keputusan No. 71 Tahun 2010, sebagaimana yang sudah diubah melalui 
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Keputusan No. 24 Tahun 2005, dapat dipecah menjadi lima kategori besar. Daftar 

di bawah merupakan bagiannya: 

1. Belanja modal tanah 

Jenis Belanja modal ini termasuk pembayaran yang terkait dengan 

pembelanjaan, penunjukan atau penyewaan tanah, persiapan, penyimpanan, 

grading, jatuh tempo, penerbitan sertifikat dan operasi lain yang berkaitan dengan 

mengamankan hak atas tanah sebelum memperoleh dan menggunakan tanah yang 

diinginkan. 

2. Pembelian mesin dan peralatan 

Biaya pengeluaran yang dipakai untuk membeli, menambah, mengganti, 

dan memperluas kapasitas mesin dan peralatan dikenal sebagai belanja modal. Ini 

terdiri dari semua gedung kantor yang dapat menambahkan periode fiskal 

tambahan ke periode fiskal dan mencakup hingga peralatan dan bahan habis pakai 

(periode 12 bulan). 

3. Belanja modal gedung dan bangunan 

Biaya modal untuk konstruksi baru serta pembelian, renovasi, dan 

perluasan struktur yang ada termasuk dalam anggaran. Selain itu, mereka 

membayar untuk perencanaan, pemeliharaan, dan pembangunan struktur yang 

lebih tua dan kurang efektif sampai layak pakai. 
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4. Irigasi, jaringan dan jalan 

Biaya untuk irigasi, jaringan dan jalan adalah anggaran yang diharapkan 

dapat membangun jaringan, jalan dan sistem baru serta memelihara pembangunan 

yang sudah ada. 

5. Belanja modal fisik lainnya 

Belanja modal tanah, mesin, peralatan, gedung dan infrastruktur, beserta 

pemeliharaan modal dalam irigasi, jaringan dan jalan, tidak dianggap sebagai 

pengeluaran modal lainnya. Belanja modal ini juga termasuk biaya penelitian, 

produksi, pemeliharaan dan perbaikan aset berwujud lainnya. Belanja modal fisik 

tambahan termasuk, namun tidak terbatas pada, penyewaan dan pembelian, 

pembelian karya seni, barang dagangan berkualitas, museum, hewan, tumbuhan, 

buku dan jurnal ilmiah. Syarat utama penyelenggaraan pelayanan publik kepada 

kota adalah kepemilikan aset tetap hasil belanja modal. Pendanaan APBD berasal 

dari pemerintah daerah dalam bentuk anggaran modal untuk peningkatan aset 

modal. 

3.3. Hubungan Antara Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut gagasan Rostow, Adolf Wagner, Harrod-Domar, dan Musgrave 

ada berbagai alasan untuk menaikkan pengeluaran pemerintah, termasuk untuk 

meningkatkan militer, keamanan, dan penegakan hukum serta keuntungan, 

perbankan, dan peran pembangunan (Fadilah, 2017). 
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Menurut pemikiran Harrod Domar, untuk meningkatkan atau memperkuat 

tabungan nasional merupakan salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Menyimpan persentase yang lebih besar dari PDRB akan menghasilkan 

peningkatan yang lebih besar dalam stok modal, yang akan memacu pertumbuhan 

ekonomi. 

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

4.1.  Pengertian Pendapatan Asli Daerah  

Sebuah studi oleh (Anggoro et al., 2018) Pendapatan daerah adalah salah 

satu hak federal yang dibagikan kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi 

penerimaan mereka terhadap otonomi daerah. UU No.33 Tahun 2004 Mengatur 

neraca Pembayaran Antar Pemerintah Daerah yaitu: 

1. Pendapatan dari sumber-sumber yang harus tunduk pada peraturan 

perundang-undangan daerah maupun peraturan perundang-undangan 

lainnya disebut (PAD). 

2. Pemerintah menggunakan porsi (PAD) untuk mengurangi dukungan 

terpusat dan inisiatif dana yang ditujukan untuk memajukan 

pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah harus dikembangkan 

sebagai aliran pendapatan daerah untuk mencapai otonomi daerah 

yang utuh, bermanfaat dan akuntabel guna meringankan sebagian 

beban belanja pemerintah dan upaya pembangunan yang terus 

meningkat setiap tahunnya. 
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Menurut (Hanum 2011), pendapatan asli daerah adalah jenis penghasilan 

yang diperoleh secara lokal dan diurus pemerintah daerah. Pendapatan lokal 

didefinisikan sebagai pendapatan yang menunjukkan kapasitas lokal untuk 

mengumpulkan sumber daya untuk mendanai operasi dan pembangunan normal 

(Mardiasmo, 2009). 

Dari berbagai poin yang dikemukakan di atas, terlihat bahwa Pendapatan 

Asli Daerah berfungsi sebagai sumber pendapatan utama daerah dan menjadi 

modal dasar untuk pembiayaan pembangunan dan kegiatan daerah. Pendapatan 

Asli Daerah didukung oleh pendapatan berkelanjutan dari BUMD. 

4.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah 

a. Pajak daerah 

Hal ini, digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai investasi 

publik dan untuk menutupi biaya yang diperlukan melalui pajak daerah yang 

dibayarkan ke kas negara. UU No.28, Pasal 2 mengatakan bahwa pajak daerah 

meliputi: Pajak pertambangan dan pengolahan mineral golongan C, pajak 

penggunaan air, tanah, pajak hotel dan inspeksi, pajak kendaraan, pajak Transfer 

Real Estat, Biaya, dan Pajak Bahan Bakar Motor. 

b. Retribusi daerah 

Masyarakat yang memanfaatkan pelayanan publik memberikan 

sumbangan kepada pemerintah melalui retribusi daerah. Konsumsi atau pemakai 

jasa, pekerjaan dalam bisnis, keanggotaan di daerah, atau pembayaran, baik 
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langsung maupun tidak langsung, untuk layanan yang diberikan oleh daerah 

tersebut, semuanya ditanggung oleh pajak daerah. Agar masyarakat dapat 

merasakan manfaat dari luasnya wilayah, yang senantiasa difokuskan pada 

capaian dan pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat. 

Retribusi dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk jenis retribusi untuk 

provinsi, yang mencakup retribusi untuk jasa kesehatan, retribusi penggunaan 

kekayaan daerah, retribusi untuk pengujian kapal penangkap ikan, dan jenis 

retribusi untuk wilayah kabupaten/kota yang meliputi biaya jasa kesehatan, biaya 

jasa kebersihan/sampah, retribusi cetak akta pencatatan sipil,  retribusi pengganti 

pembayaran cetak KTP, pemakaman, dan retribusi jasa pasar. 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Pengelolaan kekayaan daerah yang khas dipisahkan menghasilkan 

pemasukan dari operasi bisnis dimiliki oleh pemerintah daerah. Jenis pendapatan 

ini termasuk keuntungan dari perusahaan yang dimiliki daerah, lembaga keuangan 

non-bank, lembaga keuangan bank, dan keuntungan modal. 

d. Lain lain PAD yang sah 

Sumber pendapatan ini bukan penghasilan yang bersumber dari retribusi 

daerah dan pajak. Rekening giro, pendapatan nilai tukar rupiah relatif terhadap 

mata uang lain, pendapatan bunga, dan pendapatan bunga dari investasi adalah 

beberapa contohnya. Contoh lainnya adalah penjualan non-komersial properti 

bersama untuk mendapatkan keuntungan, komisi, diskon, atau jenis pendapatan 
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penjualan lainnya dari penjualan atau pembelian produk atau jasa oleh masyarakat 

umum dan rekening bank. 

4.3. Hubungan Pendapatan Asli Daerah Dengan Pertumbuhan 

Ekonomi 

PDRB harga tetap atau konstan digunakan untuk menghitung pertumbuhan 

ekonomi. Tujuannya adalah untuk bertindak sebagai penggerak untuk 

pembangunan ekonomi dalam hal menentukan pendapatan daerah. Pendapatan 

Asli Daerah merupakan sumber penganggaran daerah. Dengan meningkatnya 

PAD, maka jumlah uang yang dikantongi oleh pemerintah dan kemampuan daerah 

juga berkembang. 

Penerimaan PAD dapat mempengaruhi bahkan mendorong pertumbuhan 

ekonomi daerah. Kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan dengan lebih 

banyak investasi oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. 

Tidak hanya manfaat yang diperoleh, tetapi juga oleh bagaimana 

kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan dengan demikian 

meningkatkan kesejahteraan warganya. Kenaikan PAD akan memajukan ekspansi 

perekonomian regional. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan menghidupkan 

kembali dan menggenjot pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan tingkat 

pertumbuhan sebelumnya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat membantu 

mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja industri dan perdagangan, serta sektor 

jasa dan sektor lain yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. 
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Diharapkan pemerintah daerah dapat melihat peluang pendanaan daerah, 

khususnya melalui PAD. Jumlah uang yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya PAD. Kenaikan PAD menunjukkan 

adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya 

yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi daerah. Bertambah meningkatnya PAD, 

maka tambah banyak pula dana dari pemerintah daerah yang akan bertugas 

membangun prasarana dan sarana daerah. 

5. Peneliti Terdahulu 

Tabel 2.1 

Peneliti Terdahulu 

No Nama Peneliti Variabel Penelitian 
Metode 

Penelitian 
Hasil 

1. Mutmainnah 

(2020) 

Variabel 

independen: 

Belanja Modal (X1) 

Pendapatan Asli 

Daerah (X2) 

 

Variable 

Dependen: 

Pertumbuhan 

Ekonomi(Y) 

Kuantitatif 1. Nilai signifikansi untuk 

Sulawesi Selatan lebih rendah 

dari yang diharapkan, 

menunjukkan pentingnya 

pendapatan pedesaan (PAD) 

bagi pembangunan ekonomi 

(0,005-0,05). 2. Mengingat 

nilai F estimasi sebesar 

81,038 > dari F Tabel 5.14 

dan nilai signifikansi (0,0000 

0,05) < dari probabilitas 

signifikansi (0,0000 0,05),  

2. Fadilah (2017) Independen : 

Pendapatan Asli 

Daerah (X1) 

Belanja Modal(X2) 

Dana 

Perimbangan(X3) 

Dependen : 

Pertumbuhan 

Kuantitatif 1. Struktur pendapatan kota 

memiliki dampak yang besar 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 2. Penanaman 

modal dalam negeri 

berpengaruh signifikan 

terhadap ekspansi ekonomi. 3. 

Dana kompensasi variabel 
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Ekonomi(Y) sangat penting untuk 

pertumbuhan ekonomi. 4. 

Dengan menggunakan model 

data panel yang dipilih, buat 

model efek tetap untuk 

menunjukkan bahwa 

pendapatan intrinsik lokal, 

investasi modal lokal, dan 

dana kompensasi secara 

bersamaan mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi.  

3. Amal, 

Baharuddin 

Semmaila, 

Junaiddin 

Zakaria (2021) 

Independen: 

Pengaruh  

Pendapatan Asli 

Daerah(X1) 

Belanja Modal(X2) 

Dana 

Perimbangan(X3) 

Dependen: 

Pertumbuhan 

Ekonomi(Y) 

Kuantitatif 1. Pertumbuhan ekonomi 

sangat dipengaruhi oleh porsi 

pendapatan daerah. 2. 

Penanaman modal dalam 

negeri berdampak positif 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 3. Dana 

perimbangan mengambang 

sangat memudahkan ekspansi 

ekonomi. 4. Model keamanan 

tetap dibangun dengan 

menggunakan sekelompok 

model data yang dipilih untuk 

menentukan bahwa 

pendapatan awal daerah, 

belanja modal daerah, dan 

dana kompensasi semuanya 

mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi pada saat yang 

bersamaan. 

4. Abel Rinaldl 

(2016) 

Independen: 

Pendapatan Asli 

Daerah (X1) 

 Dana Perimbangan 

(X2) 

Dependen : 

Blanja Modal (Y) 

Kuantitatif 1 Investasi yang dilakukan 

Pemprov Sumsel sangat 

dipengaruhi oleh 

perekonomian daerah. 

2. Pengeluaran investasi 

pemerintah Sumatera Selatan 

sangat dipengaruhi oleh Dana 

Kompensasi. 

3. Belanja investasi 

pemerintah Sumatera Selatan 

sangat dipengaruhi oleh 

pendapatan asli daerah dan 

dana kompensasi. 
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5. Hasbi Aulia 

Siregar (2021) 

Independen: 

Pengaruh Belanja 

Modal(X1) 

Pendpatan Asli 

Daera(X2) 

Dependen:  

Pendpatan 

Perkapita(Y) 

Kuantitatif Berdasarkan hasil uji 

hipotesis, blanja modal, 

pendapatan daerah, dan 

perimbangan fiskal semuanya 

berkorelasi positif dan 

signifikan dengan pendapatan 

pemerintah kabupaten/kota di 

Sumatera utara. Ini 

menunjukkan bagaimana 

peningkatan belanja modal, 

peningkatan pendapatan 

daerah dan menjaga 

keseimbangan fiskal 

digabungkan untuk 

meningkatkan pendapatan per 

kapita, dan menunjukkan 

bagaimana kebalikannya juga 

benar. Temuan ini sesuai 

dengan prediksi bahwa antara 

tahun 2011 dan 2015, 

pemerintah kabupaten/kota di 

Sumatera Utara akan melihat 

dampak pendapatan per kapita 

dari belanja modal dan 

pendapatan APBD. tentang 

keandalan hipotesis. 

 

6. Kerangka Pikir  

Kerangka pikir merupakan gambaran arah teori dalam memberikan solusi 

masalah secara sistematis. Hubungan antara variabel Belanja Modal (  ) dan 

Pendapatan Asli Daerah (  )yang berdampak langsung terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi (Y) dijelaskan oleh kerangka pikir ini. Berdasarkan tinjauan literatur, 

rencana penelitian dapat diringkas sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

    Simultan 

 

 

 

 

 

7. Hipotesis  

Berikut ini adalah hipotesis penelitian, yang didasarkan pada teori dan 

hubungan antara tujuan penelitian dan kerangka perumusan masalah: 

1. Belanja Modal berpengaruh secara langsung terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi. 

2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung terhadap pendapatan asli 

daerah. 

3. Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan 

berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.   

Belanja Modal 

(𝑋 ) 

Pendapatan Asli Daerah  

(𝑋 ) 

Pertumbuhan Ekonomi 

(Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan  Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan pustaka. Penelitian kuantitatif menggunakan analisis statistik di 

seluruh penelitian yang sistematis, terstruktur, dan teratur. Penerapan pendekatan 

kuantitatif terhadap populasi atau sampel tertentu, penggunaan alat survei, 

pemilihan sampel yang biasanya acak, dan pengolahan data statistik atau 

kuantitatif dengan maksud untuk menguji hipotesis yang dihasilkan (Darmawan, 

2021). 

B. Jenis Data  

Data deret waktu sekunder digunakan sebagai sumber informasi dalam 

penyelidikan ini. Pihak lain dapat mengolah dan menyediakan data primer yang 

telah dikumpulkan sebagai data sekunder. 

Sementara data belanja modal dan data pendapatan asli daerah  

dikumpulkan melalui laporan realisasi anggaran, jurnal, kajian, dan sumber lain 

yang relevan. Data pertumbuhan ekonomi di sediakan oleh BPS Sulawesi Selatan, 

yang dapat dibaca di http://www.bps.go.id. Penyelidikan ini melibatkan Badan 

Keuangan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (BKAD Sulawesi Selatan). 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Studi Pustaka 

Pendekatan ini menggunakan literatur, teori pendukung, dan kepustakaan 

lain yang berkaitan dengan penyusunan tesis sebagai alat pengumpulan data. 

http://www.bps.go.id/


 

26 
 

Menemukan informasi dalam dokumen cetak dan digital yang akan membantu 

penulisan adalah tujuan utama dari proses pengumpulan pengetahuan yang 

dikenal sebagai penelitian literatur. 

2. Dokumentasi  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan strategi dokumentasi, 

pengumpulan data sekunder, pengumpulan informasi, dan tinjauan catatan dan 

makalah lembaga. Data dikumpulkan dari tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan 

29 Februari 2022 dalam waktu kurang dari satu (satu) bulan. 

D. Metode Analisis Data 

Metode regresi linier berganda digunakan untuk mengevaluasi variabel 

faktor dan dua faktor independen. Arah hubungan antara variabel independen dan 

dependen, serta apakah ada hubungan positive atau negative antara masing-

masing independen, memprediksi nilai variabel dependen. Data deret waktu yang 

digunakan untuk studi regresi berganda ini berkisar dari 2011 hingga 2020. Model 

ekonometrika dasar yang diturunkan dari rumus estimasi untuk menetapkannya 

adalah model Ordinary Least Squares (OLS) diperlukan untuk menunjukkan 

validitas hipotesis. Pendapatan asli daerah dan investasi berdampak pada 

pengaruh faktor independen terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi). 

Variabel terikat (variabel yang didefinisikan oleh persamaan linier) dan 

variabel bebas digunakan sebagai variabel penjelas dalam teknik ekonometrika 

yang dikenal dengan Ordinary Least Squares (OLS). OLS hanya terdapat satu 

variabel terikat dan banyak variabel bebas. Ketika hanya satu variabel independen 
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yang dipakai, maka regresi linier berganda terjadi ketika banyak variabel 

independen digunakan. 

OLS adalah teknik regresi yang meminimalkan total kesalahan (error). 

Prinsip BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) harus diikuti saat memperkirakan 

interval dan menguji parameter regresi populasi dalam model regresi linier 

pendekatan OLS.  

1. Persaman Regresi  

Analisis regresi berganda digunakan untuk pengujian hipotesis guna untuk 

memastikan seberapa kuat variabel independen akan mempengaruhi variabel 

dependen. 

y = α +      +     + e 

Keterangan:   

y = Pertumbuhan Ekonomi 

 α = Konstanta  

   = Belanja Modal  

   = Pendapatan Asli Daerah 

   = Koefisien Regresi Belanja Modal 

    = Koefisien Regresi Pendapatan Asli Daerah 

e = error 

Adapun pengujian yang digunakan menyangkut analisis yaitu: 

A. Uji Asumsi Klasik  

Sasaran dari uji ini  untuk menentukan apakah suatu model benar-benar 

diturunkan dari asumsi dasar analisis regresi linier. Dengan kata lain, model yang 
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akan digunakan tidak boleh menyimpang dari teori konvensional. Hipotesis 

normal, hipotesis multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan linieritas adalah 

bagian dari pengujian hipotesis tradisional. 

1. Uji Normalitas  

Uji ini dilakukan untuk menentukan apakah distribusi data dalam 

sekelompok data dan variabel berdistribusi normal atau tidak. Distribusi 

normal atau kurva normal adalah dua cara untuk menggambarkan 

normalitas data. Salah satu faktor terpenting dalam menggambarkan suatu 

pengujian yang lengkap dan meluas adalah distribusi normal. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam hal ini, residual dari model regresi untuk suatu pengamatan 

dibandingkan dengan pengamatan lain dengan menggunakan uji 

pertidaksamaan untuk menentukan apakah terdapat pertidaksamaan 

variabel. Varian residual heteroskedastisitas adalah istilah yang digunakan 

ketika varian residual tidak berubah dari satu pengamatan ke pengamatan 

berikutnya. 

3. Autokorelasi 

Hanya data runtun waktu atau data runtun waktu yang dapat 

digunakan untuk menghitung nilai autokorelasi karena sangat dipengaruhi 

oleh pengamatan sebelumnya. Uji autokorelasi model regresi linier 

mencari kaitan kesala pada periode t dan kesalahan periode t-1. 
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4. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas mengukur jumlah korelasi yang dapat berkisar 

dari nol hingga tinggi diantara variabel independen dalam model regresi. 

Menggunakan faktor tolerance dan faktor Variance Inflation Factor (VIF), 

menilai apakah ada kaitan antara dua variabel independen. Tidak ada 

variabel bebas lain yang dapat menerima variabel bebas memberikan nilai 

yang dapat diterima. Tingkat VIF yang tinggi tidak dapat ditoleransi 

dengan baik. Berikut perkiraan VIP (Tolerance and Variance Inflation 

Factor):  

a. Terdapat Multikolinearitas apabila VIF > 10 dan nilai tolarence < 

0.10 

b.  Tidak terdapat Multikolinearitas apabila VIF < 10 dan nilai 

tolerance > 0.10 

B. Uji Hipotesis 

a. Koefisien Determinasi (R-Square) 

Untuk melihat besarnya perbedaan pengaruh antara variabel bebas dan 

variabel terikat dilakukan analisis   . Ketika nilai    kecil atau melewati nol, 

kapabilitas variabel independen untuk menguraikan variabel dependen sangat 

lemah. Namun, jika nilainya mengarah angka satu, variabel independen bisa 

memberikan semua informasi yang diperlukan untuk menentukan variabel 

dependen. Uji ini dilakukan untuk mengurangi proporsi maksimum atau sebagai 

alternative untuk mengukur jumlah maksimum variabel total yang bisa 

dideskripsikan oleh model regresi. 
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b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F menentukan apakah setiap model variabel independen mempunyai 

dampak terhadap variabel dependennya sendiri. Dengan membandingkan nilai 

Prob (statistik F) pada Tabel F dengan nilai α = 5% maka dilakukan uji statistik F. 

Semua faktor memiliki dampak yang sama pada variabel dependen jika 

kemungkinan (F-statistik) kurang dari atau sama dengan α = 5%. (F-tabel). 

Sebaliknya, ketika nilai probabilitas lebih besar atau sama dengan α = 5%, maka 

variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen (F-tabel) tidak 

digunakan. 

c. Uji Parsial (Uji t) 

Jumlah produk dan jasa yang diciptakan terhadap suatu negara dapat 

meningkat sebagai akibat dari ekspansi ekonomi, yang merupakan peningkatan 

kegiatan ekonomi regional. Seberapa besar kegiatan ekonomi telah meningkatkan 

pendapatan masyarakat selama periode waktu tertentu ditunjukkan oleh tingkat 

pertumbuhan ekonomi. 

Secara teori,   :    = 0 tidak berpengaruh,    :    > 0 memiliki pengaruh 

positif dan    :    < 0 memiliki dampak yang negative terhadap tiap-tiap variabel 

bebas dan variabel terikat.    merupakan koefisien variabel independen pertama, 

akan tetapi β biasanya dilambangkan sebagai 0 artinya tak ada pengaruh antara 

variabel X dengan variabel Y.    diterima jika T-statistik > T-tabel sedangkan 

   ditolak ketika T-statistik < T-tabel. 
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E. Definisi Operasional Variabel 

a. Belanja Modal (X1) 

Provinsi di Indonesia melakukan pembayaran langsung untuk mendanai 

inisiatif investasi melalui belanja modal. Pengeluaran untuk jalan, sistem irigasi, 

peralatan, mesin, tanah, bangunan dan struktur, dan pengeluaran properti lainnya 

menjadi indikator faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran modal. 

b. Pendapatan Asli Daerah (X2) 

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah adalah 

sumber pendanaan daerah bagi pemerintah negara di seluruh Indonesia. Yang 

dimaksud dari Pajak tersebut yaitu pajak daerah seperti pajak rumah makan, pajak 

akomodasi, penerangan jalan, taman hiburan, pajak reklame, pajak minyak, pajak 

tempat parkir, dan pajak air tanah, serta biaya pembebasan tanah dan tanah. hak 

Guna Bangunan. 

c. Pertumbuhan Ekonomi (Y) 

Output produk dan jasa suatu negara dapat meningkat sebagai akibat dari 

pertumbuhan ekonomi, yang merupakan peningkatan aktivitas ekonomi regional. 

Laju pertumbuhan ekonomi membuktikan seberapa besar aktivitas perekonomian 

selama periode tertentu telah meningkatkan penghasilan masyarakat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan 

1. Kondisi Geografis dan Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 

Secara geografis, Sulawesi Selatan adalah salah satu dari 34 provinsi di 

Indonesia. Awalnya dikenal sebagai Ujung Pandang, Kota Makassar terletak di 

wilayah selatan Sulawesi. Di sebelah utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat 

dipisahkan. Batas barat, timur, dan selatan masing-masing ditetapkan oleh Teluk 

Bone, Sulawesi Utara, dan Laut Flores. 

Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak antara 0º12'-8' LS dan 116º 48'-

122 º36' BT daerah yang dilintasi khatulistiwa. termasuk kota Palopo, Parepare, 

Makassar, Maros, Pangkep, Barru, Sidrap, Enrekang, Wajo, Bone, Soppeng, 

Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Kepulauan Selayar, 

Pinrang, Luwu Timur dan Luwu Utara , Sulawesi Selatan terbagi menjadi 24 

kabupaten. 

Luas wilayah Sulawesi Selatan yang terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota 

adalah 46.717,48    . Kabupaten terluas di Sulawesi Selatan, Luwu Utara, 

memiliki belantara 7.502,68    , atau 16.39% dari seluruh daerah di sulawesi. 

Kabupaten terkecil adalah Pare-Pare, yang luasnya hanya 99,33    atau 

0,21%dari luas Sulawesi Selatan.  

Tabel berikut memberikan informasi lebih lanjut tentang wilayah Provinsi 

Sulawesi Selatan. 
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Tabel 4.1 

Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi  

Sulawesi Selatan Tahun 2022 

No. Kabupaten/Kota Luas       
Presentase Luas 

Provinsi Sulawesi 

Selatan (%) 

1. Kota Makassar. 199,92 0,42 

2. Kota Pare-Pare. 99,47 0,22 

3. Kota Palopo. 252,05 0,53 

4. Maros. 1619,25. 3,32 

5. Pangkep. 1132,40 2,43 

6. Barru. 1174,26 2,50 

7. Sidrap 1883,23 4,03 

8. Enrekang 1784,93 3,82 

9. Wajo 2504,06 5,36 

10. Soppeng 1557,00 3,33 

11. Bone 4559,00 9,76 

12. Bulukumba. 1284,55 2,74 

13. Bantaeng. 395,93 0,83 

14. Jeneponto. 706,37 1,52 

15. Takalar. 566,20 1,25 

16. Gowa. 1883,32 4,07 

17. Luwu 3343,97 7,16 

18. Luwu Timur. 6944,21 14,89 

19. Luwu Utara. 1215,63 16,06 

20. Sinjai 798,96 1,71 

21. Pinrang 1961,67 4,20 

22. Tana Toraja 1990,22 4,26 

23. Toraja Utara 1215,55 2,60 

24. Kepulauan Selayar 1357,03 2,90 

Jumlah  46,717,21 100 

         Sumber : BPS Prov Sul-Sel Dalam Angka Tahun 2022 

Provinsi Luwu Utara adalah yang terbesar di Sulawesi Selatan, dengan 

besaran 7.502,68     (16,06% dari total luas provinsi). Kabupaten terkecil di 

Sulawesi.Selatan yaitu Kota Parepare, berukuran 99,47      atau 0,22% dari 

daerah Sulawesi Selatan. 
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2. Aspek Kependudukan  

Tiap tahun, populasi tiap negara bervariasi dan tumbuh pada tingkat yang 

berbeda. Salah satu daerah dengan perkembangan tercepat adalah Sulawesi 

Selatan salah satunya. Total masyarakat Sulawesi Selatan semakin berkembang 

dari tahun ke tahun. Tahun 2017, Sulawesi Selatan dihuni oleh 8.458.775 jiwa. 

Pada tahun 2020 menjadi 9.073.509 jiwa. Kota terpadat di Sulawesi Selatan 

adalah Kota Makassar (1.423.877 jiwa pada tahun 2020).  

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2017-2022 

No. Kabupaten/Kota 2017 2018 2019 2020 

1. Kota Makassar 1.489.011 1.508.154 1.508.141 1.423.877 

2. Kota Pare-Pare 142.097 142.065 143.542 151.454 

3. Kota Palopo 176.907 180.678 180.678 184.681 

4. Maros 346.383 349.822 353.121 391.774 

5. Pangkep 329.791 332.674 335.514 345.775 

6. Barru 172.767 173.623 174.323 184.452 

7. Sidrap 296.125 299.123 301.972 319.990 

8. Enrekang 203.320 204.827 206.387 225.172 

9. Wajo 395.583 396.810 397.814 379.079 

10. Soppeng 226.466 266.770 226.991 235.167 

11. Bone 751.026 754.894 758.589 801.775 

12. Pinrang 372.230 374.583 377.119 403.994 

13. Sinjai 241.208 242.672 244.125 259.478 

14. Bulukumba 415.713 418.326 420.603 437.607 

15. Bantaeng 185.581 186.612 187.626 196.716 

16. Jeneponto 359.787 361.793 363.792 401.610 

17. Takalar 292.983 295.892 298.688 300.853 

18. Gowa 748.200 760.607 772.684 765.836 

19. Kepulauan Selayar 133.003 134.280 135.624 137.071 

20. Luwu 356.305 359.209 362.027 365.608 

21. Luwu Timur 287.874 293.822 299.673 296.741 

22. Luwu Utara 228.414 229.798 231.214 261.086 

23. Tana Toraja 231.519 232.821 234.002 280.794 

24 Toraja Utara 228.414 229.798 231.214 322.919 

Jumlah 8.458.775 8.771.970 8.851.240 9.073.509 

 Sumber : BPS Prov Sul-Sel Dalam Angka Tahun 2022 
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B. Penyajian Deskripsi Data  

Hasil Sangat penting untuk menyediakan data variabel penelitian yang 

menunjukkan bagaimana Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal (variabel 

independen) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (variabel dependen) Sulawesi 

Selatan. Diketahui bahwa variabel independen dan dependen sering memiliki 

hubungan positif yang signifikan. Variabel dependen dan independen penelitian 

tercantum di bawah ini akan dibahas. 

1. Perkembangan Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Selatan 

Belanja Modal atau aset lain yang bertahan lebih dari satu periode adalah 

pembayaran jika melebihi dasar kapitalisasi. Barang-barang tersebut harus 

digunakan oleh instansi atau organisasi masyarakat untuk keperluan operasional, 

dimiliki oleh departemen atau organisasi, didaftarkan, dan tidak boleh dijual atau 

dialihkan kepada pemerintah atau lingkungan. 

Table 4.4 

Data Belanja Modal Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2011-2020 

Tahun 
Belanja Modal 

Miliar (Rp) 

2011 423.879.814.258,00 

2012 364.089.499.155,00 

2013 923.791.808.144,00 

2014 754.196.781.610,00 

2015 658.608.882.626,51 

2016 868.879.018.870,00 

2017 1.059.508.067.227,65 

2018 1.090.377.403.980,00 

2019 1.363.424.287.093,03 

2020 1.711.021.437.545,80 

Sumber: BKAD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022  
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Belanja modal di Sulawesi Selatan cukup besar, seperti terlihat di Tabel 

4.4. Setiap tahun selama sepuluh tahun sebelumnya, belanja modal di Sulawesi 

Selatan mengalami peningkatan, kecuali tahun 2011 dan 2012, turun menjadi Rp. 

423.879.814.258,00 miliar tahun 2011 dan Rp. 364.089.499.155,00 miliar tahun 

2012. Pada 2011, belanja modal Sulawesi Selatan berjumlah Rp. 

423.879.814.258,00. Tahun 2012, belanja modal di Sulawesi Selatan menghadapi 

kemerosotan sebesar Rp. 364.089.499.155,00. Belanja modal Provinsi Sulawesi 

Selatan meningkat sebesar Rp. 923.791.808.144,00 pada tahun 2013 dan kembali 

merosot menjadi Rp.754.196.781.610,00 miliar pada tahun 2014. Lima tahun 

berikutnya Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan belanja modal dari 

tahun 2016 Rp. 868.879.018.870,00 miliar pada tahun 2016 hingga pada tahun 

2020 meningkat menjadi Rp. 1.711.021.437.545,80. 

2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi 

Selatan  

Pajak, retribusi daerah, administrasi milik daerah, dan sumber penghasilan 

lokal lainnya yang sah adalah contoh dari PAD. Untuk menjalankan otonomi 

daerah sebagai contoh desentralisasi, seharusnya ada biaya yang dibayarkan untuk 

mengembangkan kerangka fleksibilitas daerah dalam mengumpulkan sumber 

daya. 

Keempat faktor ini penting dan menopang kekayaan di daerah. Tingkat 

otonomi dan pertumbuhan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat 

pendapatan daerah. Daerah akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk 
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melaksanakan pembangunan daerah dan menciptakan pemerintahan daerah yang 

baik dan konsisten, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.  

 

Tabel 4.3 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2020 

Tahun 
PAD 

Triliun (Rp) 

2011 1.783.531.310.152,84 

2012 2.348.695.402.548,94 

2013 2.587.845.794.829,00 

2014 3.107.044.871.306,00 

2015 3.380.993.211.957,00 

2016 3.511.644.271.550,00 

2017 3.724.172.762.535,00 

2018 3.917.732.579.914,00 

2019 4.133.010.824.886,00 

2020 4.496.954.868.938,00 

Sumber: BKAD Prov Sul-Sel 2022 

Terlihat Tabel 4.3, Pendapatan Asli Daerah meningkat pesat dari tahun 

2011 hingga 2020, Pendapatan Asli Daerah tumbuh dari 1.783.531.310.152,84 

triliun rupiah pada tahun 2011 menjadi 2.348.695.402.548,94 triliun rupiah pada 

tahun 2012, data pendapatan asli daerah terus mengalami peningkatan hingga 

pada tahun 2020 yaitu sebesar 4.496.954.868.938,00.  

3. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan  

Peningkatan kegiatan ekonomi mengakibatkan lebih banyak orang 

menghasilkan produk dan jasa atau dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi. Data 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperlukan untuk menilai peningkatan 

ekonomi. PDRB dapat dikatakan sebagai suatu metode untuk menilai 

pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah. Ketika pendapatan perkapita 
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cenderung meningkat dari waktu ke waktu, maka dapat dikatakan perekonomian 

telah mengalami perkembangan.  

Tabel 4.5 

PDRB Harga Konstan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi 

Selatan 2011-2020  

Tahun 
PDRB Atas Dasar Harga 

Konstan (Miliar Rupiah) 

Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

2011 198.289.084.829 8,13% 

2012 228.285.473.127 8,87% 

2013 258.836.416.192 7,62% 

2014 298.033.804.837 7,54% 

2015 340.390.214.274 7,19% 

2016 377.108.906.545 7,42% 

2017 415.588.200.980 7,21% 

2018 461.774.735.786 7,04% 

2019 504.320.725.102 6,91% 

2020 504.059.368.358 -0,70% 

       Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 

Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan Produk Domestik 

Bruto (PDRB) daerah atas dasar harga konstan pada Tabel 4.5. Sebelum mulai 

turun pada tahun 2020, Produk Domestik Bruto Sulawesi Selatan meningkat 

dibandingkan sembilan tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan 

melaporkan bahwa tahun 2011, PDRB provinsi sulawesi selatan naik sebesar Rp. 

198.289.084.829. Pada tahun 2012, PDRB Provinsi Sulawesi Selatan meningkat 

sebesar 228.285.473.127 miliar rupiah. Pada tahun 2013, PDRB Sulawesi Selatan 

meningkat sebesar 258.836.416.192 miliar rupiah. PDRB sulawesi selatan selalu 

menghadapi kenaikan hingga mencapai 298.033.804.837 miliar rupiah dari tahun 

berikutnya hingga tahun 2019. Terakhir, Produk Domestik Bruto (PDRB) 

Provinsi Sulawesi Selatan turun menjadi 504.059.368.358 miliar rupiah pada 

tahun 2020. 
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C. Hasil Analisis Data 

Analisis regresi berganda dan SPSS 25 dilakukan guna menganalisis data 

variabel yang mempengaruhi ekspansi ekonomi. 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji ini merupakan syarat paling efektif untuk menggunakan analisis 

regresi berganda. Adapun tekniknya yaitu: 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas diperlukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak, jika tidak maka dapat dianalisis menggunakan Kolmogorow-

Smiwow. Hal ini dimaksudkan agar keteraturan data yang dimasukkan dapat 

dikonfirmasi dengan menggunakan uji normalitas.  

Tabel 4.6 

Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 10 

Normal Parameters
a,b

 Mean -.0000671 

Std. Deviation 24362222371.6

3903400 

Most Extreme Differences Absolute .174 

Positive .174 

Negative -.144 

Test Statistic .174 

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. 

 

         Sumber: Data Diolah,2022 



 

40 
 

Tabel 4.6 menunjukkan nilai signifikasi 0.200 > 0.05 maka dapat 

dikatakan nilai tersebut berdistribusi normal. 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah,2022 

Terlihat dari Gambar 4.1, polanya tersebar merata saat data menyebar dan 

bergerak maju sepanjang garis diagonal. Oleh sebab itu, dilihat data berdistribusi 

secara normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji ini menentukan hubungan hubungan antara variabel bebas dan regresi. 

Jika datanya bervariasi maka dapat ditentukan dengan menggunakan tolerance dan  

VIF (variance inflator faktor). 

1) Apabila nilai tolerance < 0.10 dan VIF > 10 maka Multikolinearitas 

terjadi  
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2) Apabila nilai tolerance > 0.10 dan VIF < 10 maka Multikolinearitas 

tidak terjadi 

Tabel 4.7 

 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

Sumber: Data Diolah,2022 

Hasil pengujian pada tabel 4.7, dimana nilai tolerance adalah 0.211 < dari 

10 dan VIF 4.749 > 10, maka terdapat multikolinearitas. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak 

menunjukkan gejala multikolinearitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji ini menentukan apakah ada hubungan antara kesalahan dalam korelasi 

periode t dan kesalahan pada periode waktu sebelumnya, model regresi linier 

menggunakan autokorelasi. Masalah tersebut disebut sebagai masalah 

autokorelasi jika terdapat korelasi. 

Metode ini menggunakan uji run test agar dapat menunjukkan ada atau 

tidaknya autokorelasi. Adapun Faktor-faktor berikut mendasari pengambilan 

keputusan penelitian: 

 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

B Tolerance VIF 

1 (Constant) 7.327   

BELANJA MODAL .258 .211 4.749 

PAD .116 .211 4.749 

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI 
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1). Apabila Asymp. Sig (2-tailed) < 0,05 menandakan  Autokorelasi terjadi 

2). Apabila Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 tidak menandakan Autokorelasi 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber: Data Diolah,2022 

Tabel 4.8 memperjelas tidak ada tanda-tanda kesulitan atau masalah 

dengan autokorelasi karena nilai Asymp Sig (2-tailed) adalah 0,094 > 0,05. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini menggunakan scatterplot untuk menilai ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas. Distribusi titik-titik data harus acak, tidak berpola, dan 

berdistribusi diatas dan dibawah agar dianggap tidak memiliki heteroskedastisitas 

sesuai dengan kondisi pengujian. 

Distribusi titik-titik data harus acak, tidak berpola, dan berdistribusi di atas 

dan dibawah agar dianggap tidak memiliki heteroskedastisitas sesuai dengan 

kondisi pengujian. 

 

Runs Test 

 Unstandardized Residual 

Test Value
a
 1598105720.04712 

Cases < Test Value 5 

Cases >= Test Value 5 

Total Cases 10 

Number of Runs 3 

Z -1.677 

Asymp. Sig. (2-tailed) .094 

a. Median 
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Gambar 4.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data Diolah,2022 

2. Hasil Analisis Regresi Berganda 

Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal merupakan dua variabel 

penelitian, sedangkan pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan merupakan 

variabel terikat. Model regresi berganda dapat diuji dengan SPSS 25 untuk 

melihat apakah setiap faktor independen berdampak pada faktor dependen. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta 
Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 7.327 106902806327

1.856 

 
3.685 .001 

  

BELANJA 

MODAL 

.258 41443193057.4

37 

.112 .624 .552 .211 4.749 

PAD .116 .024 .876 4.895 .002 .211 4.749 

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI 

Sumber: Data Diolah,2022 
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Tabel hasil uji regresi linier berganda digunakan untuk menurunkan 

persamaan regresi dibawah ini: 

Y = α +       +       + e 

Y = 7.327 + 0.258   + 0.116   + e 

Persamaan tersebut dapat dijelaskan jika konstanta bernilai positif 7.327, 

yaitu jika variabel X1 X2 bernilai 0 atau memiliki nilai tetap (konstanta), maka 

variabel Y adalah 7.327. 

Variabel X1 

Koefisien regresi variabel X1 adalah 0.258. Tujuannya adalah peningkatan 

X1 sebesar 1% menyebabkan Y meningkat sebesar 0.258%. Koefisiennya positif 

dan itu menyiratkan bahwa hubungan antara variabel X1 dan Y berada di posisi 

yang sama, dimana jika variabel X1 meningkat, variabel Y juga meningkat. 

Variabel X2 

Koefisien regresi variabel X2 adalah 0.116. Tujuannya adalah peningkatan 

X2 sebesar 1% menyebabkan Y meningkat sebesar 0.116%. Koefisiennya positif 

dan itu menyiratkan bahwa hubungan antara variabel X2 dan Y berada di posisi 

yang sama, dimana jika variabel X2 meningkat, variabel Y juga meningkat. 

3. Hasil Uji Hipotesis 

a. Uji     

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dinilai dengan 

menjalankan uji   . Nilai    berkisar dari 0 hingga 1. Menggunakan contoh 
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regresi dengan nilai    yang besar (mendekati 1) memberikan hasil yang lebih 

baik. 

Tabel 4.10 

Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .976
a
 .953 .939 27624163620.09050 

a. Predictors: (Constant), PAD , BELANJA MODAL 

b. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI 

Sumber: Data Diolah,2022 

Variabel Y dipengaruhi 95% oleh variabel X. Sebagaimana ditunjukkan 

oleh Tabel 4.10 yang didapatkan oleh nilai Adjusted R-Squared yaitu 0,953%. 

Artinya, 5% dipengaruhi oleh variabel lain sementara pengaruh variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y) sebesar 95%. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Pengaruh keseluruhan faktor independen terhadap variabel dependen 

dikonfirmasi dengan melakukan uji F. Tingkat kesalahan (α) yang diperbolehkan 

sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu α = 0,05, dibandingkan dengan tingkat 

signifikansi yang ditentukan oleh hasil komputasi untuk melakukan pengujian ini. 

Pengambilan keputusan: 

1. Berdasarkan nilai signifikasi 

a. Variabel terikat dipengaruhi secara signifikan dari semua variabel bebas 

apabila nilai.signifikansi > dari α = 0,05. 
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b. Faktor independen yang digabungkan tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen apabila signifikansi yang diperoleh > 0,05. 

2. Perbandingan nilai F-Hitung dan F-tabel 

a. Faktor independen sama-sama mempunyai pengaruh besar terhadap 

variabel dependen jika F-hitung > F-tabel.  

b. Apabila nilai F-hitung < F-tabel berarti semua variabel bebas secara 

total memiliki pengaruh secara nyata terhadap variabel terikat. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.079E+23 2 5.396E+22 70.712 .000
b
 

Residual 5.342E+21 7 7.631E+20   

Total 1.133E+23 9    

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI 

b. Predictors: (Constant), PAD , BELANJA MODAL 

Sumber: Data Diolah,2022 

Hasil uji regresi tabel 4.11 dapat dikatakan : 

1. Nilai Signifikansi dari Output Anova 

Nilai sig adalah 0,000, seperti yang terlihat pada tabel output SPSS 

sebelumnya. Berdasarkan justifikasi untuk mempertahankan variabel 

bebas dalam uji F dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka dapat dikatakan 

variabel bebas berhubungan kuat dengan pertumbuhan ekonomi. 
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2. Perbandingan nilai F-hitung dan F-tabel 

Dari tabel 4.11 terlihat bahwa F-hitung = 70.712. Nilai F-hitung 70.712 > 

F-tabel 2.364, hasil tersebut mengartikan secara simultan Pendapatan Asli Daerah 

dan belanja modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

c. Uji Parsial (Uji T) 

Jumlah variabel X dalam pengujian ini harus ditentukan untuk melihat 

besarnya pengaruh setiap faktor bebas terhadap variabel terikat (individu). 

Dasar pengambilan keputusan: 

1. Berdasarkan Signifikasi (Sig.) 

a.) Apabila signifikansi < probabilitas 0,05 berarti hipotesis diterima 

ataukah variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. 

b.) Apabila signifikansi > 0,05 berarti hipotesis ditolak atau variabel 

bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat  

2. Perbandingan nilai t-hitung dan t-tabel 

a.)  Hipotesis diterima dan variabel bebas dipengaruhi variabel 

terikat apabila nilai t-hitung > t-tabel 

b.)  Hipotesis ditolak dan variabel X tidak dipengaruhi variabel Y 

apabila t-hitung < t-tabel 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Parsial 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant

) 

7.327 10690280632

71.856 
 

3.685 .001 

BELANJA 

MODAL 

.258 41443193057.

437 

.112 .624 .552 

PAD .116 .024 .876 4.895 .002 

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI 

 

Sumber: Data Diolah,2022 

Hasil regresi tabel 4.12, dikatakan bahwa: 

1. Uji Parsial Belanja Modal (Uji t     

Uji    dilakukan untuk melihat dampaknya terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y). 

a.) Nilai Signifikasi 

Hasil penelitian koefisien SPSS variabel belanja modal adalah 0.552, lebih 

tinggi dari nilai signifikansi variabel. Karena nilai signifikansi 0.552 > nilai 

probabilitas 0.05, berarti hipotesis pertama ditolak. Oleh karena itu, belanja modal 

(    tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). 

b.) Nilai t-hitung dengan t-tabel 

Dari hasil SPSS terlihat nilai t-hitung belanja modal      adalah 0.624. 

Nilai t-hitung < nilai t-tabel 2.364, sehingga hipotesis    ditolak. Oleh karena itu, 

tidak ada hubungan antara belanja modal      dan pertumbuhan ekonomi (Y). 



 

49 
 

2. Uji parsial Pendapatan Asli Daerah (Uji t     

Pengujian PAD digunakan untuk melihat apakah PAD      mempunyai 

dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). 

a.) Nilai Signifikasi (Sig) 

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai signifikansi yakni 

0.002 sesuai dengan tabel output koefisien SPSS di atas. Karena 0.05 adalah 

probabilitas dan 0.002 adalah nilai sig berarti nilai signifikasi < probabilitas yakni 

0.002 < 0.05. Maka kita dapat mengatakan bahwa    atau hipotesis kedua, 

diterima.Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah (  ) mempengaruhi.pertumbuhan 

ekonomi (Y). 

b.) Nilai t-hitung dan t-tabel 

Hipotesis kedua H1 diterima berdasarkan informasi pada tabel SPSS di 

atas. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (  ) memiliki t-hitung 

sebesar 4.895 dan t- tabel 2,364. Dapat disimpulkan bahwa t-hitung > t-tabel 

yakni 4.895 > 2.364. Dengan demikian, kita dapat melihat Pendapatan Asli 

Daerah (  ) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Y). 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil pengujian dipaparkan dibawah ini : 

a. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Sulawesi Selatan 

Nilai signifikasi belanja modal yaitu sebesar 0.552 > 0.05 yang diperoleh 

dari uji parsial (Uji T), hal tersebut menunjukkan bahwa belanja modal 

mempunyai pengaruh yang kecil dan secara signifikan terhadap pertumbuhan 
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ekonomi. Lebih lanjut, perbedaan antara t-hitung dan t-tabel memperlihatkan t-

hitung < t-tabel (0.624 < 2.364) berarti     diterima atau hipotesis kedua diterima. 

Maka dapat ditarik kesimpulan belanja modal      mempunyai pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y). 

Sesuai dengan faktanya, menyesuaikan program belanja modal 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak diperhitungkan dalam 

mengalokasikan belanja modal. Apapun yang dicapai melalui perolehan barang 

dan jasa tidak akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. 

Dengan menunda pembangunan sarana dan prasarana yang dapat segera 

digunakan dan dinikmati atau menunda hasil belanja modal selama pembangunan 

masih berlangsung, pemerintah daerah secara tidak langsung menggunakan 

belanja modal untuk membeli tanah dan aset daerah. 

Hal ini karena ketika dianggarkan dan dilaksanakan, belanja modal tidak 

dapat secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, Sebaliknya karena 

belanja modal memerlukan proses yang panjang yang dimulai dengan 

penganggaran dan diakhiri dengan pelaksanaan, Pengeluaran tersebut kemudian 

digunakan hanya oleh masyarakat atau digunakan untuk meningkatkan 

perekonomian. Kedua, tidak semua kelas sosial ekonomi memiliki akses langsung 

ke belanja modal pembangunan, seperti pembelian tanah untuk aset daerah yang 

belum dikembangkan, peralatan, dan infrastruktur konstruksi, memaksa mereka 

untuk menunggu untuk menggunakan peralatan dan infrastruktur baru. 

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mengapa belanja 

infrastruktur berdampak minimal terhadap pembangunan ekonomi. Dalam studi 
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ini, regresi 1-3 tahun diperlukan untuk memastikan bahwa belanja modal, 

khususnya belanja infrastruktur, mempengaruhi pertumbuhan dalam penelitian ini 

karena ada bukti bahwa infrastruktur dasar tidak mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi. Persaingan ketat dan investasi infrastruktur pada periode-periode 

sebelumnya mempengaruhinya. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian 

(Mutmainnah, 2020), Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, dengan menggunakan 

teknik penelitian kuantitatif dan menetapkan bahwa belanja modal tidak signifikan 

mempengaruhi perekonomian di Sulawesi Selatan. 

b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Sulawesi Selatan 

Berdasarkan hasil perhitungan uji parsial (uji T), pertumbuhan ekonomi 

Sulawesi Selatan dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan asli daerah     . 

Karena nilai signifikan 0.002 < 0,05 melebihi probabilitas, Secara komparatif T-

hitung juga > T-tabel (t-hitung 4.895 > t-tabel 2.364). Oleh karena itu, kekayaan 

daerah merupakan faktor pertumbuhan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa tiap-

tiap peningkatan 1% Pendapatan Asli Daerah maka akan mengurangi 

pertumbuhan ekonomi.  

Ini merupakan uang yang masuk ke dalam PAD berasal dari daerah itu 

sendiri. Beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah, pajak, 

pendapatan dari prakarsa pengembangan kekayaan daerah, dan sumber lainnya. 

Salah satu metrik pembangunan ekonomi yaitu pendapatan daerah. Pertumbuhan 
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ekonomi dan pendapatan daerah saling terkait. Potensi pertumbuhan ekonomi di 

suatu daerah terhambat oleh Pendapatan Asli Daerah yang rendah.  

Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah bertambah sesuai dengan 

penghasilan yang dihasilkan daerah tersebut. Karena pemerintah akan proaktif 

menggali potensi dengan memberikan lebih banyak belanja modal untuk 

pembangunan daerah melalui perpajakan jika PAD naik, dan karena 

pembangunan daerah memiliki dampak menguntungkan pada pertumbuhan 

ekonomi yang baik juga. Jika suatu daerah menerima Pendapatan Asli Daerah 

yang lebih tinggi, maka ketergantungan keuangan pada pusat-pusat daerah akan 

berkurang dan lebih fleksibel dalam membuat dan membelanjakan anggarannya 

sesuai dengan kebutuhannya. 

Penelitian (Amal et al., 2021) berjudul “Pengaruh PAD, Belanja Modal 

dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan” 

relevan dengan temuan ini. Metode kuantitatif dan riset ini membuktikan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah mempunyai efek positif atau signifikan terhadap 

pembangunan ekonomi nasional. Korelasi antara pertumbuhan pendapatan daerah 

dan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi contohnya. Hal ini dibuktikan ketika 

tambah meningkat Pendapatan Asli Daerah bakal menaikkan pertumbuhan 

ekonomi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan-kesimpulan dalam riset ini: 

1. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tidak dipengaruhi oleh belanja 

modal. Ini diperkuat dengan hasil analisis dan nilai signifikansi (0.552 > 

0,05). Hal ini kembali ditunjukkan dengan perbandingan antara t-tabel (t-

hitung  0.624 <  t-tabel 2.364). Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi 

akan berpengaruh ketika Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 1%. 

2. Pertumbuhan ekonomi signifikan dipengaruhi oleh Pendapatan Asli 

Daerah di Sulawesi Selatan secara parsial, terbukti dengan nilai 

signifikasi < probabilitas (0.002 < 0,05). Selain itu, terbukti dari 

perbedaan antara t-hitung (4.895 > t-tabel 2.364). 

3. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dipengaruhi secara 

simultan oleh belanja modal dan PAD, dinyatakan dengan nilai 

signifikasi < probabilitas (0,000 < 0.05) dan nilai F-hitung membuktikan 

F-hitung > F-tabel (70.712 > 2.364). 

B. Saran 

Peneliti dapat menyarankan hal-hal berikut berdasarkan data dan 

kesimpulan: 

1. Untuk mendorong kemajuan ekonomi, Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Selatan harus bijak menggunakan potensi PAD. 
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2. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah perlu memperluas 

belanja modal yang siap pakai. 

3. Peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan analisis objek penelitian 

terhadap variabel lain yang memiliki kaitan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Lampiran 1 

Data PDRB Sulawesi Selatan 

Tahun 
PDRB Atas Dasar Harga 

Konstan (Miliar Rupiah) 

Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

2011 198.289.084.829 8,13% 

2012 228.285.473.127 8,87% 

2013 258.836.416.192 7,62% 

2014 298.033.804.837 7,54% 

2015 340.390.214.274 7,19% 

2016 377.108.906.545 7,42% 

2017 415.588.200.980 7,21% 

2018 461.774.735.786 7,04% 

2019 504.320.725.102 6,91% 

2020 504.059.368.358 -0,70% 

 

Lampiran 2 

Data Primer Penelitian 

Tahun Belanja Modal 
Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

2011 423.879.814.258,00 1.783.531.310.152,84 

2012 364.089.499.155,00 2.348.695.402.548,94 

2013 923.791.808.144,00 2.587.845.794.829,00 

2014 754.196.781.610,00 3.107.044.871.306,00 

2015 658.608.882.626,51 3.380.993.211.957,00 

2016 868.879.018.870,00 3.511.644.271.550,00 

2017 1.059.508.067.227,65 3.724.172.762.535,00 

2018 1.090.377.403.980,00 3.917.732.579.914,00 

2019 1.363.424.287.093,03 4.133.010.824.886,00 

2020 1.711.021.437.545,80 4.496.954.868.938,00 
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Lampiran 3 

Uji normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 10 

Normal Parameters
a,b

 Mean -.0000671 

Std. Deviation 24362222371.6

3903400 

Most Extreme Differences Absolute .174 

Positive .174 

Negative -.144 

Test Statistic .174 

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. 

 

Lampiran 4 

Hasil uji normalitas 
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Lampiran 5 

Multikolinearitas 

 

 

 

 

Lampiran 6 

Autokorelasi 

 

 

 

 

 

 

 

lampiran 7 

Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

B Tolerance VIF 

1 (Constant) 7.327   

BELANJA MODAL .258 .211 4.749 

PAD .116 .211 4.749 

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI 

Runs Test 

 Unstandardized Residual 

Test Value
a
 1598105720.04712 

Cases < Test Value 5 

Cases >= Test Value 5 

Total Cases 10 

Number of Runs 3 

Z -1.677 

Asymp. Sig. (2-tailed) .094 

a. Median 
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Lampiran 8 

Hasil uji regresi berganda 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta 
Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 7.327 106902806327

1.856 

 
3.685 .001 

  

BLANJA 

MODAL 

.258 41443193057.4

37 

.112 .624 .552 .211 4.749 

PAD .116 .024 .876 4.895 .002 .211 4.749 

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI 

 

 

Lampiran 9 

Koefisien Determinasi (R2) 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .976
a
 .953 .939 27624163620.09050 

a. Predictors: (Constant), PAD , BELANJA MODAL 

b. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI 
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Lampiran 10 Uji Hipotesis 

Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.079E+23 2 5.396E+22 70.712 .000
b
 

Residual 5.342E+21 7 7.631E+20   

Total 1.133E+23 9    

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI 

b. Predictors: (Constant), PAD , BELANJA MODAL 

 

Uji T 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant

) 

7.327 10690280632

71.856 
 

3.685 .001 

BELANJA 

MODAL 

.258 41443193057.

437 

.112 .624 .552 

PAD .116 .024 .876 4.895 .002 

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI 
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